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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini 

mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama R.I., dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1987, Nomor: 543/b/U/1987. 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج 

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح 

 Kha kh kadan ha خ 

 Dal d De د

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
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 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك
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 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 hamzah , Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

Hamzah ( ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab 

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A اَ 

 kasrah I I اَ 

 ḍammah U U اَ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harakat dan huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i  ـىَ 

 fatḥah dan wau au a dan u  ـوَ 

Contoh: 

 kaifa : كَيْفََ

 haula : هَوْلََ

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harkat dan 

Huruf 
Nama Huruf dan Tanda Nama 

... َ ى   |  ... َ   fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan yā’ i i dan garis di atas ـىِ

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas    ـــو

Contoh: 

 māta : مَاتََ

 rāma : رَامََ

 qīla : قِيْلََ

 yamūtu : يَمُوْتَُ

4. Ta marbutah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh: 

 rauḍal al-aṭfāl : رَوْضَةَُالأطَْفاَلَِ

 al-madīnah al-fāḍilah : الَْمَدِيْنَةَُالَْفاَضِلَةَُ

 al-ḥikmah :  الَْحِمَةَُ

 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan ,(  ـ َ  

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 
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 rabbanā : رَبَّناََ 

يْناََ   najjainā : نجََّ

 al-ḥaqq : الَْحَقَ  

مََ   nu“ima : نعُ ِ

 aduwwun‘ : عَدُوَ  

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ــــىَِ 

Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِىَ  

 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبىَِ  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf   ال (alif 

lam ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسَُ 

لْزَلَةَُ   al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزَّ

 al-falsafah : الَْـفَـلْسَفَةَُ 

 al-bilādu : الَْــبِــلََدَُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ta’murūna : تأمُرُوْنََ

 ’al-nau : النوّْءُ  
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 syai’un : شَيْءٌَََ

 umirtu : أمُِرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi. Misalnya kata Alquran (dari alquran), Sunnah, khusus dan umum. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka 

mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudhaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

  billāh  باِللَِ  d𝑖n̅ullāh دِيْنَُاللَِ

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 

di transliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

 hum f𝑖 ̅raḥmatillāh هُمَْفِيَْرَحْمَةَِاللَِ   

10. Huruf Kaptal 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
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kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).  

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl  

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi alladzi bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lazi unzila fīh al-Qur’ān 

 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

 Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi 

 

 

 

 

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd  

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)  

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 

Naṣr Ḥamīd Abū) 
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B. Daftar Singkatan  

Kategori singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. =  subḥānahū wa ta‘ālā 

saw. =  ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
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ABSTRACT 

Nama  : Muh. Asrandi 

Nim     : 8050221010 

Judul  : Determinants of Financial Performance with Moderation of Islamic 

 Islamic financial technology moderation in Islamic commercial banks 

in Indonesia. 

This study is a quantitative research with an explanatory approach. The data 

used in this research is secondary data. The population and sample in this study are 

six Islamic commercial banks registered with the Indonesian Financial Services 

Authority. Data management and analysis techniques were carried out by inferential 

analysis and Partial Least Square (PLS). 

The results of the Direct Effect Research show that: 1) Firm size has a 

negative and significant effect on Financial Performance in Islamic commercial 

banks in Indonesia. 2) The current ratio has a negative and insignificant effect on 

the Financial Performance of Islamic commercial banks in Indonesia. 3) The debt-

to-equity ratio has a negative and insignificant effect on Financial Performance in 

Islamic commercial banks in Indonesia. 4) Moderation of Islamic Fintech 

significantly strengthens the influence of Firm Size on Financial Performance in 

Islamic commercial banks in Indonesia. 5) Moderation of Islamic Fintech 

significantly strengthens the influence of the Current Ratio on the Financial 

Performance of Islamic commercial banks in Indonesia. 6) Moderation of Islamic 

Fintech significantly strengthens the influence of the Debt-to-Equity Ratio on the 

Financial Performance of Islamic commercial banks in Indonesia. 

The implications of this research are: 1) For Islamic commercial banks: to 

further improve and pay attention to financial performance factors which are the 

basis for society, customers, and investors to choose the Islamic commercial banks 

with the adoption of Islamic financial technology in order to make it easier for 

customers to access commercial bank product services sharia. 2) For future 

researchers: to maximize and be able to add or add other variables with Islamic 

financial technology as a moderating variable. 

 

Keywords: Firm Size, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Financial Performance, 

and Islamic Financial Technology. 
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ABSTRAK 

Nama  : Muh. Asrandi 

Nim     : 8050221010 

Judul  : Determinan Financial Performance dengan Moderasi Islamic 

Financial Technology Pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Determinan 

financial performance dengan moderasi Islamic financial technology pada bank 

umum syariah di Indonesia. 

Jenis penelitian yang digunakan tergolong kuantitatif dengan pendekatan 

explanatory,  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. 

Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah enam bank umum syariah 

yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia. Teknik pengelolaan dan 

analisis data yang dilakukan dengan analisis inferensial dan Partial Least Square 

(PLS).  

Hasil Penelitian Pengaruh Langsung menunjukkan bahwa: 1) firm size 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Financial Performance pada bank 

umum syariah di Indonesia. 2) current ratio berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap Financial Performance pada bank umum syariah di Indonesia. 

3) debt to equity ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Financial 

Performance pada bank umum syariah di Indonesia. 4) Pemoderasi Islamic Fintech 

signifikan memperkuat pengaruh Firm Size terhadap Financial Performance pada 

bank umum syariah di Indonesia. 5) Pemoderasi Islamic Fintech signifikan 

memperkuat pengaruh Current Ratio terhadap Financial Performance bank umum 

syariah di Indonesia. 6) Pemoderasi Islamic Fintech signifikan memperkuat 

pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Financial Performance bank umum syariah 

di Indonesia. 

Implikasi penelitian ini adalah: 1) Bagi bank umum syariah: agar lebih 

meningkatkan dan dan memperhatikan faktor kinerja keuangan yang menjadi dasar 

bagi masyarakat, nasabah dan investor ke bank umum syariah dengan adanya 

adopsi Islamic financial technology guna untuk memudahkan nasabah untuk 

mengakses layanan produk bank umum syariah.  2) Bagi peneliti selanjutnya: agar 

lebih memaksimalkan dan dapat menambah atau menambah variabel lain  dengan 

Islamic financial technology sebagai variabel moderasi. 
 

Kata Kunci: Firm Size, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Financial Performance dan 

Islamic Financial Technology. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bank memiliki banyak peranan penting dalam bidang perekonomian. Bank 

berperan sebagai safe haven dimana posisinya bertindak sebagai sumber utama 

kredit atau pembiayaan bagi rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM), 

perusahaan, dan pemerintahan (Berger et al., 2020). Bank memberi kesempatan 

kepada para pengusaha untuk memulai bisnisnya, berinovasi, dan meningkatkan 

perekonomiannya. Walaupun para pengusaha tersebut tidak terlahir kaya dan 

memiliki modal yang minim, keberadaan bank dan jasa keuangan lainnya 

membawa harapan baru untuk mengembangkan sebuah bisnis. Keberadaan bank 

yang menyentuh perekonomian mulai dari kelas bawah hingga kelas atas 

menandakan bahwa bank secara nyata menentukan perkembangan perekonomian 

(Zingales, 2015). 

Tantangan global saat ini adalah wabah virus Covid-19 yang bukan hanya 

menyerang fisik manusia tetapi juga perekonomian global telah menjadi tantangan 

utama terhadap dunia usaha. Salah satu sektor paling terdampak adalah industri jasa 

keuangan perbankan. Sebagian besar peneliti dan para ahli ilmu ekonomi dunia 

menyatakan bahwa wabah ini merupakan penyebab krisis keuangan global terbesar 

melampaui krisis keuangan Asia pada yang terjadi pada tahun 1997 (Yusuf dan 

Ichsan, 2021). Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi antara masyarakat 

yang surplus dengan masyarakat yang membutuhkan dana dituntut untuk dapat 

berkontribusi membantu masyarakat memulihkan perekonomiannya yang 

terdampak Covid-19. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang 

menyelenggarakan sistem pengawasan dan pengaturan memberi kesempatan 

kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 untuk memulihkan 
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perekonomiannya melalui restrukturisasi pembiayaan atau pinjaman sebagaimana 

tertuang dalam POJK No. 11/POJK.03/2020.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip 

bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan 

bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, 

investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan 

dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi 

keuangan (A’malina et al., 2016). Pada dasarnya Bank terdiri dari atas dua jenis 

yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum menawarkan 

jasa lalu lintas pembayaran, adapun Bank Perkreditan Rakyat tidak menawarkan 

jasa lalu lintas pembayaran dan hanya memberikan fasilitas sebagaimana yang telah 

diatur dalam pasal 13 (Undang-undang No. 10 Tahun 1998) baik secara 

konvensional atau berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah (Lukman 

Dendawijaya, 2009). 

Perkembangan bank syariah sudah terlihat ketika adanya keluasan 

penentuan tingkat suku bunga bahkan peniadaan sekaligus terhadap penentuan 

bunga pada tahun 1983, kemudian tahun 1998 pemerintah membolehkan untuk 

berdirinya bank-bank baru termasuk bank syariah. Disempurnakannya UU No. 7 

tahun 1992 oleh pemerintah dan DPR merupakan suatu langkah pemilihan sektor 

perbankan yang mengalami krisis, mereka membuat kesepakatan tentang penerapan 

sistem dual banking yang akan digunakan di Indonesia sebagaimana yang tercermin 

dalam UU No. 10 tahun 1998. 

Setelah melalui proses dan perubahan akhirnya pada tahun 2008 terbitlah 

UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan landasan 

operasi yang lebih jelas bagi Bank Syariah (Ardiany, 2020). Hal ini mendukung 

perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang terus bertambah, dimana 
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menurut OJK tahun 2021 berdasarkan Tabel 1, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) 

mencapai 14 bank dan unit usaha syariah (UUS) sebanyak 20 unit dan BPRS 

mencapai 164 unit. Sedangkan total aset perbankan syariah mencapai 693,77 triliun 

rupiah dengan jumlah total penyaluran pembiayaan sebesar 422,43 triliun rupiah 

dan total DPK yang dikelolah sebesar 538,58 triliun Rupiah. 

Tabel 1.1 

Indikator Perbankan Syariah 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2021) 

Bank merupakan lembaga yang riskan sehingga bank harus terus menjaga 

dan meningkatkan kinerja usahanya. Pengukuran kinerja bank pada setiap periode 

tertentu sangat penting dilakukan, maka diperlukan sebuah metode untuk 

mengetahui kondisi suatu bank. Dalam ketentuan yang termuat dalam pasal 29 

Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diperlukan metode 

penilaian kesehatan bank, Dengan demikian Bank Indonesia yang pada saat itu 

menjadi pengawas pada perbankan melengkapi metode penilaian kesehatan pada 

bank dengan memperbaharui Peraturan Bank Indonesia PBI No.9/1/PBI/2007 yang 

berisi tentang metode penilaian kesehatan Bank Syariah dengan menggunakan 

metode CAMELS menjadi PBI No.13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat 

kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-Based bank 

rating/RBBR) yang selanjutnya disebut dengan metode RGEC. Untuk mengetahui 

kondisi kesehatan bank baik di masa sekarang maupun akan datang dapat dilihat 

Industri perbankan 
Jumlah 

institusi 

Jumlah 

kantor 
Aset PYD DPK 

Bank Umum Syariah 14 2.035 441.78 256.40 365.42 

Unit Usaha Syariah 20 444 234.94 154.05 171.57 

Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah 
164 659 17.05 11.98 11.59 

Total 198 3.138 693,77 422,43 538,58 
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pada laporan keuangan yang dilaporkan pada setip periode tertentu. Adanya 

informasi keuangan tersebut dapat mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan 

prinsip kehati-hatian, serta mematuhi setiap ketentuan yang ada dalam manajemen 

risiko (Amelia dan Aprilianti, 2019). 

Dalam metode RGEC terdapat salah satu aspek yang berfungsi untuk 

mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba pada periode tertentu yang 

dikenal dengan istilah profitabilitas. Untuk mengukur profitabilitas Bank Indonesia 

lebih mengutamakan penilaian ROA dikarenakan Bank Indonesia lebih 

mementingkan nilai profitabilitas bank diukur dengan aset yang sumber 

pendanaannya sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga. Adapun 

perkembangan ROA pada BUS di Indonesia periode 2014-2022, yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 1.2 

Perkembangan ROA 

ROA 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

BUS 0,41% 0,49% 0,63% 0,63% 1,28% 1,73% 1,40% 1,55% 2,04% 

UUS 1,97% 1,81% 1,77% 2,47% 2,24% 2,04% 1,81% 2,05% 1,71% 

BPRS 2,26% 2,20% 2,27% 2,55% 1,87% 2,61% 2,01% 1,73% 1,83% 

Sumber:Otoritas Jasa Keuangan 

Berdasarkan tabel 1.2 diatas rata-rata ROA pada Bank Umum Syariah dari 

tahun 2014-2022 adalah sebesar 1,13%. ROA terbesar terjadi pada tahun 2022 

dimana memperoleh laba sebesar 2,04% dan yang terendah di tahun 2014 adalah 

sebesar 0,41%. Pada Unit Usaha Syariah memiliki rata-rata ROA sebesar 1,99% 

dari tahun 2014-2022. Pada tahun 2017 Unit Usaha syariah memperoleh laba 
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terbesar ialah 2,47%, sedangkan terendah di tahun 2022 adalah 1,71%. Dilihat pada 

BPRS di atas mempunyai rata-rata ROA sebesar 2,15% dari tahun 2014-2022. 

Pertumbuhan aset bank umum syariah tentunya di faktori dengan 

profitabilitas yang cukup bermakna, profitabilitas juga dapat menjadi suatu 

indikator untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan entah Lembaga 

keuangan maupun Lembaga non keuangan (Mahmudah dan Harjanti, 2016). 

Profitabilitas mencakup perbandingan pinjaman, kegiatan, ataupun likuiditas suatu 

perusahaan yakni, ROE (return on equity) dan ROA (return on aset), dan selain itu 

Bank Indonesia lebih melihat ROA daripada ROE dalam menentukan keberhasilan 

perbankan, kian besarnya nilai ROA pada bank, berarti kian membesar pula 

persentase laba yang didapat bank itu (Alaamsah et al., 2021). 

Tingkat kesehatan suatu bank juga dapat dilihat melalui kinerja keuangan 

yang baik. Kinerja merupakan hal yang sangat penting bagi suatu bank, karena 

bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan, maka bank harus mampu 

menunjukkan kredibilitasnya sehingga akan semakin banyak masyarakat yang 

bertransaksi di bank tersebut (Syakhrun et al., 2019). Salah satu indikator yang 

paling tepat untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan adalah dari rasio 

profitabilitas. Perbankan syariah yang beroperasi di Indonesia berlomba-lomba 

untuk mencapai tingkat keuntungan yang maksimal karena semakin tinggi 

profitabilitas perusahaan, maka semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan 

tersebut. Rasio yang biasa yang digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas 

salah satunya adalah Return On Asset (ROA). 

Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan 

kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Apabila bank mampu 

dalam meningkatkan profitabilitas maka hal ini dapat menunjukan kinerja keuangan 

bank yang baik. Dan sebaliknya, apabila profitabilitas yang didapat itu rendah, 
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maka kinerja bank tersebut kurang maksimal dalam menghasilkan laba (Khasanah 

et al., 2022). Profitabilitas disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas pada Bank Umum Syariah (BUS) yaitu: firm Size, likuiditas dalam 

indikator (current ratio), dan solvabilitas dalam indikator (debt to equity ratio). 

Ukuran Perusahaan dikenal sebagai Firm size adalah ukuran besar kecilnya 

suatu perusahaan dan diukur dengan menggunakan aset yang ada. Ukuran 

perusahaan dapat mempengaruhi tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan. 

Jika Perusahaan besar, dan aset yang dimilikinya juga besar. Hal ini menunjukkan 

bahwa jika suatu perusahaan memiliki aset maka akan mencapai profitabilitas yang 

tinggi karena memiliki tingkat efisiensi yang tinggi dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya (Praja dan Hartono, 2019). 

Ukuran perusahaan dari segi total aset. Besar kecilnya suatu perusahaan 

dipengaruhi oleh aktivitas operasi, variabilitas dan tingkat penjualan perusahaan 

yang dapat mempengaruhi kecepatan penyampaian laporan keuangan kepada 

publik. Untuk mencapai ketepatan waktu pelaporan keuangan tahunan, salah satu 

faktor yang mempengaruhi adalah ukuran perusahaan (Prasetyo dan Sulastiningsih, 

2022). 

Semakin besarnya ukuran perusahaan perbankan juga memiliki peluang 

yang lebih besar dalam meningkatkan risiko yang harus ditanggung oleh pihak 

Bank. Hal ini akan terjadi apabila aset yang dimiliki Bank tidak dikelola dan 

digunakan secara optimal untuk kegiatan operasional Bank, sehingga Bank akan 

cenderung mengeluarkan biaya pengelolaan aset yang lebih besar. Semakin besar 

aset perusahaan, semakin banyak modal yang diinvestasikan dalam aset tersebut. 

Pada neraca Bank, aktiva menunjukkan posisi penggunaan dana (Pratama, 2016). 

Likuiditas  dikenal dengan Current ratio merupakan gambaran kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial yang harus segera dipenuhi atau 
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pada saat ditagih (Mursidah et al., 2023). Likuiditas  suatu perusahaan perbankan 

mengacu pada kemampuan bank untuk membayar hutang kepada nasabah dalam 

bentuk giro, tabungan dan deposito pada saat nasabah menerima dana, serta untuk 

memenuhi kemampuan memberikan kredit kepada nasabah yang memenuhi 

persyaratan pembiayaan. Setiap perusahaan memiliki rasio likuiditas sebesar 200% 

jika perusahaan tersebut sehat. Jika rasio likuiditas di bawah 200% dianggap kurang 

baik karena jumlah aset lancar tidak cukup untuk menutupi kewajiban jangka 

pendek jika nilai aset lancar menurun. Terlepas dari kesehatan bank (dilihat dari 

likuiditasnya), yang paling penting adalah bank mampu menyediakan uang tunai 

dan alat pembayaran lainnya untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

(Makaombohe et al., 2014). 

Current ratio adalah rasio yang tujuannya untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang akan segera 

jatuh tempo. Kelebihan aset lancar akan berdampak buruk pada profitabilitas jika 

terdapat rasio lancar yang tinggi (Angelin dan Banjarnahor, 2022). Likuiditas 

menggambarkan kinerja keuangan perusahaan dalam hal kewajiban yang dapat 

mempengaruhi valuasi investor untuk memberikan kepercayaan kepada perusahaan 

untuk berinvestasi (Ningsih dan Sari, 2019). Kemampuan dasar dalam pemenuhan 

jangka pendek yang baik, akan memberikan kredibilitas atau nama baik bagi 

perusahaan. Semakin tinggi tingkat likuiditas suatu perusahaan maka semakin baik 

suatu kinerja perusahaan (Kusmawti, 2020). 

Solvabilitas dikenal sebagai Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

hutang jangka pendek maupun jangka panjangnya jika perusahaan 

dilikuidasi/likuiditas. Selain itu, rasio solvabilitas memberikan penilaian tentang 

kemungkinan perusahaan untuk terus menghimpun kewajiban hutangnya (Dahiyat, 
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2016). Artinya, seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan 

dibandingkan dengan asetnya. Rasio solvabilitas yang baik akan mempengaruhi 

kepercayaan masyarakat khususnya investor pada suatu perusahaan, sehingga 

meningkatkan nilai perusahaan (Ningsih dan Sari, 2019). Proksi yang digunakan 

dalam mencerminkan rasio solvabilitas adalah Debt to equity ratio (DER) karena 

DER diharapkan akan mampu mengukur seberapa jauh modal pemilik dalam 

menutupi utang – utang perusahaan (Wahyuni dan K.H., 2018).  

Debt To Equity Ratio (DER) yaitu rasio yang dipilih untuk mewakili rasio 

solvabilitas untuk mengukur besarnya perbandingan antara jumlah dana yang 

disediakan oleh kreditur dan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. 

semakin rendah rasio ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendanaan 

yang disediakan pemilik dan akan berdampak pada kinerja keuangan suatu 

perusahaan dan begitupun sebaliknya (Pramesti et al., 2016). 

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang harus mampu 

beradaptasi dengan berbagai kondisi pasar yang berkembang saat ini dari segala 

sisi. Dilihat dari kemudahan berbagai transaksi dengan menggunakan teknologi 

yang semakin marak di era digital saat ini, perkembangan tersebut telah 

mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses berbagai fungsi berbagai 

informasi dan layanan elektronik. Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi 

bahan pembelajaran terkini di Indonesia adalah financial technology (FinTech)  

dalam lembaga perbankan.  

Pada penelitian ini, peneliti mencoba memberikan kontribusi baru dengan 

menguji peran Islamic Fintech sebagai variabel yang memoderasi firm size 

perusahaan, current ratio, debt to equity ratio terhadap financial performance pada 

bank umum syariah di Indonesia. Pada penelitian sebelumnya, fintech tidak 
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ditemukan sebagai variabel moderasi dari determina Financial performance  

khususnya bank umum syariah 

Financial technology atau dikenal dengan istilah fintech merupakan 

keterkaitan inovasi teknologi dan digital dengan sektor keuangan (Demirdöğen, 

2021; Ferdinandus et al., 2022; Syahwildan dan Damayanti, 2022) yang dipandang 

sebagai suatu hal yang membentuk kembali industri jasa keuangan dengan 

menggunakan model bisnis baru dalam melakukan pembayaran, manajemen harta, 

crowdfunding (urun dana), pinjaman, dan pasar modal. Inovasi ini bersaing dengan 

(atau melengkapi) model bisnis penyedia layanan keuangan tradisional (Narayan 

dan Sahminan, 2018; Temelkov, 2018). Fintech menawarkan beberapa keuntungan 

bagi perbankan, diantaranya adalah memperluas jangkauan nasabah dan 

mengembangkan produk dan layanan yang ditawarkan (Almulla dan Aljughaiman, 

2021). Kemunculan fintech telah membuka prospek yang signifikan untuk sektor 

keuangan Islam secara global dan mempromosikan inklusi keuangan syariah di 

pasar negara berkembang seperti Indonesia (Hudaefi et al., 2023). 

Penerapan fintech pada perbankan syariah dapat meningkatkan efisiensi 

kegiatan operasional dan mutu pelayanan kepada nasabah. Pemanfaatan fintech 

sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat akan layanan 

keuangan berbasis online dan penggunaan media internet untuk mengakses data 

digital seperti ATM, mobile payment, phone banking, sms banking, QR Code, e-

money, dan internet banking (Aditya dan Rahmi, 2022; Kristianti dan Tulenan, 

2021). Hasil penelitian Aditya dan Rahmi, (2022); Singh et al., (2021); Wang et al., 

(2021) menunjukkan dengan mengadopsi fintech perbankan dapat meningkatkan 

model bisnis tradisional yang telah ada, mengurangi biaya operasional, 

meningkatkan efisiensi layanan, memperkuat pengendalian risiko, serta dapat 
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menciptakan model bisnis yang jauh lebih menarik kepada nasabah sehingga dapat 

meningkatkan daya saing, dan dapat meningkatkan profitabilitas perbankan. 

Fintech juga mempersingkat sebuah transaksi dimana waktu dan jarak tidak 

lagi menjadi kendala, dapat dilakukan dimana dan kapan saja hanya dengan 

sentuhan jari (Hiyanti et al., 2019), sehingga perbankan syariah yang mengadopsi 

inovasi fintech dapat meningkatkan eksistensi dan nilai kompetitif pada pasar 

keuangan nasional serta membantu proses percepatan pembiayaan dengan aplikasi 

yang lebih mudah, efisien dan efektif dengan akses yang lebih luas oleh masyarakat. 

(Rahman et al., 2022) 

Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan fintech sebagai inovasi dalam 

industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi. Produk fintech adalah sistem 

yang dibangun untuk melakukan mekanisme transaksi keuangan tertentu. Di 

Indonesia, fintech diatur oleh Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 

tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Regulator membagi fintech menjadi 

sistem pembayaran, dukungan pasar, manajemen investasi dan risiko, pinjaman 

pembiayaan dan penyediaan modal, dan layanan keuangan. Kajian ini berfokus 

pada sistem pembayaran, dimana fintech mempermudah transaksi dengan 

menggunakan kartu dan jaringan internet. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII) menunjukkan peningkatan pengguna internet setiap 

tahunnya di Indonesia. Terdapat 132,7 juta pengguna internet pada tahun 2016, 

143,2 juta pada tahun 2017, dan meningkat sebesar 64,8% menjadi 171,17 juta pada 

tahun 2018. Bahkan meningkat sebesar 73,7% menjadi 196,7 juta pengguna pada 

kuartal kedua tahun 2019-2020.(Medyawati et al., 2021). 

Beberapa Penelitian sebelumnya, Terkait dalam penelitian ini, (Lorenza dan 

Anwar, 2021) yang meneliti tentang Pengaruh Fdr, Der, Dan Current Ratio 

Terhadap Profitabilitas Dengan Npf Sebagai Variabel Moderating. Hasil penelitian 
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menunjukkan Current Ratio (CR) berpengaruh secara positif terhadap profitabilitas 

(ROA). Pada penelitian (Fauzi, 2022) yang meneliti tentang Analisis Pengaruh 

Debt To Equity Ratio (Der), Current Ratio (Cr), Financing To Deposit Ratio, Dan 

Capital Adequacy Ratio Terhadap Profitabilitas Dengan Intellectual Capital (IC) 

Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2017-

2021. Hasil penelitian menunjukkan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Pada peneliti (Kurniawan dan 

Sutarmin, 2016), meneliti tentang Pengaruh Rasio Likuiditas dan Solvabilitas 

Terhadap Profitabilitas dengan Penggunaan Teknologi Informasi Sebagai Variabel 

Moderasi hasil penelitian mengatakan, penggunaan teknologi informasi dapat 

memoderasi hubungan variabel likuiditas terhadap profitabilitas. 

Berdasarkan Uraian Di Atas, Maka Peneliti Tertarik Untuk Meneliti 

Mengenai “Determinan Financial Performance Dengan Moderasi Islamic 

Financial Technologi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia” 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah  firm size mempengaruhi Financial performance pada bank umum 

syariah di Indonesia? 

2. Apakah Current Ratio mempengaruhi Financial performance pada bank 

umum syariah di Indonesia? 

3. Apakah Debt to Equity Ratio mempengaruhi Financial performance pada 

bank umum syariah di Indonesia? 

4. Apakah Islamic Fintech memoderasi pengaruh Firm size terhadap 

Financial performance pada bank umum syariah di Indonesia? 

5. Apakah Islamic Fintech memoderasi pengaruh Current Ratio terhadap 

Financial performance  pada bank umum syariah di Indonesia? 
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6. Apakah Islamic Fintech memoderasi pengaruh Debt to Equity Ratio  

terhadap Financial performance pada bank umum syariah di Indonesia? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

Definisi operasional merupakan definisi yang digunakan untuk 

menunjukkan pengukuran dari masing-masing variabel yang digunakan dalam 

penelitian (Wulandari dan Evendi, 2022). Definisi operasional memungkinkan 

konsep yang bersifat abstrak menjadi suatu hal yang operasional sehingga 

memudahkan peneliti dalam melakukan pengukuran (Ibrahim, 2016). Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang dapat 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (Forma Y dan Amanah, 2018). Pada penelitian ini variabel independen, 

terdiri dari variabel Firm size (X1), Current Ratio (X2) dan variabel Debt to Equity 

Ratio (X3). 

a. Firm Size (X1) 

 Firm Size (Ukuran Perusahaan) merupakan ukuran besar kecilnya sebuah 

perusahaan yang dilihat dari total keseluruhan aset, laba, beban yang dimiliki oleh 

perusahaan (Iskandar dan Zulhilmi, 2021). Ukuran Perusahaan dapat 

diklasifikasikan sebagai dengan berbagai cara, antara lain: total aktiva, ukuran log, 

nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya dibagi 

menjadi tiga kategori berdasarkan total aset perusahaan yaitu perusahaan besar, 

sedang perusahaan, dan perusahaan kecil (Harisa et al., 2019). 

Secara umum, sebuah perusahaan besar tidak terlepas dari tekanan politis 

yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial sehingga akan 

mengungkapan informasi lebih banyak dan lebih luas dibandingkan dengan 
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perusahaan kecil. Ukuran perbankan atau dikenal dengan ukuran perusahaan dapat 

dinyatakan dalam total aset (aktiva), penjualan, dan kapitalisasi. Semakin besar pula 

ukuran perusahaan itu. Besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari total aset yang 

dimiliki perusahaan (Andriany et al., 2017). 

Penentuan skala perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, 

total aset, rata-rata tingkat penjualan. Variabel perusahaan diukur dengan logaritma 

natural (Ln) dari total aset. Hal ini dikarenakan besarnya total aset setiap perusahaan 

yang berbeda bahkan memiliki perbedaan yang besar, sehingga dapat menimbulkan 

nilai yang ekstrim. Untuk menghindari adanya data yang tidak normal, data total 

aset perlu dilakukan dengan Penggunaan total aset sebagai alat ukuran perusahaan 

didasarkan pada penelitian (AlGhusin, 2015). Perhitungan ukuran perbankan dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Firm Size : Ln(Total Assets) 

Sumber : Andriany et al., (2017) 

b. Current Ratio (X2) 

Current Ratio (Likuiditas) mengacu pada kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. likuiditas menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi keuangan kewajiban yang harus segera dipenuhi atau 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada saat 

ditagih. apabila suatu perusahaan mengalami kesulitan likuiditas maka sangat 

mungkin perusahaan tersebut memasuki masa kesulitan keuangan dan jika tidak di 

atas maka akan mengakibatkan kebangkrutan usaha (Arseto et al., 2022). 

Rasio Likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk 

membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang jatuh tempo segera pada saat 

ingin ditagih secara penuh, yang dihitung dengan indikator Current Ratio 
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(Nurwulandari et al., 2021). Rumus yang digunakan dalam mengukur indikator 

Current Ratio (Zoraya et al., 2023): 

𝑪𝑹 =  
𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓

𝑼𝒕𝒂𝒏𝒈 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓
× 100% 

  Sumber : Zoraya et al., (2023) 

c. Debt to Equity Ratio 

Debt to Equity Ratio (Solvabilitas) merupakan tingkat penggunaan hutang 

yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. (Jihadi 

et al., 2021). Artinya, seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan 

dibandingkan dengan bebannya aktiva (Akmalia et al., 2022). Artinya dapat 

dikatakan bahwa rasio solvabilitas berguna untuk mengukur suatu perusahaan 

kemampuan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun 

jangka panjang apabila perseroan dilikuidasi (Dewi dan Nurlaila, 2022), yang 

dihitung dengan indikator Debt to Equity Ratio, adapun rumus yang digunakan 

dalam mengukur indikator DER (Limesta dan Wibowo, 2021; Zoraya et al., 2023): 

𝑫𝑬𝑹 =  
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑼𝒕𝒂𝒏𝒈

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔
 × 𝟏𝟎𝟎% 

Sumber : Zoraya et al., (2023) 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel terikat, merupakan variabel yang 

memberikan pengaruh jika dihubungkan dengan variabel independen atau variabel 

bebas (Forma Y dan Amanah, 2018). Variabel dalam penelitian ini adalah Financial 

Performance (Y). Financial Performance diukur dengan profitabilitas. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perbankan untuk menghasilkan keuntungan 

dari aset yang digunakan dan dimiliki, dihitung dengan indikator Return on Asset 

(Almunawwaroh dan Marliana, 2018; Nurwulandari et al., 2021), Rasio ini 

dirumuskan sebagai berikut: 
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𝑹𝑶𝑨 =  
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕
 × 𝟏𝟎𝟎% 

Sumber : Nurwulandari et al., (2021) 

3. Variabel Moderasi 

Variabel moderasi merupakan variabel yang dapat memperkuat atau 

memperlemah hubungan antara satu dengan variabel lainnya (Forma Y dan 

Amanah, 2018). Pada penelitian ini, variabel moderasi yaitu islamic fintech.  

Islamic fintech adalah inovasi dalam penggunaan teknologi keuangan, yang 

berbasis syariah dalam pelaksanaan proses transaksinya (Nafiah dan Faih, 2019; 

Nurzianti, 2021). Indikator layanan islamic fintech yang digunakan adalah, M-

Banking, iBanking, SMS Banking, (Siska, 2022). Kemudian menggunakan variabel 

dummy yang hanya menerima nilai 0 atau 1 berdasarkan penerapan suatu teknologi 

(Singh et al., 2021). Variabel dummy pada penelitian ini akan menggunakan 

pengukuran berikut (Zoraya et al., 2023): 

Nilai 1: Jika perbankan menggunakan indikator Islamic fintech. 

Nilai 0: Jika perbankan tidak menggunakan indikator Islamic fintech. 

Setelah itu jumlah layanan Islamic fintech yang digunakan akan dibagi 

dengan jumlah indikator yang telah ditentukan 

D. Kajian Pustaka dan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar pijakan dalam angka 

penyusunan penelitian ini. Kegunaanya adalah untuk mengetahui hasil yang telah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya sebagai perbandingan dan gambaran yang dapat 

mendukung kegiatan penelitian berikutnya. Adapun penelitian terdahulu dapat 

dilihat pada tabel 1.3. 
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Tabel 1.3. 

Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

No Peneliti/ Tahun Variabel Hasil Penelitian 

1 2 3 4 

1. Elmira Siska, 
2022 

Variabel X: 
Financial 
Technology 
(FinTech) 
 
Variabel Y: 
Financial 
Performance 

According to the findings of the 
study, it can be concluded that 
Fintech services have a positive 
relationship with BSI's financial 
performance. Fintech services 
also have a significant impact on 
BSI's financial performance in 
terms of CAR, ROA, ROE, 
BOPO, and FDR 

2. Hermuningsih 
dan Rahmawati, 
2022 

Variabel X:  
Bank Size Dan 
Liquidity,  
 
Variabel Y: 
Financial 
Performance  
 
Moderating: 
Financial 
Technology 

The findings of this study show 
that bank size and liquidity 
positively affect financial 
performance. Applying Fintech 
by Indonesia’s Islamic 
Commercial Banks improves their 
impact on earnings management. 
Due to the size of the bank and 
more liquidity, such financial 
performance will consequently 
enhance the chances of adopting 
Fintech. This empirical data 
shows that Indonesia’s Islamic 
Commercial Banks’ adoption of 
Fintech is unprecedented 

3. Mahmud Fauzi, 
2022 

Variabel X: 
Current Ratio 
Debt to Equity 
Ratio 
 
Variabel Y: 
Profitability 

Debt to Equity Ratio berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap 
profitabilitas. Current Ratio 
berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap profitabilitas.  

4. Lora Lorenza, 
2021 

Variabel X: 
Fdr, Der dan 
Current Ratio 
  
Variabel Y: 
PROFITABILITY 
 
Moderating 
NPF 

Hasil penelitian menunjukan 
bahwa secara simultan FDR, DER 
dan Current Ratio terdapat 
pengaruh secara signifikan 
terhadap ROA. Namun secara 
parsial FDR dan DER memiliki 
pengaruh negatif terhadap ROA, 
Current Ratio berpengaruh positif 
terhadap ROA. Berdasarkan uji 
MRA (Moderated Regression 
Analysis), NPF dapat 
memperkuat pengaruh FDR 
terhadap ROA, namun NPF tidak 
dapat memoderasi DER terhadap 
ROA, Sedangkan NPF dapat 
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melemahkan Current Ratio 
terhadap ROA. 

5. Ilham 
Suwanderi, 2020 

Variabel X: 
Financial 
Technology, 
Third Party 
Funds, 
Operational 
Efficiency  
 
Variabel Y: 
ProfitabilitY 

The result shows that the 
application of financial 
technology, third party funds, and 
operational efficiency has a 
positive and significant effect on 
profitability. 

6. Maqfirah dan 
Fadhila,2020 

Variabel X: 
Modal Intelektual 
Dan Ukuran 
Perusahaan 
 
Variabel Y: 
Profitabilitas 

Kesimpulan yang dihasilkan dari 
penelitian ini adalah Modal 
intelektual berpengaruh terhadap 
profitabilitas bank umum syariah, 
Ukuran perusahaan berpengaruh 
terhadap profitabilitas bank 
umum syariah, Modal intelektual 
dan ukuran perusahaan secara 
bersama-sama berpengaruh 
terhadap profitabilitas. 

7. Dian dan 
Bambang, 2018 

Variabel X: 
ICG and The Size 
 
Variabel Y: 
Financial 
Performance 

The results showed islamic 
corporate governance does not 
have an effect on the financial 
performance of Sharia banking. 
and the size effect on the financial 
performance of the company 
Sharia Banking 

8. Nazir, dkk, 2018 Variabel X: 
NPF, DER, CAR, 
BOPO 
 
Variabel Y: 
Profitabilitas 

The results of the research 
obtained show that DER 
positively effects ROA, while 
Operational Costs and Operating 
Income (BOPO) negatively 
influence to ROA. The variable 
NPF and CAR have no significant 
effect on Return on Assets (ROA) 
in Islamic Banks in Indonesia. 

9. Muhammd 
Asadullah,2017 

Variabel X: 
Banks, Size 
Liquidity 
 
Variabel Y: 
Profitability 

Liquidity has positive whereas 
size has a negative impact on 
profitability of Islamic banks. The 
findings will be helpful for 
Islamic banking sector to make 
their policies accordingly.  

10. Kurniawan dan 
Sutarmin,2016 

Variabel X: 
Rasio Likuiditas 
dan Solvabilitas 
 
Variabel Y: 
Profitabilitas  
 
Moderating: 

The results of this study can be 
concluded liquidity ratios 
significant positive effect on 
profitability, solvency does not 
affect the profitability, the use of  
information technology has no 
effect on profitability, use of 
information technology can  
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Penggunaan 
Teknologi 
Informasi  

moderate the relationship 
variables liquidity to profitability 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan hal yang diinginkan untuk menjawab 

permasalahan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya yang 

dijadikan landasan pada suatu penelitian (Kusuma dan Syahputra, 2020). 

Berdasarkan paparan latar belakang serta rumusan masalah, tujuan dari penelitian 

yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Mengkaji dan menganalisis pengaruh Firm Size terhadap Financial 

performance pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

2. Mengkaji dan menganalisis  pengaruh Current Ratio terhadap Financial 

performance pada bank umum syariah di Indonesia. 

3. Mengkaji dan menganalisis pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap 

financial performance pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

4. Mengkaji dan menganalisis Islamic Fintech yang memoderasi pengaruh 

Firm Size terhadap Financial performance pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 

5. Mengkaji dan menganalisis Islamic Fintech yang memoderasi pengaruh 

Current Ratio terhadap Financial performance pada Bank Umum Syariah 

di Indonesia. 

6. Mengkaji dan menganalisis Islamic Fintech yang memoderasi pengaruh 

Debt to Equity Ratio terhadap Financial performance pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia. 

Kegunaan penelitian merupakan manfaat yang didapatkan dari penelitian 

yang diteliti. Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian yang akan 

dilakukan adalah: 
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1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis dapat membuktikan faktor penentu financial 

performance pada bank umum syariah dengan menggunakan gabungan teori 

Shariah enterprise theory dan teori analisis fundamental yang memasukkan islamic 

fintech sebagai variabel moderasi, dimana belum ditemukan penelitian terdahulu 

terkait islamic fintech sebagai variabel moderasi terhadap financial performance 

sehingga variabel islamic fintech diharapkan dapat memperkuat atau memperlemah 

hubungan ukuran perbankan, liquidity dan solvability pada financial performance. 

Penelitian ini mengaitkan teori analisis fundamental dan Shariah enterprise teori 

dengan penggunaan fintech syariah pada bank umum syariah. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat mengisi kesenjangan teori yang ada dengan penambahan islamic 

fintech sebagai variabel moderasi dari penentu kinerja keuangan terutama pada 

sektor bank syariah. 

2. Kegunaan Praktis 

Bagi perbankan syariah, penelitian ini dapat memberikan informasi 

mengenai determinan Islamic fintech yang memediasi kinerja keuangan pada bank 

umum di Indonesia dan dapat digunakan sebagai masukan untuk 

mempertimbangkan ukuran bank, likuiditas dan solvabilitas untuk meningkatkan 

kinerja keuangan dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan. pembuatan dan pengembangan produk dan jasa. 

Bagi investor, penelitian ini dapat menjadi faktor keputusan berinvestasi di 

perbankan syariah dengan mempertimbangkan faktor kinerja keuangan, khususnya 

di sektor perbankan yang kini telah menganut Islamic fintech. Dan pentingnya 

teknologi dalam memberikan nilai tambah bagi suatu perusahaan perbankan 

syariah. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS

A. Shariah Enterprise Theory 

Shariah enterprise theory sebagai salah satu teori pendukung utama dalam 

sharia compliance dan islamic corporate governance. Bertujuan untuk membangun 

masyarakat dan ekonomi dengan Allah Swt. Sebagai pemangku tertinggi, ada lima 

faktor pendukung, yaitu, menjaga agama, mengasuh jiwa, memelihara kehidupan, 

menjaga akal, menata generasi, dan untuk mengurus kekayaan sehingga pada 

akhirnya mencapai Al-Maqasid Shariah yaitu perlindungan kesejahteraan orang 

banyak. Shariah enterprise theory adalah teori perusahaan yang telah 

menginternalisasi nilai-nilai ketuhanan (Meutia, 2010). 

Dengan ditempatkannya Allah sebagai stakeholder tertinggi, maka akan 

dapat membangkitkan kesadaran ketuhanan sebagai tali penghubung antara 

pengguna dan perilaku penggunanya, agar perlakuan syariah tetap terlaksana dan 

terjamin. Pada prinsipnya, Amanah pada prinsipnya merupakan sikap mutlak yang 

terkandung dalam SET, suatu kewajiban yang dipercayakan oleh Allah untuk 

dipergunakan dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh wali amanah. 

Artinya, pada prinsipnya semua sumber daya yang dimiliki stakeholder adalah 

perintah Allah yang didalamnya ada pertanggungjawaban, karena penggunaan 

sumber daya tersebut, baik secara individu maupun kolektif terbatas, karena pada 

hakikatnya stakeholder hanya memiliki hak untuk memanfaatkan (Triyuwono, 

2015). 

Merujuk pada pendapat tersebut, konsep teoritis yang mampu memberikan 

landasan bagi pembentukan prinsip dan teknik akuntansi yang menghasilkan bentuk 

akuntabilitas dan informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan 

adalah teori perusahaan. Dalam Sharia Enterprise Theory dijelaskan bahwa 
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aksioma terpenting yang harus menjadi dasar dalam setiap penentuan maknanya 

adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari semua sumber daya di dunia 

ini. Jadi yang berlaku dalam Sharia Enterprise Theory adalah Tuhan sebagai 

sumbernya (Abdullah, 2021).

Shariah enterprise theory didasarkan pada metafora yang dapat dipercaya 

yang mengandung banyak perhatian terhadap orang lain. Jika dikait-kaitkan dengan 

konsep pengelolaan dana syirkah temporer yang katanya mendukung etika 

perbankan syariah, tentu kita akan menyasar manajer yang tidak lagi 

bertanggungjawab kepada sesama manusia (entitas/klien), melainkan teorinya. 

mencoba untuk menyediakan Setiap orang di dalam Entitas membangun kesadaran 

diri, pada kenyataannya semua yang ada di Bumi hanyalah ilusi, dan umat manusia 

sebagai pembawa misi diberi tugas untuk menghadapinya tanpa melupakan sang 

pemilik yang kekal (Wahyuni, 2020).  

Implikasi syariah enterprise theory dalam penelitian ini dimana bank umum 

syariah harus berlandaskan syariah enterprise theory dalam melaksanakan 

tugasnya, karena bank umum syariah tidak hanya bertanggung jawab kepada 

pemilik melainkan kepada stakeholder dan Allah SWT. Penerapan prinsip syariah 

enterprise theory pada bank umum syariah akan membuat kinerja bank lebih sehat 

dan akan menggambarkan kinerja keuangan yang baik dikarenakan manajemen 

akan mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan sehingga penerapan prinsip 

syariah enterprise theory harus memberikan informasi yang akurat dan transparan, 

sehingga pemilik modal yakin akan kebenaran informasi laporan keuangan dan 

rasio-rasio keuangannya yang diterbitkan oleh pihak bank umum syariah (Syakhrun 

et al., 2019). 
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B. Teori Analisis Fundamental 

Analisis fundamental merupakan analisis terhadap laporan keuangan 

perusahaan, yang bertujuan untuk mengukur kondisi keuangan dan kinerja 

perusahaan pada periode tertentu melalui analisis rasio-rasio keuangan (Sudirman 

et al., 2020). Data pengelolan keuangan adalah data acuan bagi investor untuk 

melihat suatu emiten dirasa layak untuk dimiliki sebagai keputusan berinvestasi, 

dimana bisa menjadi harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Adanya 

aspek data keuangan emiten menjadikan data penting untuk dilihat kondisi suatu 

perusahaan, baik kinerja maupun kondisi data yang lainnya, sehingga bisa menjadi 

acuan untuk pengambilan keputusan berinvestasi (Santoso, 2010). 

Keberhasilan setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya 

adalah dengan terwujudnya kinerja yang sesuai dengan target atau lebih baik dari 

waktu ke waktu. Untuk mengetahui kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan 

menganalisis laporan keuangan perusahaan. Sejalan dengan itu, perusahaan dapat 

mengetahui tolak ukur kinerja keuangan dengan membandingkan kinerja 

perusahaan dengan perusahaan lain pada industri yang sama. Tidak hanya itu, 

perusahaan juga dapat melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari periode-

periode sebelumnya (Putri dan Shabri, 2022). 

Aliran fundamental berpendapat bahwa analisa ini cocok digunakan untuk 

mengambil keputusan berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang, adapun cara 

menganalisa kinerja perusahaan dengan cara melihat laporan keuangan tahunan 

menggunakan analisa rasio (Santoso, 2010). 

C. Technology Acceptance Model (TAM) 

Technology acceptance model (TAM) atau teori penerimaan teknologi 

pertama kali diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1987 (Bogozzi et al., 1987; 
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Marikyan dan Papagiannidis, 2006), diikuti dengan pengembangan TAM 2 pada 

tahun 2000 Venkatesh dan Davis, kemudian TAM 3 pada tahun 2003 oleh 

Venkatesh dan Bella (Darmansyah et al., 2020). TAM diterapkan untuk 

menentukan penerimaan, adopsi, dan pemanfaatan teknologi informasi (Zaineldeen 

et al., 2020). Penerimaan dan penggunaan teknologi informasi dapat membawa 

manfaat langsung dan secara jangka panjang di tingkat organisasi dan individu, 

seperti peningkatan kinerja, efisiensi keuangan dan waktu serta kenyamanan (Khan 

et al., 2022). 

TAM memiliki tiga proses (Min et al., 2021) yaitu pertama, faktor eksternal 

(sistem fitur desain), kedua, yang memicu respons kognitif (persepsi kemudahan 

penggunaan dan kegunaan yang dirasakan), dan ketiga, akan membentuk respon 

afektif (sikap terhadap penggunaan teknologi atau niat) sehingga mempengaruhi 

perilaku penggunaan (Marikyan dan Papagiannidis, 2006). Menurut Granić dan 

Marangunić (2019), penggunaan TAM ditentukan oleh niat maupun sikap 

pengguna terhadap sistem yang akan diadopsi apakah pengguna benar-benar akan 

menggunakan atau menolak sistem yang diperkenalkan. Oleh karena itu, berbagai 

penelitian menggunakan TAM untuk mempelajari kepuasan seseorang terhadap 

penggunaan teknologi informasi yang disediakan, seperti Han dan Sa (2022), Isaac 

et al., (2018) dan Abd Ghani et al., (2017). Qu dan Chen (2021) secara teoritis 

menjelaskan bahwa kepuasan merupakan salah satu dimensi dari sikap, karena 

mengukur komponen afektif yang merupakan elemen dari sikap. 

Elemen fundamental yang digunakan dalam TAM yaitu pertama, manfaat 

yang dirasakan (perceived usefulness). Manfaat yang dirasakan didefinisikan 

sebagai sejauh mana orang tersebut percaya bahwa dengan menggunakan sistem 

tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya (Marangunić dan Granić, 2015). 

Kedua, kemudahan penggunaan yang dirasakan (perceived ease of use). 
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Kemudahan penggunaan yang dirasakan memiliki pengaruh langsung pada 

kegunaan yang dirasakan dan sejauh mana orang tersebut percaya bahwa dengan 

menggunakan sistem tertentu akan lebih baik, mudah dipahami dan digunakan 

menangkap harapan dari hasil perilaku positif serta menghemat penggunaan tenaga 

kerja (Marangunić dan Granić, 2015). Model dari TAM dapat dilihat pada Gambar 

2.1. 

Gambar 2.1 

Elemen fundamental TAM 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Marangunić dan Granić, 2015; Marikyan dan Papagiannidis, 2006). 

TAM memberikan teori terstruktur mengenai penerimaan dan penggunaan 

teknologi serta penjelasan persuasif terkait motif seseorang dalam menggunakan 

sebuah sistem dan penerapannya. Oleh karena itu, TAM diakui sebagai kerangka 

kerja yang stabil dan dapat dikelola untuk memahami penerimaan pengguna 

terhadap sistem teknologi baru di berbagai organisasi (Kang et al., 2021; Usman et 

al., 2022). 

D. Bank Syariah 

1. Pengertian Bank Syariah 

Bank syariah merupakan sebagai sistem perbankan yang didasarkan pada 

prinsip hukum syariat Islam (Abdullah Saif Al Nasser dan Datin, 2013). Hukum 

Islam melarang apa yang disebut “Riba” (yakni pembayaran di atas apa yang telah 

dipinjamkan atau yang menyebabkan pembayaran bunga atau riba menjadi salah) 

Perceived 
ease of use 

Perceived 
usefulness 

Intention of 

use 
Actual Use 
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(Gerrard dan Barton Cunningham, 1997). Perbankan syariah memberikan layanan 

bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang 

dalam semua bentuk transaksi. Pelarangan ini salah satu yang membedakan sistem 

perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Bank syariah juga memiliki 

produk-produk yang bergerak dibidang penyaluran dana atau pembiayaan. Produk-

produk yang lazim digunakan oleh Bank syariah adalah: Mudharabah, 

Musyarakah, Murabahah, Ijarah, dan sebagainya (Ismawati, 2018). 

Di Indonesia, regulasi bank Syariah tentang UU No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, 

Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Ilyas, 2018). 

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan 

fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di 

lapangan Syariah. Industri perbankan Syariah memiliki pengertian umum 

karakteristik yang melekat pada industri perbankan yaitu industri yang sangat 

teregulasi dan industri berdasarkan kepercayaan. Sistem perbankan Syariah di 

Indonesia dilaksanakan dengan sistem prinsip bagi hasil, mengutamakan nilai 

kebersamaan, ukhuwah, dan menghindari unsur spekulatif dalam setiap transaksi 

(Marlina et al., 2021). 

2. Landasan Hukum 

Dalam operasional bank syariah membayar dan menerima bunga dilarang 

dalam semua transaksi, sehingga bunga pada bank merupakan bagian dari riba itu 

sendiri (Shahinpoor, 2009). Dengan bank yang berkonsepkan islami hal tersebut 

dijelaskan dalam firman Allah swt: 
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Q.S. Al-Baqarah/2: 275: 

وْنَ الر ِ 
ُ
ل
ُ
ك
ْ
يَأ ذِيْنَ 

َّ
ل
َ
يْطٰنُ مِنَ  ا طُهُ الشَّ يَتَخَبَّ ذِيْ 

َّ
يَقُوْمُ ال مَا 

َ
ا ك

َّ
يَقُوْمُوْنَ اِل ا 

َ
بٰوا ل

بٰواِّۗ  مَ الر ِ بَيْعَ وَحَرَّ
ْ
ُ ال  اللّٰه

َّ
حَل

َ
بٰواۘ وَا  الر ِ

ُ
بَيْعُ مِثْل

ْ
وْْٓا اِنَّمَا ال

ُ
هُمْ قَال نَّ

َ
ِّۗ ذٰلِكَ بِا مَس ِ

ْ
ال

فَانْ  هٖ  ِ
ب  رَّ نْ  م ِ مَوْعِظَةٌ  جَاۤءَهٗ  عَادَ  فَمَنْ  وَمَنْ   ِّۗ ِ ى اللّٰه

َ
اِل مْرُهْٗٓ 

َ
وَا فَِّۗ 

َ
سَل مَا  هٗ 

َ
فَل تَهٰى 

ارِۚ  هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ   صْحٰبُ النَّ
َ
كَ ا ٰۤىِٕ ول

ُ
   ٢٧٥فَا

Terjemahnya: 
“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, 
kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. 
Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan 
riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 
Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya 
(menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya 
dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang 
mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal 
di dalamnya” (Departemen Agama R.I, 1989). 

Berdasarkan ayat yang telah dijelaskan di atas bahwasanya, Allah swt 

melarang suatu transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan 

apabila tidak sesuai dengan sistem dan prosedur memperoleh keuntungan menurut 

syariat Islam. 

Penafsirannya adalah sebagai berikut; “Orang orang yang memakan riba 

tiada berdiri, melainkan sebagai berdiri orang yang dibanting syaitan (kemasukan 

syaitan). Yang demikian itu disebabkan perkataan mereka: “hanya saja jual beli itu, 

sama dengan riba”. Bagaimana mereka menyamakan jual beli dengan riba  padahal 

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, Allah tidak 

menyamakan hukum keduanya. Maka barangsiapa datang kepadanya pengajaran 

dari Tuhannya, lalu berhenti, maka menjadi kepunyaannya apa yang telah diambil. 

Dan urusannya terserah kepada Allah . dan barangsiapa kembali lagi memakan riba  

maka itulah penghuni penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (Hasbi ash 

Shiddieqy). 
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Q.S Ali Imran/3: 130 

مْ تُفْلِحُوْ 
ُ
ك
َّ
عَل
َ
َ ل اتَّقُوا اللّٰه ضٰعَفَةًۖ وَّ ضْعَافًا مُّ

َ
بٰوْٓا ا وا الر ِ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ا تَأ

َ
مَنُوْا ل

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
  ١٣٠نَۚ يٰٓا

Terjemahnya: 
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 
berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” 
(Departemen Agama R.I, 1989). 

Tafsirannya yaitu “Tafsir ayat di atas menjelaskan bagi orang-orang yang 

beriman kepada Allah dan RasulNya serta melaksanakan syariatNya, jauhilah riba 

dengan segala jenisnya, dan janganlah kalian mengambil tambahan dalam pinjaman 

kalian melebihi jumlah modal harta kalian, meskipun sedikit, apalagi bila tambahan 

itu berjumlah banyak, menjadi berlipat ganda tiap kali jatuhnya tempo pembayaran 

hutang. Dan bertakwalah kepada Allah dengan komitmen dengan ajaran syariat-

Nya, supaya kalian mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat” 

(Kementerian Agama Saudi Arabia, n.d.). Ayat tersebut juga memberikan 

penegasan perintah dan larangan untuk tidak memakan riba apalagi jika riba 

tersebut berlipat ganda, Allah Swt memberi perintah kepada orang-orang beriman 

supaya bertakwa dengan jalan meninggalkan riba, dengan begitu mereka yang taat 

akan mendapatkan keberuntungan (A. Syafi’ AS., 2018). 

3. Produk Bank Syariah 

Transaksi ekonomi yang didasarkan pada syariat islam ditentukan oleh 

hubungan akad. Akad-akad yang berlaku dalam keseharian pada dasarnya terdiri 

atas lima prinsip dasar. Adapun prinsip yang akan ditemukan dalam lembaga 

keuangan syariah di indonesia adalah: 

a. Prinsip simpanan murni (Al-Wadi’ah) 

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni atau simpanan dari satu pihak 

kepihak lain (Mardani, 2008). Konsep simpanan dalam perbankan syariah 

diaplikasikan dalam dua bentuk yaitu : Konsep yad amanah, nasabah menitip uang 
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pada bank dan pihak bank mengenakan biaya penitipan Konsep yad al-ḍhamanah, 

nasabah menitipkan dana kepada bank sedangkan bank memanfaatkan dana 

tersebut dengan bagi hasil, sehingga mereka dapat bonus atau incentive (Antonio, 

2001). 

b. Prinsip bagi hasil (syirkah) 

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan 

dalam empat akad utama yaitu al musyarakah, al muḍharabah, al muzara’ah dan 

al-musaqah. Tetapi dalam aplikasinya prinsip yang paling banyak digunakan 

adalah al-musyarakah dan al- muḍharabah. 

c. Prinsip jual beli (At-Tijarah) 

Bentuk-bentuk akad jual beli dalam fiqih muamalah islamiah terbilang 

banyak, namun ada tiga jenis jual beli yang dikembangkan dalam perbankan syariah 

yaitu bai’ al-murabahah, bai’ as salam dan bai’ al istishna (Haque, 1987). 

d. Prinsip sewa (Al-Ijarah) 

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui 

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/ 

milkiyah) atas barang itu sendiri (Qal’aji, 1985). 

e. Prinsip jasa/fee (Al-Ajr ) 

Akad yang digunakan dalam perbankan syariah yaitu Al-Wakalah yang 

berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat, Al-Kafalah merupakan 

jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk 

memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, Hawalah merupakan 

pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib 

menanggungnya, Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam 

sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Al-Qardh yaitu pemberian harta 
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kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain 

meminjamkan tanpa mengharap imbalan (Sabiq, 1987). 

E. Firm Size 

Ukuran perusahaan didefinisikan sebagai ukuran besar kecilnya suatu 

perusahaan perbankan. Ukuran perusahaan dalam hal ini juga bisa dikenal sebagai 

Firm size,  ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total asset (aktiva), 

penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aset maka menunjukkan 

bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang 

(Putra et al., 2022).  

Bank dengan ukuran perusahan yang besar dapat menikmati keuntungan 

dari adanya skala ekonomi yang dimiliki. Hal ini dikarenakan bank tersebut dapat 

melakukan ekspansi aktivitas operasional sehingga menurunkan tingkat biaya rata-

rata operasi. Biaya yang rendah (low cost advantage) akan memungkinkan 

penurunan pada tingkat suku bunga bank. Tingkat suku bunga yang rendah akan 

meningkatkan permintaan pinjaman nasabah yang akan berpengaruh pada 

peningkatan pendapatan dan profitabilitas bank tersebut (Damayanti dan Mawardi, 

2022). 

Islam memerintahkan untuk menggunakan harta pada tempatnya dan secara 

baik, serta tidak memboroskanya. Bahkan memerintahkan untuk menjaga dan 

memeliharanya. Al-Qur`an melarang pemberian harta kepada pemiliknya 

sekalipun, apabila sang pemilik dinilai boros, atau tidak pandai mengurus hartanya 

(Nova dan Oktaviana, 2016). Al Qur`an berpesan kepada mereka yang diberi 

amanat memelihara harta seseorang, yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa/4 : 5. 
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سُوْهُمْ 
ْ
ارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاك مْ قِيٰمًا وَّ

ُ
ك
َ
ُ ل  اللّٰه

َ
تِيْ جَعَل

َّ
مُ ال

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
فَهَاۤءَ ا ا تُؤْتُوا السُّ

َ
وَل

عْرُوْفًا ا مَّ
ً
هُمْ قَوْل

َ
وْا ل

ُ
   ٥  وَقُوْل

Terjemahnya: 
“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna 
akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan 
sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil 
harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik” (Departemen 
Agama R.I, 1989). 

Karena harta seringkali menyilaukan mata dan menggiurkan hati, maka 

berulang-ulang Al- Qur`an dan hadits memperingatkan agar manusia tidak tergiur 

oleh kegemerlapan uang, atau diperbudak olehnya sehingga menjadikan seseorang 

lupa akan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi.  

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini merupakan cermin besar kecilnya 

perusahaan yang dalam nilai total aktiva perusahaan pada neraca akhir tahun yang 

diukur dengan logaritma natural (Ln) dari total aset yang besar akan menurunkan 

nilai perusahaan jika dinilai dari si pemilik perusahaan perbankan, akan tetapi jika 

dilihat dari sisi manajemen, kemudahan yang dimilikinya dalam mengendalikan 

perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan (Nadia Samantha, 2015). Indikator 

Ukuran Perusahaan dapat dicari dengan rumus: 

Firm Size = Ln (Total Asset) 

Sumber: Nadia Samantha, (2015) 

Jumlah aset yang dimiliki perusahaan menunjukkan seberapa besar ukuran 

perusahaan. Harta atau aset menurut pandangan Islam adalah kepemilikan 

sementara yang dititipkan oleh Allah kepada hambanya. Islam tentu memberikan 

kebebasan kepada manusia untuk mengelola hartanya, asalkan kebebasan tersebut 

tidak melanggar nilai-nilai dan etika dalam syariah.  

Dilihat dari prinsip tersebut menunjukkan bahwa manajemen asset dalam 

pandangan islam wajib dijalankan sesuai aturan syariah yang ada baik itu berupa 
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larangan seperti larangan mengelola harta memakai cara yang diharamkan 

(merusak perdagangan barang, tadlis, riba ataupun ikhtikar) maupun bersifat 

perintah seperti menginfakkan harta di jalan kebaikan berupa sedekah. Lahirnya 

konsep manajemen aset dalam Islam dilandasi oleh hadis berikut ini: 

 

الِحِ  الِحَ لِلْمَرْءِ الصَّ  يَا عَمْرُو نعِْمَ الْمِالُ الصَّ

Artinya: 

“Sebaik-baik harta adalah harta yang ada pada orang shaleh.” (H.R. Ahmad 
di dalam Al-Musnad IV/202, no. 17835 dengan sanad yang hasan). 

Hadis tersebut memiliki maksud yang beragam, contohnya harta yang baik 

adalah harta yang bisa dimanfaatkan. Hadits di atas juga bisa diartikan bahwa harta 

yang baik adalah harta yang dipegang oleh orang-orang shaleh. Maksud dari 

indikasi tersebut ialah penggunaan harta bisa dilihat dari kebaikan seseorang, di 

mana harta yang digunakan dengan niat, cara dan tujuan guna memaksimalkan 

ibadahnya kepada Allah akan jauh berbeda dengan harta yang digunakan untuk 

memuaskan keinginan sendiri. Nilai moral keshalehan tersebut yang menciptakan 

konsep manajemen asset di dalam Islam, yakni pengelolaan harta digunakan 

sebagai alat untuk mencapai tujuan si pemilik harta dalam rangka beribadah kepada 

Allah. 

F. Current Ratio 

Current Ratio (Likuiditas) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendeknya pada saat ditagih oleh suatu 

perusahaan (Yohanna et al., 2021; Yusra, 2016), Ini juga merupakan salah satu 

faktor penting yang dipertimbangkan investor saat mengambil keputusan investasi, 

karena mewakili kemampuan aset untuk diperdagangkan dengan cepat dan murah 

(Batten dan Vo, 2019). Suatu perusahaan yang ingin mempertahankan 
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kelangsungan kegiatan usahanya harus memiliki kemampuan untuk melunasi 

kewajiban-kewajiban finansial yang segera dilunasi. Dengan demikian likuiditas 

merupakan indikator kemampuan perusahaan untuk membayar atau melunasi 

kewajiban-kewajiban finansialnya pada saat jatuh tempo dengan menggunakan 

aktiva lancar yang tersedia (Hapsoro dan Falih, 2020; Siti Amaroh, 2008) 

Likuiditas mempunyai dua risiko, risiko yang pertama yaitu ketika 

kelebihan dana dimana dana yang ada dalam bank banyak yang menganggur, hal 

ini akan menimbulkan pengorbanan tingkat bunga yang tinggi. Yang kedua risiko 

ketika kekurangan dana, akibatnya dana yang tersedia untuk mencukupi kebutuhan 

kewajiban jangka pendek tidak ada. Dan juga akan mendapat pinalti dari bank 

sentral (Najma, 2021). 

Kedua keadaan ini tidak diharapkan oleh bank karena akan mengganggu 

kinerja keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa ketika bank mengharapkan keuntungan yang maksimal akan 

berisiko pada tingkat likuiditas yang rendah atau ketika likuiditas tinggi berarti 

tingkat keuntungan tidak maksimal. Disini terjadi konflik kepentingan antara 

mempertahankan likuiditas yang tinggi dan mencari keuntungan yang tinggi. 

Pengelolaan likuiditas sangat penting bagi bank terutama untuk mengatasi risiko 

likuiditas yang disebabkan oleh dua hal diatas. Untuk menjaga agar risiko likuiditas 

ini tidak terjadi kebijakan manajemen likuiditas yang dapat dilakukan antara lain 

dengan menjaga aset jangka pendek, seperti kas (Adrianto dan Firmansyah, 2019). 

Dalam perspektif Islam, hutang adalah suatu kenyataan melanda hampir 

seluruh perusahaan di Indonesia, setiap perusahaan tidak pernah lepas dari hutang, 

baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Menurut pandangan 

Islam, jika seseorang mempunyai utang, maka lebih baik ia bersegera melunasi 

utangnya. Apabila ingin berhutang, maka niatkanlah dengan hati yang jujur untuk 
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sungguh-sungguh menyegerakan melunasi hutang tersebut pada waktu yang telah 

dijanjikan. Insya Allah, Allah akan membantu pelunasannya. Di bawah ini terdapat 

beberapa hadist yang berhubungan dengan hutang. 

Rasulullah saw. bersabda: 

عَنْ أبَِ ي هُرَيْرَةَ رَ ضِ يَ  الل عَ نْ هُ  عَنْ النَّبيِ صَ لَّ ى اللُ  عَ لَ يْ هِ  وَ سَ لَّ مَ  قَالَ مَنْ أخََ ذَ  أمَْوَالَ النَّا سِ  

ُ عَنْهُ وَمَنْ أَ  ُ  ذَ خَ يرُِيدُ أدََّاءَهَا أدََّى اللََّّ   يرُِيْدُ إِتلََْفهََاأتَْلَفَهُ اللََّّ

Artinya: 

“Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. bersabda: “Barang siapa meminjam 
harta manusia dan dia ingin membayarnya, maka Allah akan 
membayarkannya. Barang siapa yang meminjamnya dan dia tidak ingin 
membayarnya, maka Allah akan menghilangkan harta tersebut darinya.” 
(Muhammad bin Isma‘il Abu ‘Abd al-Lah al-Bukhariy al-Ju‘fiy, 1442 H) 

Dari hadis tersebut jelas sekali bahayanya jika kita dengan sengaja 

melalaikan melunasi hutang. Apabila telah sampai batas waktu yang telah 

ditentukan, maka segeralah membayar hutang tersebut dan jangan menunda-

nundanya, terkecuali pada saat itu kita tidak memiliki harta untuk membayarnya. 

 

عَنْ أبَِ ي هُرَيْرَةَ رَ ضِ يَ  الل عَ نْ هُ ، عَنْ النَّبيِ صَ لَّ ى اللُ   عَ لَ يْ هِ  وَ سَ لَّ مَ  قَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ 

 وَمَنْ أتَْبعَِ عَلَى مَلِيِّ فَلْيتََّبعِْ.

Artinya: 

‘Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda: Penundaan 
pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang kaya adalah 
kezhaliman. Apabila seseorang diantara kalian dipindahkan kepada orang 
yang kaya maka hendaknya dia mengikuti.(Ahmad bin al-Husain bin ‘Aliy 
bin Musa Abu Bakr al-Baihaqi)  

Berdasarkan hadis di atas dijelaskan bahwa penting bagi perusahaan untuk 

mempercepat dan memenuhi pembayaran utang tepat waktu sesuai tanggal jatuh 

tempo yang disepakati oleh kreditur. Dan juga melarang menunda pembayaran 

hutang, apabila sudah jatuh tempo maka hutang tersebut harus segera dilunasi. 

Rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajibannya yang harus segera dipenuhi. Hadits di atas mendukung penjelasan 
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dari likuiditas bahwa perusahaan harus membayar hutang yang telah jatuh tempo 

tanpa penundaan pembayaran. 

Aspek dari konsep likuiditas meliputi rasio-rasio seperti current ratio, quick 

ratio, cash ratio, dan net working capital to total assets ratio. Aspek-aspek ini 

mencerminkan seberapa besar kemampuan manajemen untuk mengendalikan 

modal kerja yang dibiayai oleh hutang lancar dan saldo kas perusahaan, dan 

menunjukkan kinerja manajemen dalam hal ini. Penelitian ini menggunakan 

Current Ratio sebagai indikator likuiditas. Kasmir menjelaskan pada tahun 2015 

bahwa current ratio (CR) merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

untuk membayar liabilitas jangka pendek atau liabilitas yang akan segera jatuh 

tempo saat ditagih penuh (Saladin dan Damayanti, 2019; Susilawati, 2014). Adapun 

Rumus Current Ratio adalah : 

𝑪𝑹 =  
𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓

𝑼𝒕𝒂𝒏𝒈 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓
× 100% 

Sumber: Susilawati, (2014) 

G. Debt to Equity Ratio 

Debt to Equity Ratio (Solvabilitas) adalah  merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Artinya, 

seberapa besar beban yang ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan 

asetnya. Dalam arti luas, rasio solvabilitas digunakan untuk membayar seluruh 

kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan 

tersebut dibubarkan (dilikuidasi) (Syukhandri dan Rahayu, 2022). 

Rasio ini menunjukkan sejauh mana bank dibiayai oleh hutang (dana pihak 

luar). Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang 

digunakan perusahaan sehingga memperbesar risiko yang ditanggung bank. 

Disamping itu, rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara volume 
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(jumlah) dana yang diperoleh dari berbagai utang (jangka pendek dan jangka 

panjang) serta sumber-sumber lain diluar model bank sendiri dengan volume 

penanaman dana tersebut pada berbagai jenis aktiva yang dimiliki bank (Pitasari, 

2019). 

Dalam prespektif islam ketika kita berhutang apabila sudah jatuh tempo 

pembayaran dan sudah ada uang untuk membayar hutang tersebut hendaknya kita 

segera membayar atau melunasi hutang tersebut atau kita akan mendapat dosa. 

Diriwayatkan dalam sebuah hadist HR. Bukhari sebagai berikut : 

 

 » مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ ، فَإذِاَ أتُْبعَِ أحََدأُمُْ عَلَى مَلِىٍّّ فَلْيَتْبعَْ 

Artinya:  

“Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda:“Memperlambat 
pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan 
zhalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah 
membayar hutang, maka hendaklah beralih (diterima pengalihan 
tersebut)”(H.R. Bukhari, dalam shahihnya IV/585 No.2287, dan Muslim 
dalam Shahihnya V/471 no.3978, dari hadist Abu Hurairah).  

Berdasarkan hadits di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila suatu 

perusahaan mendapati hutang atau mempunyai hutang hendaklah segera 

melunasinya pada saat sudah jatuh tempo. Dan tidak diperbolehkan dalam 

memperlambat pembayaran hutang. 

Menurut Kasmir pada tahun 2013, solvabilitas (leverage) digunakan untuk 

mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya; menilai 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, menilai 

seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva (Sanimuthi, 

2021; Tsani, 2019). Aspek dari konsep leverage meliputi rasio-rasio seperti Debt to 

Asset Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Times Interest Earned Ratio. Aspek-aspek 

ini digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai 

dari hutang (Buntu, 2023) 
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Berdasarkan definisi di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi 

indikator tolak ukur tingkat likuiditas yaitu Debt to Equity Ratio. Debt to Equity 

Ratio adalah rasio yang mengukur perbandingan antara total hutang dengan modal 

sendiri. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan 

peminjam (kreditur) dengan pemilik perusahaan (Buntu, 2023). Adapun Rumus  

Debt to Equity Ratio adalah: 

𝑫𝑬𝑹 =  
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑼𝒕𝒂𝒏𝒈

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔
 × 𝟏𝟎𝟎% 

 Sumber : Zoraya et al., (2023) 

H. Financial Performance 

Kinerja merupakan gambaran pencapaian perusahaan dalam kegiatan 

operasionalnya baik menyangkut aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek 

penghimpunan dan penyaluran dana, aspek teknologi, dan aspek sumber daya 

manusia. Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan 

efektivitas dan efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. 

Tujuan perusahaan akan sulit tercapai jika perusahaan tidak bekerja secara efisien, 

sehingga perusahaan tidak mampu bersaing dengan perusahaan pesaing. 

Pengukuran kinerja perusahaan sangat diperlukan untuk menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam menjalankan proses produksinya (Parmitasari et al., 2019).  

Analisis terhadap financial performance dalam penelitian ini dikenal 

sebagai  profitabilitas atau kemampuan laba perusahaan menjadi sesuatu yang amat 

strategis, karena menyangkut bagaimana perusahaan mampu menghasilkan return 

dari setiap kegiatan operasionalnya. Setiap kegiatan bisnis mempunyai tujuan akhir 

yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau 

keuntungan yang maksimal (Winarno, 2017). Keberhasilan suatu perusahaan tidak 

lepas dari pengukuran kinerja yang dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan. 

Pertama, membantu memperbaiki kinerja perusahaan. Kedua, mengalokasikan 
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sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, mewujudkan pertanggungjawaban 

publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Kinerja suatu perbankan 

syariah dapat dilihat salah satunya dari laba atau profitabilitas yang dihasilkan 

(Harahap, 2020). 

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 menyajikan 

informasi tepat waktu untuk melaksanakan penyempurnaan secara 

berkesinambungan (Suyonto, 2013). Dengan demikian bagi investor jangka 

panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini (Akramunnas 

dan Kara, 2019; Simamora, 2000). 

Profitabilitas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk 

memperoleh keuntungan dengan semua karakteristik dan sumber yang tersedia 

seperti aktivitas penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan lain-

lain. Profitabilitas adalah selisih antara pendapatan yang diterima dengan biaya 

yang dibiayai dalam perbankan syariah (Lase et al., 2022). Profitabilitas perbankan 

syariah terkait dengan ketaatan pada nilai-nilai Islam, yang tidak terkait dengan 

bunga seperti perbankan konvensional. Pendapatan bank syariah berasal dari 

produk berbasis layanan dan modal yang dihimpun dari masyarakat. Oleh karena 

itu, profitabilitas perbankan syariah hanya dapat diukur berdasarkan transaksi bebas 

bunga dan hasil investasi langsung (Alharbi, 2015; Zarrouk et al., 2016). 

Dalam prespektif islam memperoleh profit atau keuntungan yang banyak 

diperbolehkan asalkan tidak merugikan orang lain. Diriwayatkan Rasulullah 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : 
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ِ عَ  ُ نْ أبَِي هُرَيْرَةقََالَ رَسُولُ اللََّّ تبََا   وَسَلَّمَ لََ تحََا سَدوُاوَلََتنََا جَشُوا ولََ  عَلَيْهِ  صَلَّى اللََّّ

ِ إخِْ  وَانًا الْمُسْلِمُ أخَُو  غُضُوا وَلََ تدَاَبرَُوا وَلََ يَبعْ بعَْضُكُمْ عَلَى بَيعِ بعَْضٍّ وَكُونوُا عِبَادَ اللََّّ

اتٍّ لهُُ وَلََ يحَْقِرُهُ التَّقوُى هَا هُنَذُ الْمُسْلِمِ لََ يَظْلِمُهُ وَلََ يخَْ  ا وَيشُِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثلََثََ مَرَّ

هُ بحَِسْبِ امْرِئٍّ مِنْ ااشَّرَّ أنَْ يحَْقِرَ أَ خَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دمَُهُ وَمَا لُ 

 وَعِرْ ضُهث

Artinya: 

Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah saw. telah bersabda, 
“Janganlah kalian saling mendengki, saling memfitnah, saling membenci, 
dan saling memusuhi. Janganlah ada seseorang di antara kalian yang berjual 
beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim lainnya dan jadilah kalian 
hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu dengan 
muslim yang lainnya adalah bersaudara, tidak boleh menyakiti, 
merendahkan, ataupun menghina. Takwa itu ada di sini (Rasulullah 
menunjuk dadanya. Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali). Seseorang 
telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama 
muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya, hartanya, 
dan kehormatannya (H.R. Bukhari, no. 5717 dan Muslim, no. 2558.) 

Dengan dasar dalil-dalil, para ulama ahli fikih mengharamkan setiap 

perniagaan yang dapat meresahkan atau merugikan orang lain, terlebihlebih 

masyarakat umum baik kerugian dalam urusan agama atau urusan dunia. 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba (Darwis et al., 2022). Rasio 

profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return on Assets (ROA). 

Pengembalian aset, atau ROA, adalah rasio yang menggambarkan kemampuan 

bank untuk mengelola dana yang diinvestasikan dari semua aset yang 

menguntungkan. ROA merupakan rasio yang paling penting dari semua rasio 

keuntungan yang ada, karena rasio ini menunjukkan berapa laba bersih yang dapat 

diperoleh dari seluruh dana yang tertanam dalam total aset (Cupian dan Akbar, 

2020; Husni Shabri dan Anisa Azhari, 2022; Lase et al., 2022). Adapun rumus 

mengukur ROA adalah: 

𝑹𝑶𝑨 =  
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕
 × 𝟏𝟎𝟎% 

 Sumber: Nurwulandari et al., (2021) 
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I. Islamic Financial Technology 

Financial Technology juga dikenal sebagai fintech, mengacu pada 

penggunaan teknologi dalam industri jasa keuangan untuk menunjukkan solusi baru 

yang inovatif dalam pengembangan aplikasi, produk atau model bisnis. Fintech 

juga mengacu pada hubungan antara teknologi modern, khususnya teknologi yang 

berhubungan dengan internet, seperti cloud computing, mobile internet, dan lain-

lain, dengan aktivitas bisnis yang ada, salah satunya adalah transaksi pinjaman dan 

transaksi perbankan (Chuen dan Low, 2018; Gomber et al., 2017). Fintech secara 

luas didefinisikan sebagai inovasi teknologi keuangan yang menghasilkan model 

bisnis baru, aplikasi, proses atau produk yang berdampak signifikan pada lembaga 

keuangan dan penyediaan layanan keuangan. Atribut utama fintech adalah penyedia 

jasa keuangan dengan teknologi inovatif, produk baru, berorientasi pelanggan, 

efisien, transparan, dan fleksibel. Faktor-faktor dari atribut utama inilah yang pada 

akhirnya mengarah pada efisiensi tinggi, pengurangan biaya, fleksibilitas, dan 

otomatisasi (Lee et al., 2021; Syahwildan dan Damayanti, 2022). 

Bukti nyata dari adanya kemajuan fintech adalah dengan banyaknya alat 

serta aplikasi pembayaran yang sudah serba modern dengan menggunakan aplikasi 

digital (Sepriani et al., 2022). Terdapat beberapa manfaat dari fintech yaitu 

memberikan keuntungan lewat adanya pelayanan dan harga yang lebih baik serta 

menyederhanakan pembayaran dan mengurangi biaya operasional. Sedangkan 

manfaat fintech bagi negara adalah dapat mendorong perkembangan ekonomi 

setiap masyarakat Indonesia melalui sirkulasi mata uang dan kebijakan ekonomi 

yang lebih baik. Fintech hadir untuk mengurangi biaya bagi startup karena 

perubahan sistem pembayaran yang lebih efisien. Fintech juga berperan dalam 

instrumen pembayaran, mentransfer uang antar rekening, mengurangi risiko umum 
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dalam pembayaran tradisional, dan membantu penyediaan pinjaman modal. 

(Safitri, 2020). 

Islamic fintech  didefinisikan sebagai perpaduan inovatif atau kombinasi 

keuangan dan teknologi dalam proses layanan keuangan dan investasi berdasarkan 

nilai-nilai Islam. Meskipun Islamic fintech  adalah jenis inovasi baru, ia 

berkembang sangat pesat. Menurut Fatwa DSN-MUI, Islamic fintech  adalah 

penyediaan jasa keuangan syariah yang mempertemukan atau menghubungkan 

investor dan penerima dana dalam rangka menyelenggarakan pembiayaan untuk 

melakukan akad melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet (Muchtar 

dan Zubairin, 2022; Rahmawati et al., 2020). 

 Berbagai pengaturan terkait dengan teknologi finansial di Indonesia diatur 

di dalam berbagai peraturan, diantaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 

dan turunannya, Peraturan Bank Indonesia (PBI). Selain itu pengaturan terkait 

dengan teknologi finansial berbasis syariah juga diatur di dalam Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI). 

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 

Adapun peraturan otoritas jasa keuangan yang dikeluarkan sebagai berikut: 

a. POJK No 77/POJK.01.2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis 

teknologi informasi, peraturan ini mengatur terkait teknologi financial peer to 

peer lending (P2PL). Dalam POJK diatur mengenai persyaratan dan perizinan 

lembaga teknologi finansial finansial peer to peer lending (P2PL), pemberi 

pinjaman, perjanjian antara pembeli dan penerima pinjaman, mitigasi risiko, 

tata kelola penyelenggaraan lainnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).  

b. lembaga teknologi finansial finansial peer to peer lending (P2PL), pemberi 

pinjaman, perjanjian antara pembeli dan penerima pinjaman, mitigasi resiko, 

tata kelola penyelenggaraan lainnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). 
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c. POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa 

Keuangan. POJK ini mengatur mengenai lembaga jasa keuangan dan pihak-

pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan yang memanfaatkan 

ekosistem digital dalam usahanya. Untuk mendapatkan status terdaftar di OJK, 

teknologi finansial harus mendapat status tercatat terlebih dahulu dan melalui 

proses Regulatory Sandbox untuk memastikan teknologi finansial tersebut 

memenuhi kriteria dalam POJK ini (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). 

d. POJK No 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran 

Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) Dalam POJK ini 

diatur mengenai syarat penyelenggara Equity Crowdfunding, perizinan, 

penerbit saham, pemodal, dan penyelenggaraan kegiatan Equity Crowdfunding 

lainnya (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2018). 

e. Surat Edaran OJK No 21/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis 

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). 

2. Peraturan Bank Indonesia 

Bank Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan sebagai berikut: 

a. PBI No 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Dalam 

PBI diatur mengenai tahapan penyelenggaraan teknologi finansial, dari 

pendaftaran, regulatory sandbox, perizinan dan persetujuan, serta pemantauan 

dan pengawasan (Bank Indonesia, 2017). 

b. PBI No 20/06/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (E-Money) PBI ini menjadi 

landasan aturan bahwa e-money dapat diselenggarakan oleh Bank Syariah, unit 

usaha syariah atau lembaga selain Bank yang melaksanakan kegiatan 

berdasarkan prinsip syariah. Bagi penyelenggara yang bukan Bank, maka harus 

dilakukan penempatan dananya di Bank Syariah (Bank Indonesia, 2018). PBI 
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ini mencabut PBI No 11/12/PBI/2009, PBI No 16/8/PBI/2014, dan PBI No 

18/17/PBI/2016. 

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-

MUI). 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan dua fatwa terbaru 

tentang uang elektronik (e-Money) syariah dan fintech syariah. Ada dua fatwa yang 

telah dikeluarkan yaitu: 

a. Fatwa DSN-MUI No 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik (e-

money) Syariah Dalam fatwa ini dijelaskan berbagai akad yang digunakan 

dalam uang elektronik syariah, ketentuan biaya, dan ketentuan-ketentuan yang 

dilarang sesuai dengan prinsip syariah (Fatwa Dewan Syariah Nasional, 2017). 

b. Fatwa DSN-MUI No 117/DSN-MUI/II/2018 Fatwa ini menjelaskan mengenai 

para pihak, akad yang digunakan, model layanan pembiayaan yang dapat 

diselenggarakan oleh teknologi finansial, ketentuan mekanisme akad, dan 

penyelesaian sengketa (DSN-MUI, 2018). Fatwa ini juga menjelaskan selain 

menjelaskan berbagai ketentuan yang dilarang dalam prinsip syariah (Lestari 

et al., 2021). 

Perbedaan utama antara fintech dan islamic fintech secara umum adalah 

prinsip yang digunakan karena fintech syariah menggunakan prinsip syariah dalam 

inovasi teknologi keuangan dan juga memiliki fitur Islami seperti salam Islami, 

azan, jadwal sholat, kalkulator zakat dan kurban. serta informasi himbauan bantuan 

sosial (zakat, infak dan sedekah). Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu 

kemudahan yang digunakan perbankan syariah untuk memberikan kemudahan 

bertransaksi kepada nasabah dengan biaya yang murah. (Usman et al., 2022). 

Nasabah juga dapat menggunakan Islamic fintech  ini untuk mengakses layanan 

perbankan seperti pembiayaan, pembayaran, pengiriman uang, serta jual beli saham 
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dan surat berharga (Siska, 2022). Dengan kata lain, fintech yang disediakan bank 

syariah harus prinsip syariah dalam bertransaksi atau setidaknya nasabah merasa 

fintech yang ditawarkan bank syariah memenuhi unsur prinsip syariah, sesuai pada 

teori TAM perceived ease of use, khususnya dalam memberikan kepuasan kepada 

nasabah perbankan syariah. Dengan demikian, prinsip syariah merupakan pembeda 

utama antara perbankan syariah dan bank konvensional maupun teknologi 

keuangan lainnya yang menyediakan layanan keuangan berbasis teknologi (Usman 

et al., 2022). Dalam Islamic fintech, sifat transaksinya adalah kerjasama dimana 

peminjam dibebaskan dari sistem suku bunga atau riba. Sistem bagi hasil adalah 

sistem yang digunakan dalam kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak 

(pemberi pinjaman dan investor). Islamic fintech mengedepankan prinsip 

transparansi dan keadilan (Yahya, 2021). Financial Technology yang berkembang 

di Indonesia saat ini dapat dibedakan kedalam beberapa kategori yaitu: Payment 

Chanel/System, Digital Payment, Peer to Peer (P2P) lending, Digital Insurance, 

Crowdfunding, Investment. Penelitian ini akan berfokus pada fintech syariah 

segmen Digital Payment (Fuadi dan Munawar, 2022; Marginingsih, 2019; 

Purwanto et al., 2022; Yudhira, 2021). 

Digital Payment Merupakan layanan perbankan yang memanfaatkan 

teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan para nasabah. Digital payment juga 

berfokus pada pembayaran berbagai tagihan seperti, pulsa, kartu kredit ataupun 

pembelian online. Bahkan, perbankan syariah memang telah menggunakan fintech 

syariah, khususnya ATM, Mobile Banking, internet Banking, SMS Banking, Phone 

banking, mobile payment dan Mesin EDC, untuk memberikan layanan keuangan 

kepada nasabahnya (Siska, 2022). 
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1. Internet Banking 

Salah satu layanan perbankan yang memungkinkan konsumen 

menggunakan internet untuk memperoleh informasi, berkomunikasi, dan 

melakukan aktivitas perbankan. Informasi saldo rekening, pembayaran (listrik, 

telepon, kartu kredit, dan lainnya), pembelian (voucher atau tiket), transfer ke bank 

lain, dan informasi produk atau layanan perbankan semuanya tersedia melalui 

internet banking. Keunggulan internet banking adalah kemudahan bertransaksi 

dengan menu yang lengkap dan dapat diakses dari perangkat apa saja, termasuk 

ponsel, laptop, notebook, dan komputer. 

2. Mobile Banking 

Nasabah menggunakan Mobile Banking sebagai salah satu hasil 

pengembangan karena memungkinkan nasabah bank untuk melakukan transaksi 

perbankan dan mengakses informasi rekening hanya dengan menggunakan 

ponselnya (Moridu, 2020). 

3. Phone Banking 

Phone banking merupakan salah satu layanan perbankan berbasis teknologi 

informasi. Pelanggan dapat memanfaatkan layanan phone banking untuk 

melakukan operasional perbankan seperti transfer antar rekening pada bank yang 

sama, membayar tagihan telepon, dan menawarkan kupon isi ulang, antara lain. 

4. SMS Banking 

SMS Banking adalah layanan yang disediakan oleh bank yang menggunakan 

fasilitas SMS untuk melakukan transaksi keuangan dan meminta informasi 

keuangan, seperti saldo rekening giro dan perubahan rekening (Margaretha, 2015). 
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J. Hipotesis 

1. Pengaruh Firm Size terhadap financial performance Pada bank umum 

syariah di Indonesia 

Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya suatu perusahaan 

yang bisa dilihat dari besarnya nilai aktiva, nilai penjualan, dan nilai 

equity”.Perusahaan yang besar mempunyai kemudahan dalam mendapatkan modal 

dibandingkan dengan entitas yang masih kecil. dikarenakan adanya kelancaran 

tersebut perusahaan skala besar akan memiliki fleksibilitas yang tinggi (Maqfirah 

dan Fadhlia, 2019).  

Perusahaan yang mempunyai aset yang banyak biasanya mendeskripsikan 

kemapanan dalam perusahaan, jika total aset semakin besar maka modal yang 

diinvestasikan dan ukuran perusahaan akan ikut besar, hal tersebut akan membuat 

uang dalam perusahaan akan berputar semakin banyak dan kemudian akan 

meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Hal ini didukung penelitian dari Sartika 

(2012), Rahmawati dan Tjahyadi (2018), Sunarsih dan Wati (2021), yang 

menyatakan ukuran Perbankan berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. 

Hipotesis berikut didasarkan pada penelitian teoritis dan temuan penelitian 

sebelumnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Magdalena et al. (2018); Yuliana 

et al. (2022) justru mendapati ukuran perusahaan atau firm size berpengaruh 

terhadap profitabilitas pada bank umum syariah. Dengan pertimbangan hasil 

penelitian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah: 

H1: Firm Size berpengaruh positif terhadap financial performance pada bank 

umum syariah di Indonesia. 
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2. Pengaruh Current Ratio terhadap financial performance pada bank umum 

syariah di Indonesia 

Ketika suatu bank syariah mengharapkan likuiditasnya tetap stabil, maka 

bank syariah harus memaksimalkan sumber dana dan pengelolaannya. Guna 

mendapatkan hasil yang optimal bank syariah harus mengelola likuiditasnya 

dengan tepat. Untuk mempertahankan kualitas dan keberlangsungan bank syariah, 

maka bank syariah akan selalu berusaha untuk menunjukkan peningkatan 

keuntungan yang diperolehnya. Ketika likuiditas bank syariah stabil dan baik, maka 

dengan otomatis profitabilitas bank pun juga akan meningkat, sehingga kualitas 

bank menjadi lebih baik dan meningkat (Afifah, 2022). 

Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban keuangan yang telah jatuh tempo. Likuiditas memainkan peran penting 

fungsi perusahaan dalam keberhasilan usaha, sebab perusahaan harus memastikan 

bahwa perusahaan tidak kekurangan atau kelebihan likuiditas untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya (Sunarsih dan Wati, 2021). Semakin tinggi likuiditas 

maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendek. likuiditas yang tinggi menunjukkan kelebihan aktiva lancar yang 

menganggur. Jadi hal tersebut tidak baik bagi profitabilitas perusahaan karena 

aktiva lancar menghasilkan return yang lebih rendah dibandingkan dengan aktiva 

tetap. Hal ini didukung penelitian dari Asadullah (2017); Notoatmojo (2018;) 

Bambang dan Razimi (2018), menjelaskan bahwa Current Ratio berpengaruh 

signifikan terhadap rasio profitabilitas bank syariah. Berdasarkan penjelasan diatas 

maka disimpulkan hipotesis: 

H2: Current ratio berpengaruh positif terhadap financial performance pada 

Bank Umum Syariah di Indonesia. 
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3. Pengaruh Debt to equity ratio terhadap financial performance pada bank 

umum syariah di Indonesia 

Salah satu hal yang penting dalam upaya meningkatkan profitabilitas adalah 

dengan memperhatikan tingkat kecukupan modalnya. Aspek permodalan menjadi 

penting bagi perbankan syariah karena modal dibutuhkan dalam membiayai 

kegiatan operasi perusahaan yang diharapkan pengembaliannya dalam waktu relatif 

singkat dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Perkombinasian antara 

modal sendiri dan pinjaman yang berasal dari bank atau lembaga lain yang 

digunakan dalam permodalan perbankan syariah dikenal dengan nama rasio 

solvabilitas atau ratio leverage ataupun rasio utang (Kurniawati, 2021). 

Rasio likuiditas menekankan pada peran penting pendanaan utang bagi 

perusahaan dengan menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh 

pendanaan utang. Berdasarkan Pecking Order Theory , semakin besar rasio ini, 

menunjukkan bahwa semakin besar biaya yang harus ditanggung perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban yang dimilikinya. Jadi hal ini dapat menurunkan profitabilitas 

yang dimiliki oleh perusahaan (Kurniawan dan Sutarmin, 2016). Hal ini didukung 

penelitian dari Nazir et al. (2019); Syafi’i dan Haryono (2021), yang menjelaskan 

Debt to equity ratio berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perbankan 

syariah. Pada penelitian yang dilakukan Pratama dan Rohmawati (2022), justru 

mendapati bahwa Debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap profitabilitas 

pada Bank Umum Syariah. Dari uraian di atas, dapat ditarik hipotesis sebagai 

berikut: 

H3: Debt to equity ratio berpengaruh positif terhadap financial performance 

pada bank umum syariah di Indonesia. 
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4. Islamic fintech  memoderasi pengaruh Firm size terhadap financial 

performance  pada bank umum syariah di Indonesia 

Islamic fintech  merupakan perpaduan atau gabungan inovasi antara 

keuangan dan teknologi pada proses pelayanan keuangan yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah. Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu sarana yang 

digunakan oleh perbankan syariah untuk memberikan kenyamanan bagi nasabah 

dalam bertransaksi dengan biaya yang murah (Usman et al., 2022). Perkembangan 

fintech syariah di era digital saat ini memberikan pengaruh signifikan pada aktivitas 

perusahaan terutama dalam hal pengelolaan keuangan.  

Skala “firm size” dapat menghitung ukuran bank berdasarkan total asetnya. 

Ukuran perusahaan meningkat dengan ukuran total aset, dan kinerja keuangan 

meningkat dengan ukuran total aset (Yulianto et al., 2020). Pelanggan sering 

membuka rekening dan menyimpan uang di bank syariah, oleh karena itu, adopsi 

Fintech akan meningkatkan kinerja keuangan bank syariah. Akibatnya, teknologi 

keuangan memungkinkan layanan keuangan dan sistem keuangan yang lebih 

efisien dan efektif (Hermuningsih dan Rahmawati, 2022). Ukuran bank 

berkontribusi pada teknologi keuangan dalam bisnis. menegaskan bahwa kinerja 

keuangan Bank Umum Islam dimoderasi dengan menggunakan perbankan 

elektronik. 

H4: Islamic fintech  memoderasi pengaruh firm size terhadap financial 

performance pada bank umum syariah di Indonesia. 

5. Islamic fintech memoderasi pengaruh current ratio terhadap financial 

performance  pada bank umum syariah di Indonesia 

Kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang mendesak 

disebut likuiditas. Ukuran aset lancar berfungsi sebagai proksi untuk rasio likuiditas 

ini. Ketika bank dapat membayar hutangnya tepat waktu, mereka dikatakan dalam 
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keadaan likuid (Widarti, 2021). Nasabah seringkali membuka rekening baru dan 

menyimpan dana dari lembaga keuangan yang mempertimbangkan faktor lain 

selain kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban segera. Oleh karena itu, Bank 

Umum Syariah dengan likuiditas yang kuat melalui adopsi fintech akan 

mendongkrak kinerja keuangan. 

Layanan fintech di bidang keuangan akan memiliki dampak yang lebih 

signifikan terhadap kinerja keuangan bank seiring dengan perkembangannya. 

Berdasarkan hal tersebut, kemajuan teknologi seperti perbankan digital sudah mulai 

diterapkan pada operasi keuangan klien untuk ditingkatkan jasa transaksi atau 

penawaran produk. Bank membutuhkan teknologi untuk mengembangkan layanan 

e-banking, termasuk pembayaran mobile, SMS banking, dan pembayaran online 

(Anindyastri et al., 2022) hubungan antara kinerja keuangan dan variabel likuiditas 

dapat dimoderasi dengan menggunakan teknologi informasi, Financial technology 

meningkatkan bagaimana likuiditas mempengaruhi kinerja keuangan. Hipotesis 

berikut didasarkan pada penelitian teoritis dan temuan penelitian sebelumnya:  

H5: Islamic fintech  memoderasi pengaruh current ratio terhadap financial 

performance pada bank umum syariah di Indonesia. 

6. Islamic fintech memoderasi pengaruh debt to equity ratio terhadap 

financial performance  pada bank umum syariah di Indonesia 

Semakin tinggi rasio utang terhadap total aset, semakin besar risiko 

keuangannya. Peningkatan risiko berarti kemungkinan gagal bayar karena terlalu 

banyak perusahaan Pembiayaan aset dari hutang. Dengan meningkatnya risiko 

gagal  bayar, biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mengatasi masalah 

menjadi semakin besar.  Leverage (hutang) menekankan pentingnya pembiayaan 

hutang bagi perusahaan dengan menunjukkan persentase aset perusahaan yang 

didukung oleh pembiayaan hutang. Menurut teori pecking order, semakin besar 
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rasionya, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi 

kewajibannya (Kurniawan dan Sutarmin, 2016). 

Layanan fintech di bidang keuangan akan memiliki dampak yang lebih 

signifikan terhadap kinerja keuangan bank seiring dengan perkembangannya. 

Berdasarkan hal tersebut, kemajuan teknologi seperti perbankan digital sudah mulai 

diterapkan pada operasi keuangan klien untuk ditingkatkan jasa transaksi atau 

penawaran produk. Bank membutuhkan teknologi untuk mengembangkan layanan 

e-banking, termasuk pembayaran mobile, SMS banking, dan pembayaran online 

(Anindyastri et al., 2022). 

Produk fintech dapat mencakup sistem untuk melakukan transaksi keuangan 

dan mekanisme teknis tertentu. Fintech adalah jantung dari perusahaan yang terlibat 

dalam penyedia layanan keuangan yang terutama menggunakan teknologi untuk 

memajukan dan mempercepat platform layanan keuangan. Profitabilitas adalah 

hasil dari beberapa kebijakan dan keputusan perusahaan. Profitabilitas adalah faktor 

yang signifikan. Nilai perusahaan, karena terkait erat dengan kemampuan 

menghasilkan pendapatan di masa depan. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan 

prospek yang baik bagi perusahaan, yang memaksa investor bereaksi positif 

terhadap peningkatan nilai perusahaan (Ma’ruf, 2021). Dalam hal ini hubungan 

antara kinerja keuangan dan variabel solvabilitas dapat dimoderasi dengan 

menggunakan teknologi informasi. Financial technology meningkatkan bagaimana 

solvabilitas mempengaruhi kinerja keuangan. Hipotesis berikut didasarkan pada 

penelitian teoritis dan temuan penelitian sebelumnya: 

H6: Islamic fintech memoderasi pengaruh debt to equity ratio terhadap financial 

performance pada bank umum syariah di Indonesia. 
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K. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan model konseptual yang dikaitkan dengan teori-

teori yang berkaitan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai topik 

penting untuk dipantau atau diukur sebagai bagian dari penelitian yang 

dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas yaitu Firm size 

(X1), Current Ratio (X2) dan Debt to equity ratio (X3), satu variabel Moderasi 

yaitu Islamic Fintech (Z) dan satu variabel terikat yaitu Financial Performance 

dalam ini Profitabilitas (Y). Kerangka konseptual yang dimaksud yaitu sebagai 

proses pemikiran deduktif berdasarkan telaah teori yang relevan dan terdapat hasil 

riset yang ada sebelumnya.  

Firm size merupakan variabel independen pertama atau variabel bebas (X1) 

yang menggunakan indikator Ln(Total Aset), sebagai alat ukur. Current ratio 

merupakan variabel independen kedua atau variabel bebas (X2) yang menggunakan 

indikator CR sebagai alat ukur. Debt to equity ratio merupakan variabel independen 

ketiga atau variabel bebas (X3) yang menggunakan indikator DER sebagai alat 

ukur.  

Financial formance merupakan variabel dependen atau bisa dikatakan 

variabel terikat (Y). Adapun Islamic Fintech yang merupakan variabel moderasi 

yang memperkuat atau memperlemah (Z), menggunakan indikator dummy sebagai 

alat ukur. Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana 

pengaruh dari masing-masing variabel, maka disusunlah kerangka konseptual 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 

Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kuantitatif dalam bentuk numerik dan perlu dianalisis. Penelitian kuantitatif 

merupakan suatu proses menemukan pengetahuan menggunakan data berupa angka 

dan perlu dianalisis (Supriyanto dan Machfudz, 2010). Jenis penelitian kuantitatif 

ini menekankan pada pengujian teori dengan mengukur variabel penelitian dengan 

angka-angka dan menganalisis data menggunakan prosedur statistik (Saunders et 

al., 2009). 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, 

dimana data yang diperoleh dan disimpan oleh orang lain biasanya merupakan data 

masa lampau atau data historikal (Wibisono D, 2002). Data sekunder dapat 

digunakan untuk menguji hipotesis dan menggeneralisasi temuan penelitian. Data 

sekunder untuk penelitian ini berasal dari laporan keuangan lengkap industri 

perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini dapat digolongkan sebagai jenis 

penelitian longitudinal, penelitian longitudinal merupakan jenis penelitian yang 

mengukur pengaruh variabel selama beberapa rentang waktu tertentu (Saunders et 

al., 2009). 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang 

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan di website masing-masing Bank Umum Syariah yang akan di jadikan 

sampel penelitian. Data yang diambil adalah laporan keuangan tahunan Bank 

Umum Syariah periode 2015-2022. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

explanatory (Saunders et al., 2009). Penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

explanatory bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan dan hubungan antara variabel 

yang akan digunakan dan diuji agar dapat memperoleh gambaran secara lebih jelas 

dan detail tentang hubungan antara variabel tersebut. Penelitian explanatory juga 

biasa disebut sebagai penelitian confirmatory (Zaluchu, 2020). 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009). Populasi pada 

penelitian ini adalah semua perbankan syariah yang ada di Indonesia sejumlah 33 

perbankan syariah, terdiri dari 13 Bank Umum Syariah (BUS), 20 bank Unit Usaha 

Syariah (UUS). Adapun populasi perbankan syariah dapat dilihat pada Tabel 3.1.  

Tabel 3.1 

Populasi Perbankan Syariah di Indonesia 

No Nama Bank Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

PT. Bank Aceh Syariah  

PT. BPD Riau Kepri Syariah  

PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah  

PT. Bank Muamalat Indonesia  

PT. Bank Victoria Syariah  

PT. Bank Jabar Banten Syariah 

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk 

PT. Bank Mega Syariah  

PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk 

PT. Bank Syariah Bukopin  

PT. BCA Syariah 

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk 

BUS 

BUS 

BUS 

BUS 

BUS 

BUS 

BUS 

BUS 

BUS 

BUS 

BUS 

BUS 
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13. PT. Bank Aladin Syariah, Tbk BUS 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk  

PT. Bank Permata, Tbk 

PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk  

PT. Bank CIMB Niaga, Tbk  

PT. Bank OCBC NISP, Tbk  

PT. BPD DKI  

PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta  

PT. BPD Jawa Tengah 

PT. BPD Jawa Timur, Tbk  

PT. BPD Jambi  

PT. BPD Sumatera Utara  

PT. BPD Nagari  

PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung  

PT. BPD Kalimantan Selatan  

PT. BPD Kalimantan Barat  

PT. BPD Kalimantan Timur  

PT. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat  

PT. Bank Sinarmas  

PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk  

PT. Bank Jago, Tbk 

UUS 

UUS 

UUS 

UUS 

UUS 

UUS 

UUS 

UUS 

UUS 

UUS 

UUS 

UUS 

UUS 

UUS 

UUS 

UUS 

UUS 

UUS 

UUS 

UUS 

Sumber: Statistk Perbankan Syariah di olah ( Otoritas Jasa Keuangan, 2023). 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

suatu populasi. Sampel yang diambil dari populasi harus representativefdari 

populasi (Sugiyono, 2017). Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan Purposive Sampling. Purposive sampling adalah bentuk 

pengambilan sampel yang berdasarkan atas kriteria-kriteria tertentu, karakteristik a 

tertentu berdasarkan ciri atau sifat populasinya. Dimana peneliti menggunakan 

beberapa kriteria dalam menentukan sampel, berikut kriterianya: 

a. Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK). 

b. Bank mempublikasikan laporan keuangannya di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

dari tahun 2015-2022 . 
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c. Perbankan syariah yang memiliki semua variabel yang akan diteliti selama 

periode penelitian. 

d. Bank yang telah menggunakan teknik  layanan fintech seperti Internet Banking, 

Mobile Banking, SMS Banking, dan Phone Banking. 

Berdasarkan pada kriteria pengambilan sampel seperti yang telah 

disebutkan diatas, Sehingga terdapat 4 bank pengecualian yaitu: Bank Syariah 

Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah dan Bank Rakyat Indonesia, dan hasil 

mergernya yaitu Bank Syariah Indonesia. Adapun bank yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini yaitu: 

Tabel 3.1 

Sampel Penelitian 

No. Nama Bank Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

PT. Bank Muamalat Indonesia 

PT. Bank Mega Syariah Indonesia 

PT. Bank BCA Syariah 

PT. Bank Syariah Bukopin 

PT. Bank Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 

PT. Panin Bank Dubai Syariah 

BUS 

BUS 

BUS 

BUS 

BUS 

BUS 

Sumber: Data diolah peneliti 2023 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian ini adalah purposive sampling karena data dan informasi yang 

dikumpulkan hanya sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat sekunder karena memberikan gambaran 

tentang jenis data yang tersedia dari berbagai sumber dan lebih mudah ditelusuri 

kembali ke sumber aslinya (Saunders et al., 2009). Data sekunder berbentuk 



 
 

57 

 

 
 

dokumen pendukung dikumpulkan melalui penelusuran dokumen dalam bentuk 

tesis, disertasi, buku literatur, dan artikel jurnal. 

Data sekunder yang dikumpulkan diantaranya data laporan keuangan 

perbankan syariah untuk periode 2015-2022, yang diperoleh melalui website 

Otoritas Jasa Keuangan dan website masing-masing perbankan syariah.  

1. Pengambilan data populasi perbankan syariah yang aktif didapatkan dari 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diambil dari laman webnya, yaitu: 

https://www.ojk.go.id. 

2. Pengambilan data ukuran perbankan, liquidity dan solvability didapatkan 

dari Bank Muamalat Indonesia, diambil dari laman webnya, yaitu: 

https://www.bankmuamalat.co.id. 

3. Pengambilan data likuiditas, ukuran perbankan, liquidity dan solvability 

didapatkan dari Bank Mega Syariah, diambil dari laman webnya, yaitu: 

https://www.megasyariah.co.id. 

4. Pengambilan data ukuran perbankan, liquidity dan solvability didapatkan 

dari BCA Syariah, diambil dari laman webnya, yaitu: 

https://www.bcasyariah.co.id. 

5. Pengambilan data ukuran perbankan, liquidity dan solvability didapatkan 

dari Bank Syariah Bukopin, diambil dari laman webnya, yaitu: 

https://www.kbbukopinsyariah.com. 

6. Pengambilan data ukuran perbankan, liquidity dan solvability didapatkan 

dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, diambil dari laman 

webnya, yaitu: https://www.btpnsyariah.com. 

7. Pengambilan data likuiditas, leverage, profitabilitas, dan efisiensi 

operasional didapatkan dari Bank Panin Dubai Syariah, diambil dari laman 

webnya, yaitu: https://paninbanksyariah.co.id. 

https://www.ojk.go.id/
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E. Instrumen Penelitian 

Selain teknik pengumpulan data, instrumen penelitian sangat juga 

berpengaruh terhadap kualitas data hasil penelitian. Instrumen pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah deret waktu (time series). Data time 

series adalah data yang dikumpulkan dan diamati atas rentang waktu tertentu 

(Tanjung dan Dewi., 2013; Hsiao, 2007). Dalam penelitian ini data time series yang 

digunakan adalah data tahunan dari tahun 2015-2022 yang diambil dari website 

resmi OJK dan website resmi masing-masing Bank Umum Syariah. 

Data dalam penelitian ini menggunakan data laporan tahunan yang diambil 

dari laman web resmi OJK, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank 

Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah, dan Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional Syariah, yang dibantu dengan alat statistik software Structural 

Equation Model (SEM) PLS. 

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

Analisis berawal dari kerangka pemikiran penelitian selanjutnya akan 

dikembangkan menjadi suatu model penelitian. Teknik analisis data dilakukan 

dengan bantuan software Structural Equation Model (SEM) (Romadhon, 2020). 

Structural Equation Model (SEM) merupakan teknik analisis statistik multivariat 

untuk menghubungkan antara struktural yang relatif sulit diukur secara bersamaan. 

Selain itu, dapat digunakan untuk menganalisis hubungan struktural antara variabel 

terukur dan konstruk laten. Teknik ini merupakan kombinasi antara faktor analisis 

(factor analysis) dan analisis regresi majemuk (multiple reggression analysis). 

Untuk memastikan bahwa model dibuat secara benar dan hasilnya valid, diperlukan 

proses pengujian. Berikut beberapa analisis data yang dilakukan: 
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1. Uji Validitas dan  Reliabilitas Instrumen 

Validitas dan reliabilitas instrumen dilakukan untuk memastikan seberapa 

baik suatu instrumen digunakan untuk mengukur konsep yang seharusnya diukur. 

Tentunya dalam penyusunan sebuah angket harus benar-benar bisa 

menggambarkan tujuan dari penelitian tersebut valid dan juga dapat konsisten 

(Noor, 2015).  

2. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan untuk menafsirkan data dengan cara 

menyusun data. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Analisis Deskriptif 

Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan variabel penelitian, tanpa 

menarik generalisasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya di tabulasi dalam 

tabel dan dilakukan pembahasan secara deskriptif. Analisis deskriptif merupakan 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu 

variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 2019). Penelitian ini akan 

menyajikan data-data yang dibutuhkan, yaitu, ukuran perbankan, likuiditas, 

solvabilitas, profitabilitas dan fintech. 

b. Analisis Statistik Inferensial 

Statistik inferensial adalah teknik analisis data untuk menentukan seberapa 

jauh kemampuan antara hasil yang diperoleh dari sampel dengan hasil yang akan 

diperoleh dari keseluruhan populasi (Abdillah dan Hartono, 2015). 

Hubungan kausal yang dirumuskan dalam penelitian ini menggunakan 

model yang tidak sederhana, variabel dalam model tersebut hubungannya 

berbentuk rekursif. Bentuk hubungan kausal seperti ini membutuhkan alat analisis 

yang mampu menjelaskan hubungan tersebut, sehingga metode statistik inferensial 
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yang digunakan dalam analisis data penelitian ini adalah Partial Least Square 

(PLS) menggunakan SmartPLS 3. 

c. Partial Least Square 

Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji 

statistik yaitu dengan uji persamaan struktural berbasis variance atau lebih dikenal 

dengan nama Partial least Square (PLS) menggunakan software SmartPLS 3. PLS 

merupakan metode analisis yang powerfull karena tidak didasarkan banyak asumsi. 

Data tidak harus berdistribusi normal, sampel tidak harus besar, PLS juga dapat 

digunakan untuk mengkonfirmasi teori, dan dapat digunakan untuk menjelaskan 

ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten. PLS dapat menganalisis sekaligus 

konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif dan indikator formatif yang hal 

ini tidak dapat dilakukan oleh CBSEM karena akan terjadi unidentified model 

(Ghozali dan Latan, 2015). 

Tujuan PLS adalah membantu peneliti mendapatkan nilai variabel untuk 

tujuan prediksi. Model formalnya mendefinisikan variabel laten adalah linear 

agregat dari indikator-indikatornya. Weight estimate untuk menciptakan komponen 

skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana inner model (model struktural 

yang menghubungkan antar variabel laten) dan outer model (model pengukuran 

yaitu hubungan antara indikator dengan kosntruksinya) dispesifikasi. Hasilnya 

adalah residual varians dari variabel dependen (keduanya variabel laten dan 

indikator) diminimumkan. 

Estimasi parameter yang didapat dengan PLS dikategorikan menjadi tiga. 

Kategori pertama, adalah weight estimate untuk menciptakan skor variabel laten. 

Kedua mencerminkan path estimate yang menghubungkan variabel laten dan antar 

variabel laten dan blok indikatornya (loading), kategori ketiga adalah berkaitan 

dengan means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan 
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variabel laten. Untuk memperoleh ketiga estimasi ini, PLS menggunakan proses 

iterasi tiga tahap dan setiap tahap menghasilkan estimasi. Tahap pertama 

menghasilkan weight estimate, tahap kedua menghasilkan estimasi untuk inner 

model dan outer model, dan tahap ketiga menghasilkan estimasi means dan lokasi 

(konstanta) (Ghozali dan Latan, 2015). 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan 

software SmartPLS yang dijalankan melalui media komputer. Tahapan analisis data 

yang selanjutnya, antara lain sebagai berikut (Kurniawan dan Yamin, 2011): 

a. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 

Outer model sering juga disebut outer relation atau measurement model 

mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. 

Analisa outer model digunakan untuk memastikan bahwa measurement yang 

digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel) dengan beberapa 

indikator sebagai berikut (Ghozali dan Latan, 2015a): 

1) Convergent Validity 

Pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antar 

item score/ component score dengan construct score. Ukuran refleksif individual 

dikatakan tinggi apabila berkorelasi lebih dari 0.70. Namun untuk penelitian tahap 

awal dari pengembangan skala pengukuran nilai 0.50 sampai 0.60 dianggap cukup. 

2) Discriminant Validity 

Indikator ini dinilai berdasarkan crossloading dengan konstruk. Jika 

korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar dibandingkan dengan ukuran 

konstruk lainnya, maka menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran 

pada blok lebih baik daripada ukuran pada blok lainnya. Metode lain dengan 

membandingkan nilai square root of average variance extracted (AVE) setiap 

konstruk dengan korelasi dengan konstruk lainnya dalam model. Pengukuran ini 
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dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas component score variabel laten dan 

hasilinya lebih konservatif dibandingkan dengan composite reliability (pc). 

direkomendasikan nilai AVE > 0.50. 

a) Crossloading 

Cara untuk menguji validitas discriminant dengan indikator reflektif yaitu 

dengan melihat nilai cross loading untuk setiap variabel harus >0,70. Cara lain yang 

dapat digunakan untuk menguji validitas discriminant adalah dengan 

membandingkan akar kuadrat dari AVE untuk setiap kontsruk dengan nilai korelasi 

antara konstruk dalam model. Validitas discriminant yang ditunjukkan dari akar 

kuadrat AVE untuk setiap kontruk lebih besar dari korelasi antar konstruk dalam 

model (Ghozali 2021:68-69). 

b) Fornell Larcker 

Uji validitas juga dapat dilihat dari uji discriminant validity yaitu 

membandingkan masing-masing nilai akar kuadrat AVE  terhadap nilai korelasi 

antara konstruk. Jika nilai akar kuadrat AVE lebih tinggi dibandingkan nilai 

korelasi antara konstruk, maka dapat dinyatakan telah memenuhi kriteria 

discriminant validity (Ghozali 2021:95).  

c) Heterotrait Monotrait Ratio (HTMT) 

Sejak rilisnya smartPLS versi terbaru uji discriminant validity dapat juga 

dilakukan dengan H TMT. Nilai HTMT dianjurkan adalah kurang dari 0,90. 

Apabila nilainya < 0,90 maka semua konstruk dinyatakan valid secara diskriminan 

atau dengan kata lain discriminant validity sudah terapai (Ghozali 2021:69).  

3) Composite Reliability dan Cronbach Alpha2 

Mengukur Setelah melakukan uji validitas, pengukuran model juga 

dilakukan untuk menguji reliabilitas suatu konstruk. Uji reliabilitas dilakukan untuk 

membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam mengukur 
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konstruk. Rule of Thumb yang biasanya digunakan untuk menilai reliabilitas 

konstruk yaitu nilai composite reliability  harus lebih besar dari 0,7 untuk penelitian 

yang bersifat confirmatory dan nilai 0,6 – 0,7 masih dapat diterima untuk penelitian 

yang bersifat explanatory. Dibandingkan dengan cronbach alpha ukuran ini tidak 

mengasumsikan ekuivalen antara pengukuran dengan asumsi semua indikator 

diberi bobot yang sama.  

Cronbach alpha lebih cenderung underestimate dalam mengukur 

reliabilitas, sedangkan composite reliabilitas merupakan closer approximation 

dengan asumsi estimasi parameter adalah akurat. AVE dan composite reliability 

sebagai ukuran internal konsistensi hanya dapat digunakan untuk konstruk dengan 

indikator refleksif (Mode A). Secara singkat, nilai cronbach’s alpha untuk 

penelitian explanatory research sudah dapat diterima jika melebihi 0,6  dan untuk 

nilai composite reliability dalam penelitian explanatory research masih dapat 

diterima apabila nilainya 0,6 – 0,7 (Ghozali 2021:70-71). 

b. Model Struktural (Inner Model) 

1) R Square 

Dalam menilai model struktural dengan PLS, diawali dengan melihat nilai 

R-Square untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model 

struktural. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada OLS Regresi. Perubahan 

nilai R-Square dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen 

tertentu terhadap variabel endogen apakah mempunyai pengaruh yang substantive. 

Nilai R Square adalah 0,75 (kuat). 0,50 (moderat), dan 0,25 (lemah). (Ghozali 

2021:73). 

2) Uji Signifikansi (two-tailed) 

Evaluasi model ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi untuk 

mengetahui pengaruh antar variabel melalui prosedur bootstrapping. Nilai 
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signifikansi yang digunakan (two-tailed) t-value 1,65 (signifikan level =10%), t-

value 1,96 (signifikan level = 5%), t-value 2,58 (signifikan level =1%). (Ghozali 

2021:75). Dalam Penelitian ini, nilai signifikansi yang digunakan (two-tailed) t-

value 1,96 (signifikan level = 5%). Pengujian hipotesis moderasi dilakukan dengan 

moderated regression analysis (MRA) yang diestimasi dengan SEM-PLS (Ghozali 

dan Latan, 2015). Untuk menguji Islamic Fintech sebagai variabel pemoderasi 

hubungan masing-masing antara firm size, current ratio, debt to equity ratio 

terhadap financial performance 

c. Goodnes of Fit Measure (Kebaikan dan Kecocokan Model) 

Evaluasi Kebaikan dan Kecocokan Model dapat dilakukan dengan melihat 

nilai SRMR (standardized root mean square residual). SRMR (Standardized Root 

Mean Square Residual) adalah ukuran nilai absolut rata-rata dari residual kovarian, 

standar akar rata-rata kuadrat residual (SRMR) didasarkan pada transformasi 

matriks kovarian sampel dan matriks kovarian yang diprediksi menjadi matriks 

korelasi. SRMR didefinisikan sebagai perbedaan antara korelasi yang diamati dan 

model matriks korelasi tersirat. Dengan demikian, ini memungkinkan untuk menilai 

besarnya rata-rata perbedaan antara korelasi yang diamati dan yang diharapkan 

sebagai ukuran absolut dari kriteria kecocokan (model). Nilai kurang dari 0,10 atau 

0,08 dianggap cocok. Hanseler pada tahun 2014 memperkenalkan SRMR sebagai 

goodness of fit measure untuk PLS SEM yang dapat digunakan untuk menghindari 

kesalahan spesifikasi model (Ghozali 2021:77).
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

a. Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk 

berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi 

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap 

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar 

modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, 

Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, 

OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang 

mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan 

dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut 

(Otoritas Jasa Keuangan, 2020). 

Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara 

resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 

Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 

31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015. Pasal 4 UU Nomor 

21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar 

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, 

adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh 

secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen 

maupun masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). 

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung 

kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya 
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saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. 

Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan 

kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif 

globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang 

baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, 

dan kewajaran (fairness) (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). 

b. Visi dan Misi 

1) Visi 

“Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, 

melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan 

industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya 

saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.” 

2) Misi 

a) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa 

keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 

b) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 

c) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat 

2. Bank Muamalat Indonesia 

a. Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia 

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI),  merupakan bank pertama di 

Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara Syariah. Perseroan 

didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 

24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah. BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-

produk keuangan syariah seperti Sukuk Subordinasi Mudharabah, Asuransi 

Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK 

Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang 
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seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, Produk Shar-e Gold 

Debit Visa yang diluncurkan pada 2011 berhasil memperoleh penghargaan dari 

Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi 

chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile 

banking, ATM, dan cash management (PT Bank Muamalat Tbk, 2023). 

Bank Muamalat telah memiliki 235 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor 

cabang di Malaysia. Kantor pusat Bank Muamalat berlokasi di Muamalat Tower, 

Jl. Raya Prof. Dr. Satrio, Kav. 18 Kuningan, Jakarta. Operasional Bank juga 

didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 564 unit ATM Muamalat, 120.000 

jaringan ATM Prima, 77.000 ATM Bersama, dan 55 unit Mobil Kas Keliling (PT 

Bank Muamalat Tbk, 2023). 

b. Visi dan Misi 

1) Visi 

“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia 

dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional” 

2) Misi 

“Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan 

dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-

hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta 

orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh 

pemangku kepentingan.” 

c. Layanan Bank Muamalat Indonesia 

1) Mobile Banking 

Mobile banking merupakan layanan perbankan 24 jam. Dimana nasabah 

dapat melakukan transaksi perbankan melalui handphone yang terkoneksi jaringan 

internet. Dengan cara mendownload aplikasi Muamalat DIN melalui App Store dan 
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menginstalnya di handphone. 

2) Internet  Banking 

Internet banking merupakan layanan perbankan 24 jam. Dengan 

menggunakan komputer dan koneksi jaringan internet yang memiliki banyak fitur 

dan memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan. Dengan alamat website: 

www.bankmuamalat.co.id. 

3. Bank Mega Syariah 

a. Sejarah Singkat Bank Mega Syariah 

Pada awalnya dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), yaitu 

bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 kemudian diakuisisi oleh PT Mega 

Corpora (d/h Para Group) melalui PT Mega Corpora (d/h PT Para Global 

Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Akuisisi ini diikuti dengan 

perubahan kegiatan usaha pada tanggal 27 Juli 2004 yang semula bank umum 

konvensional menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega 

Indonesia (BSMI) serta dilakukan perubahan logo untuk meningkatkan citranya di 

masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya. Pada tanggal 25 

Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 

November 2007, pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan logo 

BSMI sehingga lebih menunjukkan identitas sebagai bagian dari grup Mega 

Corpora. Sejak 2 November 2010 hingga saat ini, bank dikenal sebagai PT Bank 

Mega Syariah  (Bank Mega Syariah, 2022).  

Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah memperoleh izin untuk 

beroperasi sebagai bank devisa. Dengan status tersebut, bank dapat melakukan 

transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu 

juga telah memperluas jangkauan bisnis bank, sehingga tidak hanya menjangkau 

ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi perluasan pasar dan status 

http://www.bankmuamalat.co.id/
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bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai 

salah satu bank umum syariah terdepan di Indonesia. PT. Bank Mega Syariah 

berkantor pusat di Menara Mega Syariah, Jl. H. R. Rasuna Said Kav 19A, Jakarta, 

serta memiliki 1 kantor pusat, 29 kantor cabang, 32 kantor cabang pembantu, 23 

kantor fungsional, 64 ATM dan 5 kantor kas (Bank Mega Syariah, 2022).  

b. Visi dan Misi 

1) Visi 

“Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa”. 

2) Misi 

a) Bertekad mengembangkan perekonomian syariah melalui sinergi dengan 

semua pemangku kepentingan. 

b) Menebarkan nilai-nilai kebaikan yang islami dan manfaat bersama sebagai 

wujud komitmen dalam berkarya dan beramal. 

c) Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan 

produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

c. Layanan Bank Mega Syariah 

1) Mobile Banking 

Mobile banking merupakan layanan perbankan 24 jam. Dimana nasabah 

dapat melakukan transaksi perbankan melalui handphone yang terkoneksi jaringan 

internet. Dengan cara mendownload aplikasi M-Syariah melalui App Store dan 

menginstalnya di handphone. 

2) Internet  Banking 

Internet banking merupakan layanan perbankan 24 jam. Dengan 

menggunakan komputer dan koneksi jaringan internet yang memiliki banyak fitur 

dan memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan. Dengan alamat website: 

www.ibank.mega.co.id. 

http://www.ibank.mega.co.id/
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3) SMS Banking 

Layanan SMS Banking dimana nasabah dapat melakukan transaksi 

perbankan melalui handphone, semudah melakukan SMS ke rekan atau mitra kerja. 

Transaksi melalui SMS Banking aman karena untuk melakukan transaksi 

keuangan, rekening tujuan transfer harus didaftarkan terlebih dahulu dikantor 

cabang Bank Mega Syariah. 

4. Bank Central Asia (BCA) Syariah 

a. Sejarah Singkat Bank Central Asia (BCA) Syariah 

PT. Bank BCA Syariah ("BCA Syariah") berdiri dan mulai melaksanakan 

kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi 

syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 

12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi 

sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010. BCA Syariah 

mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia 

sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpun dana 

dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Masyarakat yang 

menginginkan produk dan jasa perbankan yang berkualitas serta ditunjang oleh 

kemudahan akses dan kecepatan transaksi merupakan target dari BCA Syariah. 

Komitmen penuh BCA sebagai perusahaan induk dan pemegang saham mayoritas 

terwujud dari berbagai layanan yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah BCA Syariah 

pada jaringan cabang BCA yaitu setoran (pengiriman uang) hingga tarik tunai dan 

debit di seluruh ATM dan mesin EDC (Electronic Data Capture) milik BCA, semua 

tanpa dikenakan biaya. Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi maupun 

menyampaikan pengaduan dan keluhan, masyarakat dan nasabah khususnya dapat 

menghubungi Halo BCA di 1500888. Jaringan cabang BCA Syariah tersebar di 

wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, Semarang, 
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Bandung, Solo, Yogyakarta, Medan, Palembang, Malang, Lampung, Banda Aceh, 

Kediri, Pasuruan, dan Panakkukang (BCA Syariah, 2022). 

b. Visi dan Misi 

1) Visi 

“Menjadi Bank Syariah Andalan dan Pilihan Masyarakat”. 

2) Misi 

a) Mengembangkan SDM dan infrastruktur yang handal sebagai penyedia jasa 

keuangan syariah dalam rangka memahami kebutuhan dan memberikan 

layanan yang lebih baik bagi nasabah. 

b) Membangun institusi keuangan syariah yang unggul di bidang penyelesaian 

pembayaran, penghimpunan dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan 

perseorangan. 

c. Layanan Bank 

1) Mobile Banking 

Mobile banking merupakan layanan perbankan 24 jam. Dimana nasabah 

dapat melakukan transaksi perbankan melalui handphone yang terkoneksi jaringan 

internet. Dengan cara mendownload aplikasi BCA Syariah Mobile melalui App 

Store dan  menginstalnya di handphone. 

2) Internet  Banking 

Internet banking merupakan layanan perbankan 24 jam. Dengan 

menggunakan komputer dan koneksi jaringan internet yang memiliki banyak fitur 

dan memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan. Dengan alamat website: 

www.bcasyariah.co.id. 

 

 

 

http://www.bcasyariah.co.id/
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5. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah 

a. Sejarah Singkat BTPN Syariah 

Sejak awal berdirinya sebagai Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional Tbk (sekarang bernama “PT Bank BTPN Tbk”) pada tahun 

2010, BTPN Syariah telah masuk dan menjangkau segmen yang belum tersentuh 

perbankan, yaitu segmen masyarakat inklusif. Dengan amanat untuk melaksanakan 

kegiatan pemberdayaan dan literasi keuangan bagi perempuan di tanah air, BTPN 

Syariah menyediakan akses dan produk serta layanan perbankan dengan prinsip 

Syariah untuk meneguhkan niat mewujudkan cita-cita hidup yang lebih baik. Pada 

14 Juli 2014, BTPN Syariah resmi terdaftar sebagai Bank Umum Syariah ke-12 di 

Indonesia melalui spin off Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional Tbk (saat ini bernama “PT Bank BTPN Tbk”) dan konversi dari PT Bank 

Sahabat Purna Danarta (“BSPD”) (PT Bank BTPN Syariah, 2018). 

Sebagai satu-satunya Bank Umum Syariah di Indonesia dengan fokus utama 

memberikan layanan untuk memberdayakan nasabah masyarakat inklusif dan 

mengembangkan inklusi keuangan, BTPN Syariah selalu berupaya untuk 

memberikan nilai tambah dan membuat perbedaan dalam kehidupan setiap nasabah 

yang dilayani, meskipun memiliki kinerja keuangan yang baik. Untuk itu, BTPN 

Syariah akan terus mengembangkan dan menyempurnakan produk dan layanannya. 

Oleh karena itu, BTPN Syariah akan terus memberikan dampak positif bagi jutaan 

masyarakat Indonesia sebagai wujud nyata dari cita-cita menjadi Rahmat bagi dunia 

(rahmatan lil alamin) (PT Bank BTPN Syariah, 2018). 

Sekitar 20.000 nasabah sejahtera, menyimpan dana di BTPN Syariah yang 

dilayani oleh personal banker profesional, dimana, hampir 100% dana yang 

ditempatkan disalurkan kepada keluarga prasejahtera produktif yang mencapai 3,2 

juta nasabah aktif (total penerima pembiayaan sejak 2010 telah mencapai lebih dari 
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5 juta dengan akumulasi pencairan mencapai sebesar Rp40,2 triliun) (PT Bank 

BTPN Syariah, 2018: 39). BTPN Syariah memiliki misi bersama kita ciptakan 

kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti yang juga didukung dengan misi 

menjadi bank syariah terbaik untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta 

rakyat Indonesia (PT Bank BTPN Syariah, 2018). 

b. Visi dan Misi 

1) Visi 

“Bersama-sama, kita menciptakan peluang untuk pertumbuhan dan kehidupan 

yang lebih bermakna”. 

2) Misi 

“Menjadi Bank Syariah terbaik,untuk inklusi keuangan, membuat perbedaan 

dalam kehidupan jutaan rakyat Indonesia”. 

c. Layanan Bank 

1) Mobile Banking 

Mobile banking merupakan layanan perbankan 24 jam. Dimana nasabah 

dapat melakukan transaksi perbankan melalui handphone yang terkoneksi jaringan 

internet. Dengan cara mendownload aplikasi BTPN Syariah Mobile melalui App 

Store dan                      menginstalnya di handphone. 

2) Internet  Banking 

Internet banking merupakan layanan perbankan 24 jam. Dengan 

menggunakan komputer dan koneksi jaringan internet yang memiliki banyak fitur 

dan memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan. Dengan alamat website: 

www.btpnsyariah.co.id. 
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6. Panin Dubai Syariah Bank 

a. Sejarah Singkat Panin Dubai Syariah 

Perseroan mengalami perubahan nama dari PT Bank Panin Syariah Tbk 

menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sehubungan dengan masuknya Dubai 

Islamic Bank PJSC sebagai salah satu Pemegang Saham Pengendali. Perubahan 

nama tersebut berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 54 

tanggal 19 April 2016 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta dan 

telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI sesuai Surat 

Keputusan No. AHU-0008935.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 11 Mei 2016. PT 

Bank Panin Dubai Syariah Tbk (“Panin Dubai Syariah Bank”), berkedudukan di 

Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Panin Life Center, Jl. Letjend S. Parman 

Kav. 91, Jakarta Barat (PT Panin Dubai Syariah Tbk, 2022).  

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Panin Dubai Syariah Bank, ruang 

lingkup kegiatan Panin Dubai Syariah Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di 

bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam. Panin Dubai 

Syariah Bank mendapat ijin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat 

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 

Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi 

sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 2 Desember 2009 (PT Panin Dubai 

Syariah Tbk, 2022).  

b. Visi dan Misi 

1) Visi 

“Menjadi bank Syariah progresif di Indonesia yang menawarkan produk dan 

layanan keuangan komprehensif dan inovatif.” 
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2) Misi 

a) Peran aktif Perseroan dalam bekerjasama dengan Regulator: Secara 

profesional mewujudkan Perseroan sebagai bank Syariah yang lebih sehat 

dengan tata kelola yang baik serta pertumbuhan berkelanjutan. 

b) Perspektif nasabah: Mewujudkan Perseroan sebagai bank pilihan dalam 

pengembangan usaha melalui poduk-produk dan layanan unggulan yang 

dapat berkompetisi dengan produk-produk bank Syariah maupun 

konvensional lain. 

c) Perspektif SDM/Staff: Mewujudkan Perseroan sebagai bank pilihan bagi 

para profesional, yang memberikan kesempatan pengembangan karir dalam 

industri perbankan Syariah melalui semangat kebersamaan dan 

kesinambungan lingkungan sosial. 

d) Perspektif Pemegang Saham: Mewujudkan Perseroan sebagai bank Syariah 

yang dapat memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham melalui kinerja 

profitabilitas yang baik ditandai dengan ROA dan ROE terukur. 

e) IT Support: Mewujudkan Perseroan sebagai perseroan yang unggul dalam 

pelayanan Syariah berbasis Teknologi Informasi yang memberikan 

pelayanan yang baik dan berkualitas bagi para nasabah. 

c. Layanan Bank  

1) Mobile Banking 

Mobile banking merupakan layanan perbankan 24 jam. Dimana nasabah 

dapat melakukan transaksi perbankan melalui handphone yang terkoneksi jaringan 

internet. Dengan cara mendownload aplikasi Panin Dubai Mobile melalui App Store 

dan    menginstalnya di handphone. 
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2) Internet  Banking 

Internet banking merupakan layanan perbankan 24 jam. Dengan 

menggunakan komputer dan koneksi jaringan internet yang memiliki banyak fitur 

dan memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan. Dengan alamat website: 

www.paninbank.co.id. 

7. Bank KB Bukopin Syariah 

a. Sejarah Singkat Bank KB Bukopin Syariah 

PT Bank KB Bukopin Syariah (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank 

yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT 

Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank 

konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung 

secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia 

yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di 

Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 

merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan 

nomor 1.659/ KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin 

Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum 

dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan 

operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr 

tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan 

Kantor Bank (PT Bank KB Bukopin Syariah, 2020). 

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi 

Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo 

Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh 

persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang 

dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam 

http://www.paninbank.co.id/
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perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan 

modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 setelah 

memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip 

syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 

10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin 

Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan 

Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah 

Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, 

kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, 

Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 -2009 (PT Bank KB Bukopin 

Syariah, 2020). 

Pada tanggal 30 Juni 2021 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar 

Biasa menyetujui untuk melakukan perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank 

KB Bukopin Syariah (KBBS) yang dituangkan ke dalam Akta No. 02 tanggal 6 Juli 

2021 dan telah mendapat persetujuan Penetapan Penggunaan Izin Usaha Bank 

dengan Nama Baru dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat nomor SR-

27/PB.101/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dan KEP-53/PB.1/2021 tanggal 10 

Agustus 2021. Sampai dengan Desember 2022 Perseroan memiliki jaringan kantor 

yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 12 (dua belas) Kantor Cabang, 10 

(sepuluh) Kantor Cabang Pembantu, dan serta 33 (tiga puluh tiga) mesin ATM 

KBBS dengan jaringan Prima dan ATM Bank KB Bukopin (PT Bank KB Bukopin 

Syariah, 2023). 

b. Visi dan Misi 

1) Visi 

"Menjadi Bank Syariah Pilihan yang Terus Tumbuh dan Kuat" 
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2) Misi 

a) Menyediakan Produk dan Layanan terbaik sesuai dengan Prinsip Syariah. 

b) Meningkatkan Nilai Tambah kepada Stakeholder. 

c) Menghasilkan Sumber Daya Insani yang Memiliki Value yang Amanah dan 

Profesional. 

c. Layanan Bank 

1) Mobile Banking 

Mobile banking merupakan layanan perbankan 24 jam. Dimana nasabah 

dapat melakukan transaksi perbankan melalui handphone yang terkoneksi jaringan 

internet. Dengan cara mendownload aplikasi Bisa Mobile by KB Bukopin Syar 

melalui App Store dan  menginstalnya di handphone. 

2) Internet  Banking 

Internet banking merupakan layanan perbankan 24 jam. Dengan 

menggunakan komputer dan koneksi jaringan internet yang memiliki banyak fitur 

dan memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan. Dengan alamat website: 

www.kbbukopinsyariah.co.id. 

3) SMS Banking 

Layanan SMS Banking dimana nasabah dapat melakukan transaksi 

perbankan melalui handphone, semudah melakukan SMS ke rekan atau mitra kerja. 

Transaksi melalui SMS Banking aman karena untuk melakukan transaksi 

keuangan, rekening tujuan transfer harus didaftarkan terlebih dahulu di kantor 

cabang Bank KB Bukopin Syariah. 

B. Hasil Penelitian Analisis SEM-PLS 

Analisis dan pengujian model bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi 

ukuran-ukuran ganda (multiple means) pada konstruk laten, termasuk validitas dan 

reliabilitas, sehingga hasil yang diperoleh merupakan model pengukuran dalam 

http://www.kbbukopinsyariah.co.id/
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persamaan struktural. Dalam analisis SEM-PLS terdapat dua cara yaitu analisis 

outer model dan inner model, sebagaimana dijelaskan berikut. 

1. Evaluasi Model Pengukuran (Ouher Model) 

Terdapat tiga kriteria dalam penggunaan teknik analisis data dengan 

SmartPLS untuk menilai outer model yaitu sebagai berikut: 

a. Convergent Validity 

Convergen validity merupakan pengujian validitas terhadap indikator dari 

variabel laten yang digunakan dalam penelitian ini. Uji validitas convergent 

indikator refleksif dengan program SmartPLS dapat dilihat dari nilai loading factor 

tiap indikator konstruk. Untuk penelitian yang bersifat explanatory research nilai 

loading faktornya adalah > 0,6-0,7 (Ghozali, 2021: 71). Dalam penelitian ini 

digunakan batas loading faktor sebesar ≥ 0,7. Gambar 4.1 dan tabel 4.1 pengujian 

model tahap awal validitas konvergen dari model pengukuran dengan 

menggunakan indikator reflektif yang dinilai berdasarkan loading factor indikator-

indikator yang mengukur konstruk tersebut. 
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Gambar 4.1 

Model Uji Tahap Awal (Other Loading) 

Sumber: Data diolah (2023) 

Tabel 4.1 

Convergent Validity Tahap Awal 

  

Current 

Ratio 

(X2) 

Debt to 

Equity 

Ratio (X3) 

Financial 

Performance 

(Y) 

Firm 

Size 

(X1) 

Islamic 

Fintech (Z) 

Firm Size    1,000  

CR 1,000     

DER  1,000    

FS   1,000   

IF     1,000 

 Sumber: Data diolah (2023) 

Berdasarkan pengujian validitas outer loading pada Tabel 4.1 dan Gambar 

4.1, dapat dilihat bahwa indikator Firm Size, Current Ratio, Debt to Equity Ratio 

dan Islamic Fintech memiliki nilai ouher loading sebesar 1.000, diketahui seluruh 

nilai outer loading diatas 0.7 yang dapat disimpulkan bahwa mayoritas indikator 



 
 

81 

 

 
 

valid karena nilai outer loading-nya yang tinggi. Seluruh indikator di atas valid dan 

sudah tepat untuk digunakan pada setiap variabel atau konstruk dalam penelitian 

ini.  

b. Discriminant Validity 

Setelah pengujian konvergen validitas, maka tahap selanjutnya adalah 

melihat discriminant validity. Pengujian discriminant validity dilakukan untuk 

memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing variabel berbeda dengan 

variabel lainnya. Terdapat beberapa tahap pengujian discriminant validity, antara 

lain sebagai berikut: 

1) Heteroit Monotrait Ratio (HTMT) 

Metode Heteroit Monotrait Ratio dilakukan untuk mengevaluasi 

diskriminan validitas pada tingkat variabel. Dalam metode HTMT, suatu model 

dikatakan memiliki diskriminan validitas yang baik dan diterima apabila nilai 

HTMT berada di bawah < 0,90. 

Tabel 4.2 

Heteroit Monotrait (Discriminant Validity) 

  

Current 

Ratio 

(X2) 

Debt to 

Equity 

Ratio (X3) 

Financial 

Performance 

(Y) 

Firm 

Size 

(X1) 

Islamic 

Fintech 

(Z) 

Current Ratio (X2)      

Debt to Equity Ratio (X3) 0,160     

Financial Performance (Y) 0,111 0,432    

Firm Size (X1) 0,092 0,435 0,579   

Islamic Fintech (Z) 0,142 0,177 0,180 0,376  

Sumber: Data diolah (2023) 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa hasil pengujian 

discriminant validity dengan pendekatan HTMT, diketahui seluruh nilai < 0.9, yang 

berarti disimpulkan telah memenuhi syarat validitas diskriminan berdasarkan 

pendekatan HTMT. 
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2) Fornell Larcker 

Metode Fornell Lacker dilakukan untuk mengevaluasi diskriminan pada 

tingkat variabel. Dalam metode fornell lacker, model dikatakan memiliki 

diskriminan validitas yang baik dan diterima apabila nilai akar Average Variance 

Extracted (AVE) pada setiap konstruk lebih besar dari korelasi antara konstruk 

lainnya. Hasil pengujian discriminant validity menggunakan metode fornell larcker 

dideskripsikan dalam tabel 4.3 

Tabel 4.3 

Fornell Larcker (Discriminant Validity) 

 Current 

Ratio (X2) 

Debt to 

Equity 

Ratio 

(X3) 

Financial 

Performance 

(Y) 

Firm Size 

(X1) 

Islamic 

Fintech (Z) 

Current 

Ratio (X2) 
(1,000)     

Debt to 

Equity Ratio 

(X3) 

-0,160 (1,000)    

Financial 

Performance 

(Y) 

-0,111 -0,432 (1,000)   

Firm Size 

(X1) 
0,092 0,435 -0,579 (1,000)  

Islamic 

Fintech (Z) 
-0,142 0,177 -0,180 0,376 (1,000) 

Sumber : Data diolah (2023) 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat dilihat bahwa terjadi discriminant 

validity yang baik karena nilai akar AVE pada setiap konstruk lebih besar dari 

korelasi antara konstruk. Nilai akar AVE dapat dilihat pada angka yang dicetak 

tebal, kemudian untuk nilai yang masing-masing berada di bawah nilai akar AVE 

tidak dicetak tebal merupakan nilai korelasi. 

c. Composite Reliability dan Validity 

Selain kedua uji di atas, dilakukan juga uji reliabilitas konstruk yang diukur 

dengan composite reliability, cronbach’s alpha dan Average Variance Extracted 
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(AVE) setiap konstruk atau variabel dalam penelitian ini. Suatu kuesioner dikatakan 

memiliki reliabel apabila nilai composite realiability dan cronbach’s alpha ≥ 0,70, 

adapun untuk nilai AVE apabila ≥ 0,50 maka syarat convergent validity sudah 

terpenuhi dan baik 

Tabel 4.4 

Pengujian Validity berdasarkan  Cronbach’Alpha 

 Cronbach's Alpha 

Firm Size (X1) 1,000 

Current Ratio (X2) 1,000 

Debt to Equity Ratio (X3) 1,000 

Financial Performance (Y) 1,000 

Islamic Fintech (Z) 1,000 

Firm Size * Islamic Fintech 1,000 

Current Ratio * Islamic Fintech 1,000 

Debt to Equity Ratio * Islamic Fintech 1,000 

Sumber: Data  diolah (2023) 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai cronbach’s alpha dari semua 

variabel sudah memenuhi syarat convergent validity dengan baik., yang disarankan 

adalah diatas 0,7. Sebagai Ilustrasi diketahui seluruh nilai cronbach’s alpha yaitu 

1,000 lebih besar dari 0,70, yang berarti telah memenuhi syarat reliabilitas 

berdasarkan cronbach’s alpha dengan baik. 

Tabel 4.5 

Pengujian  Validity berdasarkan Composite Reliability (CR) 

 Composite Reliability 

Firm Size (X1) 1,000 

Current Ratio (X2) 1,000 

Debt to Equity Ratio (X3) 1,000 

Financial Performance (Y) 1,000 

Islamic Fintech (Z) 1,000 

Firm Size * Islamic Fintech 1,000 

Current Ratio * Islamic Fintech 1,000 

Debt to Equity Ratio * Islamic Fintech 1,000 

   Sumber: Data  diolah (2023) 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai Composite Reliability dari semua 

variabel sudah memenuhi syarat convergent validity dengan baik., yang disarankan 

adalah di atas 0,70. Sebagai Ilustrasi diketahui seluruh nilai Composite Realiability 

yaitu 1,000 lebih besar dari 0,70, yang berarti telah memenuhi syarat reliabilitas 

berdasarkan Composite Reliability  dengan baik. 

 

Tabel 4.6  

Pengujian Validity berdasarkan  Average Variance Extracted (AVE) 

 Average Variance Extracted 

(AVE) 

Firm Size (X1) 1,000 

Current Ratio (X2) 1,000 

Debt to Equity Ratio (X3) 1,000 

Financial Performance (Y) 1,000 

Islamic Fintech (Z) 1,000 

Firm Size*Islamic Fintech 1,000 

Current Ratio*Islamic Fintech 1,000 

Debt to Equity Ratio*Islamic Fintech 1,000 

Sumber: Data diolah (2023) 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai Average Variance Extracted dari 

semua variabel sudah memenuhi syarat convergent validity dengan baik., yang 

disarankan adalah diatas 0,50. Sebagai Ilustrasi diketahui seluruh nilai Average 

Variance Extracted yaitu 1,000 lebih besar dari 0,50, yang berarti telah memenuhi 

syarat convergent validity  berdasarkan Average Variance Extracted (AVE) dengan 

baik. 

2. Pengujian Model Struktural ((Inner Model) 

Model struktural dalam penelitian ini berdasarkan hasil olah data 

menggunakan SmartPLS sebagai berikut: 
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Gambar 4.2 

Output Model Struktural (Bootstrapping) 

  Sumber: data  diolah (2023) 

Evaluasi model struktural PLS dalam penelitian ini dievaluasi dengan 

melihat nilai R Squares, dan signifikansi (two-tailed). 

1) R Square 

Perubahan nilai R-Square dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh 

variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel endogen apakah mempunyai 

pengaruh yang substantive. Nilai R Squares sebagaimana yang dikutip oleh 

(Ghozali 2021:73) adalah 0,75 (kuat). 0,50 (moderat), dan 0,25 (lemah). Nilai R2 

pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.22 berikut. 
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Tabel.4.7 

R Square Adjustied 
 

 R-square 

Financial Performance (Y) 0.708 

        Sumber: data  diolah (2023) 

Berdasarkan nilai R-Square dari Financial Performance (Y) adalah 0,708, 

yang berarti Firm Size (X1), Current Ratio (X2), Debt to Equity Ratio (X3), Islamic 

Fintech (Z) mampu menjelaskan atau mempengaruhi Financial Performance (Y) 

sebesar 70,8%, sisanya sebesar 29,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, maka nilai koefisien determinasi (R2) pada variabel 

financial performance (Y) memiliki nilai sebesar 0,708 kategori kuat. Nilai R2  

financial performance 0,708 dikatakan moderat karena nilai lebih dari 0,50. Besar 

pengaruh Firm Size (X1), Current Ratio (X2), Debt to Equity Ratio (X3), dan 

pemoderasi Islamic fintech terhadap Financial Performance (Y) yaitu sebesar 

70,8%. Kontribusi pengaruh tiga variabel termasuk moderat yaitu sebesar 70,8% 

sedangkan sisanya 29,2% adalah kontribusi variabel lain yang tidak masuk dalam 

penelitian memiliki kontribusi lemah.  

 
2) Koefisien Path (Uji Signifikansi Model-Hipotesis) 

Pengujian signifikansi model dalam model struktural yaitu dengan melihat 

nilai t-statistic dan p-value antara variabel eksogen terhadap endogen dengan 

persyaratan bahwa t-statistic memiliki nilai > 1,960 dan p-value < 0,05 (Imam 

Ghozali, 2016). Berikut pengaruh langsung dan tidak langsung antara hubungan 

konstruk sebagaimana dalam hipotesis yang disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 4.8. 

Path Coefficient & Signifikansi Pengaruh Langsung 

Hubungan Konstuk 
Path 

Coeffisient 

P 

Values 

T 

Statistik 
Ket. Kep 

H1 FS (X1) →FP (Y) -0,761 0,000 6,133 Signifikan Diterima 

H2 
CR (X2) → FP 

(Y) 
-0,084 0,466 0,729 

Tidak 

Signifikan 
Ditolak 

H3 
DER (X3) → FP 

(Y) 
-0,142 0,098 1,658 

Tidak 

Signifikan 
Ditolak 

H4 Z*X1 → FP (Y) 0,326 0,001 3,292 Signifikan Diterima 

H5 Z*X2 → FP (Y) 0,379 0,000 3,820 Signifikan Diterima 

H6 Z*X3 → FP (Y) 0,172 0,037 2,094 Signifikan Diterima 

Sumber: Data  diolah (2023) 

Berdasarkan Tabel 4.8 diperoleh hasil:  

1. Firm Size (X1) berpengaruh negatif terhadap Financial Performance (Y), 

dengan nilai koefisien = -0,761, dan signifikan, dengan P-Values = 0,000 < 

0,05 (Hipotesis Diterima). 

2. Current Ratio (X2) berpengaruh negatif terhadap Financial Performance 

(Y), dengan nilai koefisien = -0,084, namun tidak signifikan, dengan P-

Values = 0,466 > 0,05 (Hipotesis Ditolak). 

3. Debt to Equity Ratio (X3) berpengaruh negatif terhadap Financial 

Performance (Y), dengan nilai koefisien = -0,142, namun tidak signifikan, 

dengan P-Values = 0,098  > 0,05 (Hipotesis Ditolak). 

4. Islamic Fintech (Z) signifikan memoderasi pengaruh Firm Size (X1) 

terhadap Financial Performance (Y), dengan P-Values = 0,001 < 0,05 

(Hipotesis Moderasi Diterima). 
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5. Islamic Fintech (Z) signifikan memoderasi pengaruh Current Ratio (X2) 

terhadap Financial Performance (Y), dengan P-Values = 0,000 < 0,05 

(Hipotesis Moderasi Diterima). 

6. Islamic Fintech (Z) signifikan memoderasi pengaruh Debt to Equity Ratio 

(X3) terhadap Financial Performance (Y), dengan P-Values = 0,037 < 0,05 

(Hipotesis Moderasi Diterima). 

3. Goodness of Fit Measure (Kebaikan dan Kecocokan Model) 

Evaluasi Kebaikan dan Kecocokan Model dapat dilakukan dengan melihat 

nilai SRMR. SRMR (standardized root mean square residual) adalah ukuran untuk 

menggambarkan perbedaan atau selisih antara matrik data dengan matrik korelasi 

hasil taksiran model. Nilai SRMR menunjukkan model fit apabila nilainya < 0,08, 

akan tetapi jika nilai SRMR < 0,1 juga sudah dianggap memenuhi kriteria model 

fit. Nilai SRMR pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut. 

Tabel 4.9 
SRMR (standardized root mean square residual) 

 Estimated Model 

SRMR 0,005 

   Sumber: Data diolah (2023) 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, dapat diketahui bahwa nilai SRMR telah 

dinyatakan memenuhi kriteria uji model fit dan bahkan nilainya tergolong perfect 

SRMR karena nilainya 0,005 < 0,08. Nilai SRMR < 0,08 mengindikasikan bahwa 

model yang dibangun telah cocok dengan data empiris. Nilai SRMR ini juga 

mengindikasikan tidak terjadi kesalahan spesifikasi model ataupun bisa dikatakan 

model telah FIT. 
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C. Pembahasan 

1. Pengaruh Firm Size terhadap Financial Performance pada bank umum 

syariah di Indonesia 

Ukuran perusahaan pada suatu instansi dapat dinilai dari total aset yang 

dimiliki oleh setiap perusahaan. Ukuran perusahaan juga dapat dilihat melalui 

kategori ukuran untuk menunjukkan kemampuan dan tingkat risiko perusahaan 

dalam mengelola aset berupa investasi dari investor. Perusahaan yang memiliki 

total aset yang tinggi dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya 

sehingga dapat meningkatkan arus kas pada masing-masing bank syariah 

(Haryanto, 2015). 

Perusahaan besar cenderung memiliki akses yang lebih mudah ke pasar 

modal. Hal ini akan mengurangi ketergantungan mereka terhadap pendanaan 

internal, sehingga perusahaan akan memberikan pembayaran dividen yang tinggi. 

Perusahaan besar cenderung membagikan dividen lebih besar daripada perusahaan 

kecil, karena perusahaan dengan aset besar lebih mudah masuk ke pasar modal. 

Sedangkan perusahaan dengan aset yang sedikit cenderung membayar dividen yang 

rendah karena laba dialokasikan ke laba ditahan untuk menambah aset perusahaan 

(Parmitasari dan Hasrianto, 2017). 

Jumlah aset yang dimiliki perusahaan menunjukkan seberapa besar ukuran 

perusahaan. Harta atau aset menurut pandangan Islam adalah kepemilikan 

sementara yang dititipkan oleh Allah kepada hambanya. larangan seperti larangan 

mengelola harta memakai cara yang diharamkan (merusak perdagangan barang, 

tadlis, riba ataupun ikhtikar) maupun bersifat perintah seperti menginfakkan harta 

di jalan kebaikan berupa sedekah. Lahirnya konsep manajemen aset dalam Islam 

dilandasi oleh hadis berikut ini: 
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الِحِ  الِحَ لِلْمَرْءِ الصَّ  يَا عَمْرُو نعِْمَ الْمِالُ الصَّ

Artinya: 

“Sebaik-baik harta adalah harta yang ada pada orang shaleh.” (H.R. Ahmad 
di dalam Al-Musnad IV/202, no. 17835 dengan sanad yang hasan). 

Hadits di atas juga bisa diartikan bahwa harta yang baik adalah harta yang 

dipegang oleh orang-orang shaleh. Maksud dari indikasi tersebut ialah penggunaan 

harta bisa dilihat dari kebaikan seseorang, di mana harta yang digunakan dengan 

niat, cara dan tujuan guna memaksimalkan ibadahnya kepada Allah akan jauh 

berbeda dengan harta yang digunakan untuk memuaskan keinginan sendiri. Nilai 

moral keshalehan tersebut yang menciptakan konsep manajemen asset di dalam 

Islam, yakni pengelolaan harta digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan si 

pemilik harta dalam rangka beribadah kepada Allah. 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil bahwa 

firm size berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial performance Pada 

Bank Umum Syariah. Ukuran suatu perusahaan perbankan dapat dilihat dari jumlah 

total aset yang dimilikinya, kinerja perusahaan dikatakan baik apabila perusahaan 

mampu mengelola aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba selama periode 

tertentu. Penelitian ini ditarik kesimpulan terjadinya hubungan yang tidak searah 

antara firm size dengan financial performance dikarenakan dapat arah negatif. Hasil 

koefisien yang negatif menandakan bahwa meskipun total aset suatu perusahaan 

jumlahnya besar, belum tentu perusahaan tersebut memiliki laba yang besar pula. 

Bisa jadi berdampak pada menurunnya profitabilitas perusahaan, jika aset tersebut 

tidak dimanfaatkan dan dikelola dengan baik dan efisien. Selanjutnya, hasil 

penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara ukuran 

perusahaan dengan kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan karena aset perusahaan 

yang besar tersebut bisa dimanfaatkan untuk mendukung operasional dan 
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perkembangan bisnis termasuk memaksimalkan perolehan laba, sehingga 

profitabilitas perusahaan bisa meningkat. 

Besar kecilnya ukuran perusahaan, tidak dapat menjadi jaminan menarik 

minat investor mengalokasikan dananya untuk membeli saham. Jika perusahaan 

tidak dapat meyakinkan dengan memberikan kinerja perusahaan yang baik dalam 

menghasilkan keuntungan bagi investor. Namun, besarnya ukuran perusahaan 

dapat mencerminkan komitmen yang tinggi terhadap perbaikan kinerja secara terus 

menerus, hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan cukup berpengaruh 

terhadap profitabilitas perusahaan. 

Bank mengelola asetnya untuk memperluas cakupan bisnis dengan 

memberikan fasilitas bagi nasabah, baik melalui pembaharuan teknologi untuk 

memudahkan transaksi maupun dari segi pelayanan. Oleh karena itu, Bank 

membutuhkan biaya operasional yang besar untuk menjalankannya, yang pada 

akhirnya hal ini dapat mempengaruhi laba perusahaan. Dalam penelitian ini 

membuktikan bahwa firm size yang besar dapat berpengaruh turunya  profitabilitas 

perbankan, karena disebabkan semakin besar firm size berarti total aset yang besar 

tidak bisa diimbangi dikarenakan penempatan dalam pemberian pembiayaan yang 

berpotensi menghasilkan profitabilitas yang tinggi juga. Selain itu perbankan hanya 

memperhatikan pengelolaan pembiayaan tanpa memperhatikan earning asset 

dalam bentuk lain, seperti surat berharga,penempatan pada bank lain, dan 

penyertaan modal bank pada lembaga keuangan yang bukan bank atau perusahaan 

lain (Maula, 2022; Wardana dan Widyarti, 2015).  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

(Chotijah dan Fuadati, 2018; Harisa et al., 2019; Magdalena et al., 2017; Maqfirah 

dan Fadhlia, 2019; Ningtyas dan Pratama, 2022; Ongera dan Ndede, 2019) yang 

menyatakan bahwa firm size berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum 
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syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan Jika total aset lebih besar untuk 

pengelolaan kegiatan operasional perusahaan maka belum tentu dapat 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan perbankan syariah. Adapun penelitian 

yang dilakukan (Sunarsih dan Wati, 2021), yang menyatakan bahwa firm size 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum syariah 

di Indonesia. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar menghadapi tekanan 

yang meningkat dari investor untuk menunjukkan keuntungan yang meningkat 

atau positif untuk menarik investor berinvestasi. Selain itu, ukuran perusahaan 

yang besar dapat mencerminkan komitmen perusahaan yang tinggi terhadap 

perbaikan kinerja secara terus menerus, yang menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan cukup berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. 

2. Pengaruh Current ratio terhadap Financial Performance pada bank umum 

syariah di Indonesia 

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua 

kewajiban yang jatuh tempo. Kemampuan ini dapat terwujud jika jumlah aktiva 

lancar lebih besar dari kewajiban lancar. Perusahaan likuid adalah perusahaan yang 

tidak mampu memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Perusahaan yang tidak 

likuid akan kehilangan kepercayaan dari pihak luar terutama kreditur dan pemasok, 

serta dari pihak dalam yaitu karyawan. Oleh karena itu perusahaan harus memiliki 

likuiditas yang baik. Aset likuid (liquid assets) adalah aset yang diperdagangkan di 

pasar aktif sehingga dapat dengan cepat dikonversi menjadi uang tunai dengan 

harga pasar yang berlaku, sedangkan “posisi likuiditas” suatu perusahaan berkaitan 

dengan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang ketika jatuh tempo pada 

tahun berikutnya. Analisis likuiditas penuh membutuhkan penggunaan arus kas, 

tetapi dengan menghubungkan kas dengan aset lancar dan kewajiban lancar lainnya, 
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analisis rasio memberikan ukuran likuiditas yang cepat dan mudah digunakan 

(Parmitasari dan Hasrianto, 2017). 

Likuiditas yang terus mengalami kenaikan tidak dapat memanfaatkan 

kesempatan untuk memperoleh laba yang lebih besar. Suatu perusahaan yang 

current ratio-nya terlalu tinggi juga kurang bagus, karena menunjukkan banyaknya 

dana menganggur yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan memperoleh 

laba perusahaan. Bukti empiris juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan 

current ratio rendah lebih mampu menghasilkan profitabilitas yang lebih baik 

dibandingkan dengan perusahaan dengan current ratio tinggi (Ambarwati et al., 

2015). 

Dalam perspektif Islam, hutang adalah suatu kenyataan melanda hampir 

seluruh perusahaan di Indonesia, setiap perusahaan tidak pernah lepas dari hutang, 

baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Menurut pandangan 

Islam, jika seseorang mempunyai utang, maka lebih baik ia bersegera melunasi 

utangnya. Apabila ingin berhutang, maka niatkanlah dengan hati yang jujur untuk 

sungguh-sungguh menyegerakan melunasi hutang tersebut pada waktu yang telah 

dijanjikan. Insya Allah, Allah akan membantu pelunasannya. 

  

عَنْ أبَِ ي هُرَيْرَةَ رَ ضِ يَ  الل عَ نْ هُ ، عَنْ النَّبيِ صَ لَّ ى اللُ   عَ لَ يْ هِ  وَ سَ لَّ مَ  قَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ 

 وَمَنْ أتَْبعَِ عَلَى مَلِيِّ فَلْيتََّبعِْ .

Artinya: 

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda: Penundaan pembayaran 
hutang yang dilakukan oleh orang yang kaya adalah kezhaliman. Apabila 
seseorang diantara kalian dipindahkan kepada orang yang kaya maka 
hendaknya dia mengikuti.(Ahmad bin al-Husain bin ‘Aliy bin Musa Abu 
Bakr al-Baihaqi)  

Berdasarkan hadis di atas dijelaskan bahwa penting bagi perusahaan untuk 

mempercepat dan memenuhi pembayaran utang tepat waktu sesuai tanggal jatuh 

tempo yang disepakati oleh kreditur. Dan juga melarang menunda pembayaran 
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hutang, apabila sudah jatuh tempo maka hutang tersebut harus segera dilunasi. 

Rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajibannya yang harus segera dipenuhi. Hadits di atas mendukung penjelasan 

dari likuiditas bahwa perusahaan harus membayar hutang yang telah jatuh tempo 

tanpa penundaan pembayaran. 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil bahwa 

current ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap financial 

performance Pada Bank Umum Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa current ratio 

tidak mempengaruhi kinerja keuangan dalam meningkatkan profitabilitas. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa rasio lancar yang tinggi 

menunjukkan adanya kelebihan aktiva lancar yang akan berpengaruh negatif 

terhadap profitabilitas perusahaan. Alasan hubungan negatif antara Current Ratio 

dengan kinerja keuangan perbankan adalah bahwa Current Ratio yang tinggi tidak 

selalu baik karena akan menunjukkan kelebihan aktiva lancar yang tidak digunakan 

secara efektif yang dapat menyebabkan tingkat keuntungan atau profitabilitas yang 

lebih kecil yang juga dapat mengakibatkan profitabilitas yang lebih rendah. 

Hal ini menunjukkan bahwa current ratio tidak mempengaruhi kinerja 

keuangan dalam meningkatkan profitabilitas. Ini diartikan, Bahwa kemampuan 

bank umum syariah untuk membayar kewajiban jangka pendeknya tidak 

mempengaruhi besarnya keuntungan yang diperoleh bank umum syariah. Oleh 

karena itu, aset yang dimiliki bank umum syariah dari modal kerja digunakan untuk 

melunasi hutang jangka pendek yang tidak mempengaruhi profitabilitas bank 

umum syariah. Profitabilitas berbanding terbalik dengan likuiditas, kemampuan 

berbanding terbalik ini yang menjadi permasalahan di bank umum syariah saat 

menyiapkan aset besar, namun tidak dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai 

tingkat profitabilitas, hal ini dapat mengakibatkan profitabilitas bank umum syariah 
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menurun. bank umum syariah mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan jangka 

pendek sepenuhnya atau kurang dari kebutuhan jangka pendek karena asetnya 

sebagian digunakan untuk kegiatan usaha atau operasional bank umum syariah. 

Kurangnya pengaruh current ratio terhadap profitabilitas mungkin disebabkan 

kesulitan dalam membandingkan setiap kelompok current ratio dan generalisasi 

untuk kewajiban jangka pendek. Selain itu, kecenderungan kurangnya pengetahuan 

atau kesulitan dengan informasi terbaru yang diperoleh.  Hal ini ketika aset lancar 

dan kewajiban lancar bergerak cepat dan berjangka pendek. Oleh karena itu dalam 

hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya yang akan segera jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancarnya, 

perusahaan perlu mengevaluasi kembali posisi aktiva lancarnya. Apabila 

perusahaan dapat segera melunasi kewajiban jangka pendeknya sesuai dengan jatuh 

tempo yang telah ditentukan, maka perusahaan nantinya dapat dengan mudah 

mendapatkan refinancing dari kreditur untuk memperlancar kegiatan operasional 

dan kondisi ini dapat membantu perusahaan meningkatkan laba bersih yang akan 

berdampak baik bagi kinerja perusahaan. kinerja keuangan (Umaya, 2019).  

Tingkat rasio lancar yang tinggi menunjukkan jumlah kas menganggur yang 

tidak diinvestasikan secara optimal di perusahaan untuk menghasilkan lebih banyak 

pengembalian. Rasio lancar yang sangat tinggi juga menunjukkan banyaknya 

persediaan yang tidak terjual. Jika perusahaan tidak dapat menjual persediaannya 

dan menggunakan kelebihan uang tunai untuk menghasilkan pengembalian yang 

lebih besar, profitabilitasnya mungkin akan menurun (Sari dan Dwirandra, 2019). 

Dapat diartikan jika terjadi penurunan atau peningkatan utang jangka pendek, bank 

umum syariah di Indonesia tidak akan dapat menentukan besarnya profitabilitas 

yang telah dicapainya. Kurangnya pengaruh Rasio Lancar terhadap profitabilitas 

mungkin karena kesulitan dalam membandingkan setiap kelompok aset lancar dan 
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generalisasi untuk kewajiban lancar. Selain itu, kecenderungan kurangnya 

pengetahuan atau kesulitan mendapatkan informasi terbaru (Afifah dan Wardana, 

2022).  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sunarsih dan Wati, 2021), 

yang menyatakan bahwa liquidity tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa Ternyata tingkat pemenuhan 

kemampuan finansial jangka pendek perusahaan tidak dapat menjadi jaminan 

bahwa perusahaan akan mencapai profitabilitas. Akan tetapi penelitian ini bertolak 

belakang dengan hasil penelitian (Lorenza dan Anwar, 2021), yang menyatakan 

bahwa current ratio berpengaruh positif terhadap profitabilitas, hal ini dikarenakan 

pengaruh current ratio  terhadap profitabilitas yang berbanding lurus dan simultan. 

Current ratio pada dasarnya adalah rasio yang digunakan sebagai tolok ukur 

kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Kenaikan 

current ratio membuktikan bahwa current ratio berpengaruh cukup baik terhadap 

profitabilitas bank umum syariah. Tidak menimbulkan akumulasi dana 

menganggur, karena dapat mewujudkan penggunaan modal kerja yang optimal. 

3. Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Financial Performance pada bank 

umum syariah di Indonesia. 

Debt to Equity Ratio dilihat dari kemampuan membayar kewajiban jangka 

panjang dapat dilihat dari semakin rendah rasionya maka semakin baik kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya. Semakin tinggi Debt 

to Equity Ratio maka semakin besar komposisi total hutang jangka pendek dan 

jangka panjang dibandingkan dengan total ekuitas, sehingga berdampak pada beban 

perusahaan kepada pihak luar (kreditur) semakin meningkat. Meningkatnya beban 

kreditur menunjukkan bahwa sumber permodalan perusahaan bergantung pada 

pihak luar. Selain itu, besarnya beban utang yang ditanggung perusahaan dapat 
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mengurangi jumlah laba yang diterima perusahaan. Dalam artian tinggi rendahnya 

nilai Debt to Equity Ratio akan mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja keuangan 

perusahaan (Nurkhaleda, 2022). 

Hal tersebut dikarenakan terdapat peningkatan utang dari perusahaan diikuti 

dengan kegiatan produksinya yang semakin meningkat. Sehingga solvabilitas yang 

diproksikan dengan debt to equity ratio yang dapat memberikan petunjuk mengenai 

besarnya jumlah aset perusahaan yang didanai dengan utang. Semakin sedikit 

jumlah utang maka akan mengakibatkan beban utang yang ditanggung semakin 

sedikit sehingga hal tersebut akan mengakibatkan laba yang diperoleh perusahaan 

semakin meningkat. Perihal lain yang dapat menyebabkan rasio solvabilitas tidak 

memberikan pengaruh pada kinerja keuangan adalah yang terdapat sebagian 

perusahaan mengalami peningkatan utang tetapi tidak memusatkan pendanaan 

untuk kegiatan operasional, melainkan untuk kegiatan investasi. 

Islam juga mengajarkan umatnya untuk menginvestasikan hartanya dengan 

tetap melakukannya sesuai dengan prinsip Islam, agar kegiatan tersebut tidak 

menimbulkan kerugian bagi orang lain dalam arti harus saling menguntungkan satu 

sama lain. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Hasysr/59:18 yang 

berbunyi: 

مَتْ لِغَد ۚ  ا قَدَّ تَنْظُرْ نَفْسٌ مَّ
ْ
َ وَل مَنُوا اتَّقُوا اللّٰه

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
َ خَبِيْرٌ ۢبِمَا  يٰٓا َ ِّۗاِنَّ اللّٰه  وَاتَّقُوا اللّٰه

وْنَ 
ُ
  ١٨ تَعْمَل

Terjemahnya:  
“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 
hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha 
teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (Departemen Agama Reublik 
Indonesia, 2022). 

Ayat tersebut mengandung anjuran bahwa  pada konsep Islam, pemanfaatan 

harta dalam suatu usaha harus dilakukan secara bersama, minimal dua orang 
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dikenal dengan syirkah. Harta terus diupayakan atau diputar, sehingga memberikan 

kemanfaatan dan kemaslahatan bagi semua pihak. Kemaslahatan pemanfaatan harta 

dalam bentuk modal dapat dicapai pihak melakukan usaha yang memberikan nilai 

tambah secara riil. 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil bahwa 

debt to equity ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap financial 

performance Pada Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kinerja perusahaan tidak dilihat dari naik atau turunnya debt to equity ratio, karena 

debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban dengan penjaminan ekuitas perusahaan. 

Namun hutang tidak mempengaruhi keuntungan perusahaan karena ekuitas telah 

menjamin resiko akibat perubahan debt to equity ratio, sehingga tidak mengganggu 

kinerja keuangan perusahaan (Kepramareni et al., 2022). 

Hal ini berkaitan dengan Rasio debt to equity ratio yang tinggi 

mengindikasikan tersedianya dana yang besar dari penggunaan hutang untuk 

operasional perusahaan guna meningkatkan profitabilitas bank syariah. Bank yang 

membiayai asetnya dengan utang menyebabkan profitabilitasnya menurun karena 

bank harus membayar biaya-biaya yang harus dikeluarkan akibat penggunaan 

utang. Tidak hanya itu, perusahaan yang membiayai banyak aset dengan hutang 

menimbulkan risiko keuangan yang tinggi seperti risiko gagal bayar, sehingga biaya 

yang dikeluarkan perusahaan untuk mengatasi masalah tersebut semakin 

meningkat. Strategi yang dapat digunakan oleh perbankan syariah untuk mengatasi 

hal tersebut dengan cara  menggunakan peningkatan atas jumlah penghasilan tanpa 

mengikuti dengan naiknya biaya-biaya. Karena jika perusahaan tidak dapat 

menggunakan modalnya secara efisien maka perusahaan akan mengalami kesulitan 

dalam melunasi hutang-hutangnya.  
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Debt to Equity Ratio adalah rasio yang terutama digunakan untuk 

membandingkan utang dan ekuitas, atau biasa disebut sebagai rasio utang terhadap 

ekuitas. Peningkatan Debt to Equity Ratio membuktikan bahwa Debt to Equity 

Ratio berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, dan peningkatan ini berarti 

hutang perusahaan lebih besar dari modalnya. Utang adalah modal asing atau 

pembiayaan dari luar yang digunakan untuk membantu operasional perusahaan dan 

harus dilunasi pada saat jatuh tempo. Semakin pendek jangka waktunya semakin 

tinggi risiko pendanaan yang harus ditanggung. Risiko pendanaan, seperti kecilnya 

aset lancar yang dimiliki, menjadi tidak mampu memenuhi kewajiban yang 

ditanggung. Situasi ini juga mempengaruhi operasi perusahaan, dan operasi yang 

harus dilakukan secara efektif untuk menghasilkan laba menjadi stagnan. Ketika 

timbul masalah operasional, hal ini menunjukkan bahwa modal yang dimiliki tidak 

digunakan secara efisien sehingga mempengaruhi keuntungan yang dicapai. Debt 

to Equity Ratio bukanlah rasio yang paling besar pengaruhnya terhadap 

profitabilitas bank umum syariah karena ada faktor lain yang mempengaruhi 

profitabilitas bank umum syariah. 

Seharusnya perusahaan sudah mempertimbangkan resiko yang akan diambil 

sebelum meminjam, apakah hutang tersebut akan menjadi keuntungan bagi 

perusahaan atau malah menjadi beban. Tidak dapat dipastikan apakah perusahaan 

debitur memiliki aset yang cukup karena perusahaan dapat memilih untuk 

meminjam untuk membiayai beberapa kegiatan operasionalnya, seperti pembelian 

aset perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dengan hutang yang tinggi tidak perlu 

memiliki tingkat keuntungan yang rendah. Dengan demikian, perusahaan dapat 

membayar hutangnya dengan modal yang dimilikinya tanpa harus mengganggu 

keuntungan atau kerugiannya (Laela dan Hendratno, 2019). 
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Pemanfaatan utang yang tinggi akan menurunkan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba. Hal ini membuat manajemen perusahaan lebih berhati-

hati dalam menggunakan hutang untuk mendapatkan keuntungan. Tingginya 

penggunaan hutang menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk 

memenuhi kewajibannya juga akan tinggi sehingga menurunkan profitabilitas 

perusahaan. Keadaan ini akan menyebabkan beban bunga dan cicilan pokok 

pinjaman harus dibayar dari penggunaan hutang yang besar, yang akan 

meningkatkan beban bunga dan cicilan pokok pinjaman sehingga mengakibatkan 

penurunan laba perusahaan (Maknun, 2021; Putra dan Badjra, 2015). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Diana dan Osesoga, 2020; 

Pratama dan Rohmawati, 2022; Sofiani et al., 2018) yang menyatakan bahwa Debt 

to Equity Ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas 

bank umum syariah. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Secara tidak 

langsung hal tersebut menjadi alasan DER tidak berpengaruh dengan ROA karena 

perusahaan mempunyai total aset lebih besar daripada hutang yang kemudian 

dengan aset yang dimiliki bisa dipergunakan untuk menunjang kinerja operasional 

perusahaan sehingga tidak mempengaruhi profitabilitas. Perusahaan memiliki 

hutang, sebaliknya perusahaan memiliki lebih banyak aset yang dapat ditawarkan 

sebagai jaminan, yang merupakan hal pertama yang dipertimbangkan perusahaan 

ketika menginginkan pinjaman yang dapat menutupi hutangnya dengan modal yang 

dimilikinya. Oleh karena itu, debt ratio tidak mempengaruhi profitabilitas 

perusahaan. 

4. Islamic Fintech memoderasi pengaruh Firm Size pada bank umum syariah 

di Indonesia 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil bahwa 

Islamic Fintech dapat memoderasi pengaruh firm size terhadap financial 
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performance pada bank umum syariah. Hal menunjukkan bahwa Fintech berfungsi 

sebagai variabel moderat, artinya mengadopsi fintech dapat memperkuat ukuran 

bank atau kinerja keuangan. Ini menggambarkan bagaimana ukuran perusahaan 

perbankan dapat meningkatkan kinerja keuangan dengan menggunakan fintech 

karena pelanggan memilih untuk membuat akun baru dan menyimpan uang di bank 

dimana mereka tidak akan kehilangan uang mereka karena kebangkrutan, dan di 

bank yang kinerja keuangannya lebih baik. Islamic Fintech yang menggabungkan 

teknologi pembayaran online dapat membantu masyarakat dalam memberikan 

kemudahan dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan berbasis teknologi.  

Fintech telah mendorong perbankan syariah untuk meningkatkan inovasi 

dan memberikan layanan digital yang lebih baik. bank syariah telah mengadopsi 

aplikasi mobile banking, platform online, dan solusi teknologi lainnya untuk 

memberikan akses dan kenyamanan yang lebih mudah bagi nasabah. Bank syariah 

dapat menggunakan teknologi fintech untuk meningkatkan efisiensi operasional. 

Dengan memanfaatkan teknologi untuk pemrosesan transaksi, analisis data, dan 

manajemen risiko, bank syariah dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi 

biaya operasional.  

Fintech juga telah memberi bank syariah kemampuan untuk menyediakan 

layanan keuangan mikro dan makro ke segmen pasar yang sebelumnya kurang 

terlayani. Melalui platform digital, bank syariah dapat menjangkau dan melayani 

nasabah dalam skala yang lebih kecil dengan lebih efisien. Bank syariah dapat 

menjalin kemitraan atau berkolaborasi dengan perusahaan fintech yang 

menawarkan solusi yang sesuai dengan prinsip syariah.  

Meskipun fintech telah membuka peluang baru bagi bank syariah dalam 

berbagai aspek, namun perlu diingat bahwa penerapan teknologi pada perbankan 

syariah juga harus memperhatikan prinsip syariah yang meliputi larangan riba 
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(bunga) dan transaksi yang dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, perbankan syariah 

harus memastikan bahwa semua solusi fintech yang diterapkan mematuhi aturan 

dan prinsip Islam. Bank syariah tidak bisa mengabaikan peran dan pengaruh fintech 

dalam menghadapi perubahan di industri keuangan. Fintech dapat membantu bank 

syariah untuk meningkatkan inovasi, efisiensi dan akses layanan keuangan bagi 

nasabah dengan memanfaatkan teknologi yang ada. 

Berdasarkan teori TAM yang mengatakan penerimaan dan penggunaan 

teknologi informasi dapat membawa manfaat langsung dan secara jangka panjang 

di tingkat organisasi dan individu, seperti peningkatan kinerja, efisiensi keuangan 

dan waktu serta kenyamanan (Khan et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa jika 

teknologi fintech dirasa lebih mudah digunakan oleh pengguna (seperti pelanggan), 

maka kemungkinan akan terjadi peningkatan adopsi dan penggunaan produk 

tersebut. Penggunaan teknologi fintech yang lebih mudah dapat meningkatkan 

efisiensi dan produktivitas dalam transaksi keuangan, yang pada gilirannya dapat 

mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dengan mengurangi biaya dan 

meningkatkan pendapatan. Karena pengguna menganggap bahwa teknologi fintech 

memberikan manfaat yang jelas dan nilai tambah bagi aktivitas keuangan mereka, 

mereka akan cenderung mengadopsinya. Misalnya, fintech seperti aplikasi 

pembayaran digital yang memfasilitasi transaksi nontunai dapat meningkatkan 

kenyamanan bagi pelanggan, dan hal ini dapat berdampak positif bagi kinerja 

keuangan suatu perusahaan karena dapat meningkatkan omzet atau pendapatan. 

Jika perusahaan fintech berhasil meningkatkan niat penggunaan melalui strategi 

pemasaran yang efektif dan pengiriman nilai yang jelas, hal ini dapat menyebabkan 

pertumbuhan pangsa pasar dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

Dengan semakin luasnya adopsi teknologi fintech oleh customer atau pelanggan 

dapat berdampak pada pertumbuhan basis pengguna perusahaan. Semakin banyak 
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orang yang menggunakan produk atau layanan fintech, semakin besar dampaknya 

terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan. 

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi persepsi kemudahan penggunaan 

teknologi fintech. Perusahaan yang lebih besar mungkin memiliki struktur 

organisasi yang lebih kompleks dan proses yang lebih rumit. Mengadopsi teknologi 

baru seperti fintech dapat dilihat sebagai langkah yang rumit dan membutuhkan 

perubahan kebiasaan kerja. Oleh karena itu, perusahaan besar mungkin memiliki 

resistensi yang lebih besar terhadap adopsi teknologi fintech jika tidak cukup mudah 

untuk digunakan dan diimplementasikan.  

Perusahaan mungkin memiliki kebutuhan yang lebih kompleks dalam 

mengelola keuangan dan transaksi. Jika teknologi fintech tidak dianggap memiliki 

manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, atau 

memberikan informasi keuangan yang lebih akurat, adopsi fintech oleh perusahaan 

besar mungkin kurang mendapat dukungan. Namun perlu diperhatikan bahwa 

adopsi teknologi fintech juga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan 

perbankan. Misalnya, meskipun proses adopsi awal mungkin lebih rumit, maka 

teknologi yang tepat dapat membantu perusahaan besar mengotomatiskan banyak 

proses dan meningkatkan transparansi dan visibilitas keuangan perusahaan. Selain 

itu, peran dan keputusan pengambil keputusan di perusahaan besar juga dapat 

mempengaruhi adopsi teknologi fintech.  

Jika manajemen perusahaan memiliki pandangan progresif dan terbuka 

terhadap inovasi, mereka akan lebih mungkin mengadopsi teknologi fintech bahkan 

di tengah tantangan yang mungkin muncul. Secara keseluruhan, ukuran perusahaan 

dapat mempengaruhi adopsi teknologi finTech melalui pengaruhnya terhadap 

kemudahan penggunaan yang dirasakan dan kegunaan yang dirasakan.  
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Hasil penelitian ini sejalan dengan (Wulandari dan Novitasari, 2020), 

menyatakan bahwa internet banking berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

dan digunakan untuk mendukung penelitian ini. Masyarakat umum dapat 

mengakses perbankan dengan lebih mudah sesuai dengan kebutuhannya berkat 

layanan fintech yang digunakan oleh Bank Umum Syariah. Berbanding terbalik dari 

penelitian yang telah dilakukan (Fernando dan Budi, 2021), yang menemukan 

bahwa mobile banking tidak dapat mengurangi dampak perubahan produk 

perbankan terhadap kinerja bisnis bank. 

5. Islamic Fintech memoderasi pengaruh Current Ratio pada bank umum 

syariah di Indonesia 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil bahwa 

Islamic Fintech memoderasi pengaruh Current Ratio terhadap financial 

performance pada bank umum syariah. Hal ini menunjukkan bahwa fintech 

berfungsi sebagai variabel moderasi, artinya dengan mengadopsi Islamic fintech, 

pada bank umum syariah dapat memperkuat dampak current ratio terhadap kinerja 

keuangan dan menjelaskan mengapa penerapan fintech akan meningkatkan kinerja 

bisnis bank umum syariah yang sangat likuid karena seringnya keterbukaan 

nasabah. Pembuatan akun baru nasabah untuk menyetor uang ke bank 

menggunakan layanan fintech karena mereka menghargai layanan yang ditawarkan 

oleh bank dan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. 

Solusi fintech ini merampingkan manajemen aset, mengurangi waktu transaksi, dan 

mempercepat transfer dana dan fungsi terkait klien lainnya. 

Islamic fintech memungkinkan peminjam dan pemberi pinjaman untuk 

bertemu dan bertransaksi langsung melalui platform online. Hal ini membuka 

peluang baru bagi bank syariah untuk meningkatkan likuiditas dengan 

berpartisipasi langsung dalam pembiayaan alternatif. Fintech juga memungkinkan 
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perbankan syariah untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana dari berbagai 

investor untuk proyek atau inisiatif yang sesuai dengan prinsip yang telah 

ditentukan. Fintech telah memfasilitasi transfer dan pembayaran yang mudah dan 

cepat. Hal ini dapat meningkatkan likuiditas di antara nasabah perbankan syariah, 

memperlancar peredaran dana dan mempermudah akses likuiditas. 

 Bersamaan dengan hadirnya fintech di perbankan syariah dapat 

memberikan akses likuiditas yang lebih mudah dan cepat bagi nasabah dan 

perusahaan yang membutuhkan pembiayaan. Hal ini dapat meningkatkan kecepatan 

pemrosesan transaksi dan membantu mengoptimalkan manajemen likuiditas untuk 

klien. Fintech juga telah mengembangkan platform investasi syariah yang 

memungkinkan nasabah berinvestasi pada produk dan proyek yang sesuai dengan 

prinsip syariah. Ini dapat meningkatkan arus kas dan likuiditas untuk perusahaan 

dan proyek yang membutuhkan pembiayaan.  

Keberadaan fintech tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya bank, tetapi 

juga meningkatkan teknologi yang digunakan bank yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan profitabilitas. Hal ini dapat terjadi karena pengelolaan aset lancar 

yang dilakukan bank saat bekerja sama dengan perusahaan fintech berjalan optimal 

sehingga aset dapat digunakan secara maksimal dan tidak ada yang terganggu. 

Dengan tidak adanya aktiva yang menganggur dapat memperkecil beban yang 

kemudian akan meningkatkan laba yang akan diterima oleh perusahaan. 

Pengelolaan aset lancar yang optimal inilah yang kemudian menjadi alasan 

mengapa financial technology mampu mempengaruhi likuiditas terhadap 

profitabilitas. 

Berdasarkan grand teori TAM yang menyatakan kemudahan penggunaan 

yang dirasakan (perceived ease of use). Kemudahan penggunaan yang dirasakan 

memiliki pengaruh langsung pada kegunaan yang dirasakan dan sejauh mana 
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percaya bahwa dengan menggunakan sistem tertentu akan lebih baik, mudah 

dipahami dan digunakan menangkap harapan dari hasil perilaku positif serta 

menghemat penggunaan tenaga kerja (Marangunić dan Granić, 2015),  Likuiditas 

dapat mempengaruhi persepsi kemudahan penggunaan fintech, karena jika suatu 

perusahaan menghadapi masalah likuiditas dan terkendala dalam memenuhi 

kewajiban keuangannya, maka mereka mungkin akan lebih berhati-hati dalam 

mengadopsi fintech. Dengan adanya kemampuan fintech untuk membantu 

perusahaan dalam mengelola likuiditas dan mengoptimalkan arus kas dapat 

mempengaruhi persepsi tentang kebermanfaatan teknologi ini.  

Jika perusahaan mengalami tantangan likuiditas dan teknologi fintech dapat 

menawarkan solusi yang jelas dan berdampak positif pada manajemen likuiditas 

mereka, maka kemungkinan besar mereka akan mengadopsi teknologi tersebut. 

Misalnya, penggunaan platform pembayaran digital atau layanan keuangan 

berbasis teknologi blockchain dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi 

dan mempercepat proses pembayaran, yang dapat mempengaruhi likuiditas secara 

keseluruhan. Likuiditas juga dapat mempengaruhi niat untuk menggunakan 

teknologi fintech. Jika perusahaan merasa bahwa adopsi teknologi ini dapat 

membantu mereka meningkatkan likuiditas dan mengatasi tantangan keuangan, 

maka mereka akan cenderung menggunakan teknologi tersebut. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Hermuningsih dan Rahmawati, 

2022; Kurniawan dan Sutarmin, 2016), fintech dapat memoderasi likuiditas 

terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa Fintech dapat digunakan 

untuk mengurangi pengaruh likuiditas terhadap kinerja keuangan. Penggunaan 

fintech oleh Bank Umum Syariah memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah 

bertransaksi, mendorong individu untuk menabung di Bank Umum Syariah dan 

meningkatkan likuiditas sehingga meningkatkan kinerja bisnis Bank Umum 
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Syariah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk membantu bank 

umum syariah agar lebih baik dalam operasional hariannya di seluruh Indonesia, 

memungkinkan pemerataan kinerja perbankan dan menjaga stabilitas keuangan 

Indonesia.  

Adapun penelitian lain yang memperkuat riset ini sebelumnya dilakukan 

oleh (Lee et al., 2021; Liu et al., 2021), yang menyimpulkan bahwa financial 

technologi mempengaruhi efisiensi aset dan aset teknologi industri perbankan. 

Inovasi fintech tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya bank, tetapi juga 

meningkatkan teknologi yang digunakan oleh bank. Adopsi dan pemanfaatan 

financial technology berdampak pada efisiensi aset dan aset teknologi industri 

perbankan yang pada gilirannya mendorong peningkatan profitabilitas. Dengan 

adopsi fintech, perusahaan perbankan dapat memoderasi pengaruh likuiditas 

terhadap profitabilitas dengan meningkatkan efisiensi operasional dan menawarkan 

produk dan layanan keuangan yang lebih inovatif. Namun, perlu diingat bahwa 

adopsi fintech juga dapat menimbulkan risiko yang perlu dikelola dengan baik, 

seperti risiko keamanan data dan privasi, serta risiko operasional. 

6. Islamic Fintech Memoderasi Pengaruh Debt to Equity Ratio pada bank 

umum syariah di Indonesia 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil bahwa 

Islamic Fintech dapat memoderasi pengaruh positif dan signifikan debt to equity 

ratio terhadap financial performance pada bank umum syariah. Dengan demikian 

Islamic fintech dapat membantu bank umum syariah mendiversifikasi risiko 

portofolio mereka. Bank umum syariah dapat mengurangi ketergantungan pada 

industri tertentu dan mengurangi risiko kredit dengan berinvestasi pada berbagai 

produk fintech, fintech dapat memberikan akses tambahan modal bagi bank umum 

syariah. Dalam beberapa kasus, bank syariah mungkin menghadapi modal terbatas 
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dan bekerja sama dengan fintech dapat membantu mereka mengumpulkan dana 

tambahan untuk kebutuhan modal dan pertumbuhan mereka. 

Bank umum syariah dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya dengan 

menggunakan teknologi fintech, penggunaan teknologi yang tepat dapat membantu 

mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi, sehingga meningkatkan 

kecukupan modal bank. fintech sering menyediakan layanan keuangan yang 

inovatif dan mudah diakses. Dengan demikian, bank umum syariah dapat 

menjangkau lebih banyak nasabah dan meningkatkan basis nasabahnya. 

Meningkatkan jumlah klien dapat membantu bank meningkatkan pendapatan dan 

kemampuan mereka untuk memenuhi persyaratan solvabilitas. Berkat teknologi 

canggih dan data analitik, fintech dapat membantu bank umum syariah menilai 

risiko kredit dengan lebih baik. Dengan memiliki proses penilaian risiko yang lebih 

baik, bank dapat mengurangi risiko kredit yang dihadapinya dan dengan demikian 

memperkuat posisi solvabilitasnya. fintech umumnya menawarkan produk 

keuangan berbasis teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan 

produk inovatif ini dapat meningkatkan pendapatan bank umum syariah dan 

membantu mereka memenuhi persyaratan solvabilitasnya. 

Fintech membantu perbankan syariah dalam mengoptimalkan manajemen 

risiko. Dengan menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan, bank 

syariah dapat lebih akurat mengidentifikasi risiko dan mengambil tindakan 

pencegahan yang lebih efektif untuk melindungi solvabilitas mereka. Melalui 

platform fintech, perbankan syariah dapat memantau portofolio secara real time. 

Hal ini memungkinkan bank untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam 

portofolio asetnya lebih cepat dan dengan demikian mengambil langkah korektif 

lebih cepat untuk mempertahankan tingkat solvabilitas yang sehat. Fintech 

memperkenalkan pendekatan baru untuk penilaian kredit untuk perbankan syariah. 
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Dengan menggunakan algoritma analisis data, perbankan syariah dapat melakukan 

penilaian kredit dengan lebih efisien dan akurat, sehingga meminimalkan risiko 

kredit dan menjaga tingkat solvabilitas yang baik.  

Fintech telah membawa inovasi produk dan layanan baru ke perbankan 

syariah, produk-produk yang lebih selaras dengan prinsip syariah seperti 

pembiayaan murabahah atau musyarakah dapat membantu perbankan syariah 

dalam memperluas pangsa pasar dan diversifikasi portofolio untuk memperkuat 

solvabilitas. Meskipun fintech menawarkan banyak manfaat dalam meningkatkan 

solvabilitas perbankan syariah, tetap penting untuk menyadari risiko yang terkait 

dengan penerapan teknologi ini. Terdapat tantangan dalam mengelola dan 

melindungi data pribadi nasabah, risiko keamanan siber, dan potensi risiko 

operasional dari teknologi fintech. Oleh karena itu, perbankan syariah harus 

berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap 

peraturan yang berlaku dalam penggunaan fintech untuk menjaga solvabilitas dan 

stabilitas perusahaan. 

Berdasarkan grand teori TAM yang telah ditentukan, maka penggunaan 

TAM ditentukan oleh niat maupun sikap pengguna terhadap sistem yang akan 

diadopsi apakah pengguna benar-benar akan menggunakan atau menolak sistem 

yang diperkenalkan.  Han dan Sa (2022), Isaac et al., (2018) dan Abd Ghani et al., 

(2017). Qu dan Chen (2021) secara teoritis menjelaskan bahwa kepuasan 

merupakan salah satu dimensi dari sikap, karena mengukur komponen afektif yang 

merupakan elemen dari sikap. Penerapan teknologi fintech dapat membantu 

otomatisasi proses bisnis, meningkatkan analisis risiko, mempercepat transaksi 

keuangan, dan menyediakan layanan perbankan yang lebih baik bagi nasabah, yang 

semuanya dapat memperkuat posisi keuangan dan solvabilitas suatu bank atau 

lembaga keuangan. pengguna percaya bahwa menggunakan layanan fintech dapat 
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memberikan manfaat yang signifikan, seperti akses keuangan yang lebih mudah, 

lebih cepat, dan lebih transparan, sehingga mereka akan lebih cenderung untuk 

mengadopsinya. Dengan fintech, dapat membantu pengembang mengidentifikasi 

aspek-aspek yang perlu ditingkatkan, baik dari segi kegunaan maupun kemudahan 

penggunaan. Melalui peningkatan aspek-aspek tersebut, diharapkan adopsi 

teknologi fintech dapat meningkat dan memberikan manfaat bagi pengguna dan 

kesuksesan bagi penyedia jasa keuangan. 

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh, (Siska, 2022; Sunarsih dan 

Wati, 2021), sejalan dengan teori yang mendefinisikan solvabilitas sebagai hutang, 

yang dimaksudkan untuk digunakan untuk meningkatkan profitabilitas. Jadi, 

semakin banyak utang yang digunakan, maka bank umum syariah akan semakin 

termotivasi untuk meningkatkan profitabilitasnya. Sehingga uang tersebut dapat 

digunakan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan dan tetap dapat 

menghasilkan keuntungan selama keuntungan tersebut masih lebih tinggi dari biaya 

bunga. bank umum syariah yang telah mencapai tingkat profitabilitas yang baik 

dapat menarik perhatian investor untuk berinvestasi.  

Dana yang tersedia akan dialokasikan oleh BUS dengan berbagai cara, 

termasuk meningkatkan profitabilitas bank umum syariah, karena investasi tersebut 

dapat digunakan untuk menambah modal guna memenuhi aset BUS dan 

meningkatkan kinerja keuangan bank umum syariah. Layanan fintech yang 

digunakan oleh perbankan syariah dapat meningkatkan efisiensi perbankan dengan 

mempermudah masyarakat mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan 

kebutuhannya. Akhirnya, profitabilitas perbankan dapat meningkat. 

Adapun penelitian lain yang memperkuat riset ini sebelumnya dilakukan 

oleh (Zoraya et al., 2023), hal ini menunjukkan bahwa ketika bank mengadopsi atau 

berkolaborasi dengan fintech maka pemenuhan sumber pendanaan melalui utang 
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(pinjaman) akan mempengaruhi tingkat solvabilitas perusahaan, karena solvabilitas 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh suatu perusahaan 

menggunakan utang. Dengan demikian keputusan untuk menggunakan hutang 

mengharuskan perusahaan untuk membandingkan pengembalian yang diharapkan 

lebih tinggi dengan peningkatan risiko, perkembangan fintech telah menghasilkan 

peningkatan risiko dan pengendalian utang bagi bank. Dengan adopsi fintech, 

perusahaan perbankan dapat mengoptimalkan penggunaan solvabilitas yang tepat 

dan menekan biaya operasional, seperti biaya kantor dan tenaga kerja, sehingga 

dapat meningkatkan profitabilitas. Selain itu, fintech juga dapat membantu 

perusahaan perbankan untuk menawarkan produk dan layanan keuangan yang lebih 

inovatif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah, yang dapat meningkatkan 

pendapatan dan profitabilitas perusahaan perbankan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Merujuk pada rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, hasil penelitian 

dan pembahasan yang telah ditentukan pada sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Firm size berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Financial 

Performance pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil koefisien yang 

negatif menandakan bahwa meskipun total aset suatu perusahaan 

jumlahnya besar, belum tentu perusahaan tersebut memiliki laba yang 

besar pula. Bisa jadi berdampak pada menurunnya profitabilitas 

perusahaan, jika aset tersebut tidak dimanfaatkan dan dikelola dengan baik 

dan efisien. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan 

yang signifikan antara ukuran perusahaan dengan kinerja perusahaan. Hal 

ini disebabkan karena aset perusahaan yang besar tersebut bisa 

dimanfaatkan untuk mendukung operasional dan perkembangan bisnis 

termasuk memaksimalkan perolehan laba, sehingga profitabilitas 

perusahaan bisa meningkat. 

2. Current Ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Financial 

Performance pada bank umum syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan 

bahwa current ratio tidak mempengaruhi kinerja keuangan dalam 

meningkatkan profitabilitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang 

menyatakan bahwa rasio lancar yang tinggi menunjukkan adanya 

kelebihan aktiva lancar yang akan berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas perusahaan. Alasan hubungan negatif antara Current Ratio 

dengan kinerja keuangan perbankan adalah bahwa Current Ratio yang 
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tinggi tidak selalu baik karena akan menunjukkan kelebihan aktiva lancar 

yang tidak digunakan secara efektif yang dapat menyebabkan tingkat 

keuntungan atau profitabilitas yang lebih kecil yang juga dapat 

mengakibatkan profitabilitas yang lebih rendah. 

3. Debt to Equity Ratio  berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

Financial Performance pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tidak dilihat dari 

naik atau turunnya debt to equity ratio, karena debt to equity ratio 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban dengan penjaminan ekuitas 

perusahaan. Namun hutang tidak mempengaruhi keuntungan perusahaan 

karena ekuitas telah menjamin resiko akibat perubahan debt to equity ratio, 

sehingga tidak mengganggu kinerja keuangan perusahaan. 

4. Islamic fintech dengan positif dan signifikan dalam memoderasi pengaruh  

firm size terhadap financial performance pada bank umum syariah di 

Indonesia. mengadopsi fintech dapat memperkuat ukuran perusahaan 

perbankan atau kinerja keuangan. Ini menggambarkan bagaimana ukuran 

perusahaan perbankan dapat meningkatkan kinerja keuangan 

menggunakan fintech karena pelanggan memilih untuk membuat akun 

baru dan menyimpan uang di bank, dimana mereka tidak akan kehilangan 

uang mereka karena kebangkrutan, dan di bank yang kinerja keuangannya 

lebih baik. Dengan memanfaatkan teknologi untuk pemrosesan transaksi, 

analisis data, dan manajemen risiko, bank syariah dapat meningkatkan 

produktivitas dan mengurangi biaya operasional.  

5. Islamic fintech dengan positif dan signifikan dalam memoderasi Current 

Ratio terhadap Financial Performance pada Bank Umum Syariah di 
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Indonesia. dengan mengadopsi Islamic fintech, bank umum syariah dapat 

memperkuat dampak current ratio terhadap kinerja keuangan dan 

menjelaskan mengapa penerapan fintech akan meningkatkan kinerja bisnis 

bank umum syariah yang sangat likuid karena seringnya keterbukaan 

nasabah. karena hadirnya fintech di perbankan syariah dapat memberikan 

akses likuiditas yang lebih mudah dan cepat bagi nasabah dan perusahaan 

yang membutuhkan pembiayaan. Hal ini dapat meningkatkan kecepatan 

pemrosesan transaksi dan membantu mengoptimalkan manajemen 

likuiditas untuk klien. 

6. Islamic fintech dengan positif dan signifikan dapat memoderasi Debt to  

Equity terhadap Financial Performance pada bank umum syariah di 

Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena ketika perbankan melakukan 

adopsi ataupun berkolaborasi dengan fintech, maka pemenuhan sumber 

dana melalui utang (pinjaman) akan mempengaruhi tingkat solvabilitas 

perusahaan. Bank umum syariah dapat mengurangi ketergantungan pada 

industri tertentu dan mengurangi risiko kredit dengan berinvestasi pada 

berbagai produk fintech, fintech dapat memberikan akses tambahan modal 

bagi bank umum syariah. Dalam beberapa kasus, bank syariah mungkin 

menghadapi modal terbatas dan bekerja sama dengan fintech dapat 

membantu mereka mengumpulkan dana tambahan untuk kebutuhan modal 

dan pertumbuhan mereka. 

B. Implikasi 

1. Bagi bank umum syariah 

Hasil penelitian ini diharapkan manajemen perbankan dapat  

memperhatikan faktor atau aspek yang dapat meningkatkan nilai perusahaan, faktor 

yang menjadi dasar bagi masyarakat, nasabah atau investor untuk menanamkan 
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dana dan investasi ke bank umum syariah. Selain itu bank umum syariah dalam 

mengadopsi dan menerapkan teknologi fintech harus mempertimbangkan 

jangkauan akses nasabah, masyarakat dan investor sampai ke pelosok daerah bagi 

memudahkan untuk mengakses layanan dan produk bank umum syariah agar dapat 

bersaing dengan bank konvensional mengingat akses ke bank konvensional 

menjangkau sampai ke pelosok daerah. 

2. Bagi peneliti berikutnya 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu pada penelitian sejenis yang 

mendukung dinilai masih minim. Kurangnya penelitian yang berkaitan dengan 

bank umum syariah yang memoderasi Islamic fintech membuat hasil penelitian 

tidak konsisten. Sebaiknya untuk peneliti yang akan datang lebih banyak mencari 

penelitian sejenis dengan obyek yang sama. Penelitian selanjutnya dapat menambah 

variabel yang memiliki pengaruh yang besar terhadap profitabilitas dan menambah 

atau mengganti variabel yang mampu memediasi pengaruh variabel independen 

terhadap kinerja keuangan.  
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Lampiran 1. Tabulasi Data

Nama Bank Periode 
Firm Size 

(X1) 

Current 

Ratio (X2) 

Debt to 

Equity 

Ratio (X3) 

Financial 

Performance 

(Y) 

Islamic 

Fintech (Z) 

Bank 

Muamalat 

Indonesia 

2015 24.77        9.19                           2.52 0.20 0.50 

2016 24.74    9.05            2.69 0.22 0.50 

2017 24.85 8.78 1.80 0.11 0.50 

2018 24.77 8.47 2.41 0.08 0.50 

2019 24.65 6.51 2.44 0.05 0.50 

2020 24.66 6.32 2.40 0.03 0.50 

2021 24.80 45.16 2.90 0.02 0.50 

2022 24.84 6.19 2.03 0.09 0.50 

Bank Mega 

Syariah 

2015 22.43 6.06 1.06 0.30 0.75 

2016 22.54 10.22 0.66 2.63 0.75 

2017 22.67 5.51 1.08 1.56 0.75 

2018 22.71 8.22 0.78 0.93 0.75 

2019 22.80 7.41 0.78 0.89 0.75 

2020 23.50 8.32 3.27 1.74 0.75 

2021 23.37 13.86 0.66 4.08 0.75 

2022 23.50 19.84 0.47 2.59 0.75 

Bak BCA 

Syariah 

2015 29.10 11.75 0.37 1.00 0.50 

2016 29.24 12.84 0.38 1.10 0.50 

2017 29.42 8.55 0.66 1.20 0.50 

2018 29.59 9.81 0.61 1.20 0.50 

2019 29.79 6.24 0.61 1.20 0.50 

2020 29.91 6.82 0.53 1.10 0.50 

2021 30.00 5.64 0.67 1.10 0.50 

2022 30.17 4.08 1.06 1.30 0.50 

Bank BTPN 

Syariah 

2015 15.46 6.45 0.84 5.24 0.50 

2016 0.68 6.58 0.84 8.98 0.50 

2017 16.03 6.73 0.73 11.20 0.50 

2018 16.30 7.24 0.51 12.40 0.50 

2019 16.55 7.87 0.45 13.60 0.50 

2020 16.61 8.37 0.45 7.16 0.50 

2021 16.74 8.80 0.36 10.72 0.50 



 
 
 

 

 
 

2022 16.87 9.19 0.35 11.43 0.50 

Bak Panin 

Dubai 

Syariah 

2015 22.69 8.75 0.73 1.14 0.50 

2016 22.89 8.81 0.86 0.37 0.50 

2017 22.88 14.55 2.39 -10.77 0.50 

2018 22.89 11.00 0.51 0.26 0.50 

2019 23.13 20.35 0.34 0.25 0.50 

2020 23.14 19.92 0.19 0.06 0.50 

2021 23.39 20.74 0.31 -6.72 0.50 

2022 23.41 9.67 0.80 1.79 0.50 

Bank 

Bukopin 

Syariah 

2015 29.39 9.06 1.38 0.79 0.75 

2016 29.56 5.98 1.65 -1.12 0.75 

2017 29.60 5.11 1.74 0.02 0.75 

2018 29.48 5.45 1.44 0.02 0.75 

2019 29.54 9.9 1.54 0.04 0.75 

2020 29.28 3.15 1.54 0.04 0.75 

2021 29.46 11.44 1.85 -5.48 0.75 

2022 29.58 6.94 2.40 -1.27 0.75 

 

Lampiran 2. Pengujian berdasarkan other loading 



 
 
 

 

 
 

Lampiran 2: Convergent Validity

  
Current 

Ratio (X2) 

Debt to 

Equity Ratio 

(X3) 

Financial 

Performance 

(Y) 

Firm 

Size (X1) 

Islamic 

Fintech 

(Z) 

X1    1,000  

X2 1,000     

X3  1,000    

Y   1,000   

Z     1,000 

 

Lampiran 3: Pengujian Heteroit Monitorit (HTMT) 

  

Current 

Ratio 

(X2) 

Debt to 

Equity 

Ratio (X3) 

Financial 

Performance 

(Y) 

Firm 

Size 

(X1) 

Islamic 

Fintech 

(Z) 

Current Ratio (X2)      

Debt to Equity Ratio (X3) 0,160     

Financial Performance (Y) 0,111 0,432    

Firm Size (X1) 0,092 0,435 0,579   

Islamic Fintech (Z) 0,142 0,177 0,180 0,376  

 

Lampiran 4. Pengujian Fornel Larcker (Discriminant Validity) 

 Current 

Ratio (X2) 

Debt to 

Equity 

Ratio 

(X3) 

Financial 

Performance 

(Y) 

Firm Size 

(X1) 

Islamic 

Fintech (Z) 

Current 

Ratio (X2) 
(1,000)     

Debt to 

Equity Ratio 

(X3) 

-0,160 (1,000)    

Financial 

Performance 

(Y) 

-0,111 -0,432 (1,000)   

Firm Size 

(X1) 
0,092 0,435 -0,579 (1,000)  

Islamic 

Fintech (Z) 
-0,142 0,177 -0,180 0,376 (1,000) 

 



 
 
 

 

 
 

Lampiran 5: Pengujian Validity Crombach Alpha 

 Cronbach's Alpha 

Firm Size (X1) 1,000 

Current Ratio (X2) 1,000 

Debt to Equity Ratio (X3) 1,000 

Financial Performance (Y) 1,000 

Islamic Fintech (Z) 1,000 

Firm Size * Islamic Fintech 1,000 

Current Ratio * Islamic Fintech 1,000 

Debt to Equity Ratio * Islamic Fintech 1,000 

 

Lampiran 6: Pengujian Composite Realibility 

 Composite Reliability 

Firm Size (X1) 1,000 

Current Ratio (X2) 1,000 

Debt to Equity Ratio (X3) 1,000 

Financial Performance (Y) 1,000 

Islamic Fintech (Z) 1,000 

Firm Size * Islamic Fintech 1,000 

Current Ratio * Islamic Fintech 1,000 

Debt to Equity Ratio * Islamic Fintech 1,000 

 

Lampiran 7: Pengujian Validitas berdasarkan Avenge Variance Extracted (AVE) 

 Average Variance Extracted (AVE) 

Current Ratio (X2) 1,000 

Debt to Equity Ratio (X3) 1,000 

Financial Performance (Y) 1,000 

Firm Size (X1) 1,000 

Islamic Fintech (Z) 1,000 

X1*Z 1,000 

X2*Z 1,000 

X3*Z 1,000 



 
 
 

 

 
 

Lampiran 8: Other Model Structural (Botstrapping) 

Lampiran 9: Pengujian R Square Adjestied 

  

 R-square 

Financial Performance (Y) 0.708 

 

Lampiran 9: Path Coefosient dan Signifikansi 

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T 

Statistics 

(|O/STDE

V|) 

P 

Values 

Firm Size (X1) → 

Financial 

Performance (Y) 

-0,761 -0,757 0,124 6,133 0,000 

Current Ratio (X2) → 

Financial 

Performance (Y) 

-0,084 -0,094 0,115 0,729 0,466 

Debt to Equity Ratio 

(X3) → Financial 

Performance (Y) 

-0,142 -0,160 0,086 1,658 0,098 



 
 
 

 

 
 

X1*Z → Financial 

Performance (Y) 
0,326 0,338 0,099 3,292 0,001 

X2*Z → Financial 

Performance (Y) 
0,379 0,383 0,099 3,820 0,000 

X3*Z → Financial 

Performance (Y) 
0,172 0,156 0,082 2,094 0,037 

 

Lampiran 10: SRMR (Standarized Root Mean Square Residual) 

 Estimated Model 

SRMR 0,005 
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C.q. Kepala UPT P2T BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan

di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : MUH. ASRANDI
NIM : 80500221019
Semester/T.A. : IV (Empat)/T.A. 2023-2024
Fakultas : Pascasarjana
Jurusan/Prodi : S2 Ekonomi Syariah
Alamat : Jalan Poros Macanda
No. HP. : 085342599352

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister (S2). Dengan judul Tesis: DETERMINAN FINANCIAL
PERFORMANCE DENGAN
MODERASI ISLAMIC FINANCIAL TECHNOLOGY
PADA BANK UMUM SYARIAH
DI INDONESIA.

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat
diberi izin untuk melakukan penelitian di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tanggal 08
JULI 2023 Sampai 08 Agustus 2023.

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Samata, 07 Juli 2023

Ketua,

Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si.
NIP.196005051987031004

arsip - mahasiswa yang bersangkutan
- pertinggal

mailto:lp2m@uin-alauddin.ac.id
http://lp2m.uin-alauddin.ac.id/


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id 

Makassar 90231

Nomor : 20967/S.01/PTSP/2023   Kepada Yth.

Lampiran : -  
Kepala Kantor Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) Makassar

Perihal : Izin penelitian  
       
        di-
             Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-
0875/Un.06/LP2M/PP.00.9/5/2023 tanggal 07 Juli 2023 perihal tersebut diatas,  mahasiswa/peneliti
dibawah ini:

N a m a : MUH. ASRANDI
Nomor Pokok : 80500221019
Program Studi : Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S2)
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa
     

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis,
dengan judul :

" DETERMINAN FINANCIAL PERFORMANCE DENGAN MODERASI ISLAMIC FINANCIAL
TECHNOLOGY PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 10 Juli s/d 10 Agustus 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas,  pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud
dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

 
Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 10 Juli 2023 

 

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN 

Drs. MUH SALEH, M.Si. 
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
Nip : 19690717 199112 1002 

Tembusan Yth
1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.



 

  Nomor:  20967/S.01/PTSP/2023

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada
Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di
Kab/Kota

2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat

setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat

izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
https://izin-penelitian.sulselprov.go.id

NOMOR REGISTRASI 20230710937198
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RIWAYAT HIDUP 

Muh. Asrandi lahir di Bulucenrana pada tanggal 24 

Maret 1999, merupakan anak pertama dari tiga 

bersaudara. Lahir dari keluarga yang sangat sederhana 

dari pasangan Sainal dan Hj. Harisanang. 

Penulis memulai pendidikan di TK Dharma wanita pada 

tahun 2004-2005, kemudian melanjutkan pendidikan 

pada SD Negeri 4 Otting ditahun 2005-2011. Setelah itu 

kemudian melanjutkan pendidikan pada SMP Negeri 4 Pitu Riawa pada tahun 

2011-2014, setelah itu melanjutkan pendidikan ketingkat Sekolah menegah atas 

pada SMA Negeri 1 Pangsid yang Sekarang Menjadi SMA Negeri 2 Sidrap pada 

tahun 2014-2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang 

Univeristas, penulis diterima disalah satu kampus Islam berada di Sulawesi Utara 

yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, pada tahun 20017 dengan 

mengambil jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 

penulis menyelesaikan studi selama 3 tahun 10 bulan, dengan predikat Pujian. 

Untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi, penulis diterima di Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2021-Sekarang. 

    

 

 


	398022cc9dc7f4deba35e80a6600f5f36bc92775b6bcd679d13b0e38cda9694e.pdf
	398022cc9dc7f4deba35e80a6600f5f36bc92775b6bcd679d13b0e38cda9694e.pdf
	398022cc9dc7f4deba35e80a6600f5f36bc92775b6bcd679d13b0e38cda9694e.pdf

