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ABSTRAK 

 

Nama  :  Nurliani M 

NIM  :  80500219035 

Prodi  :  Ekonomi Syariah 

Judul     : Pengaruh Pofitabilitas, Levrage dan Ukuran Perusahaan               

Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting dengan 

Dewan Pengawas Syariah Sebagai Variabel Moderasi Studi 

Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage 

dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting dan 

mengetahui apakah Dewan Pengawas Syariah memoderasi hubungan antara 

profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting dengan objek penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

dari tahun 2016-2020. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal. 

Metode penyampelan menggunakan purposive sampling dan diperoleh respondek 

sebanyak 13 Bank Umum Syariah di Indonesia. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu membaca laporan keuangan 13 Bank 

umum syariah dari tahun 2016-2020. Analisis data menggunakan analisis regresi 

Berganda dan analisis regresi moderasi dengan pendekatan nilai selisih mutlak. 

Analisis regresi linear berganda untuk hipotesis profitabilitas, leverage dan ukuran 

perusahaan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Dan Analisis regresi 

moderasi dengan pendekatan nilai selisih mutlak untuk hipotesis profitabilitas, 

leverage dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting 

yang dimoderasi oleh dewan pengawas syariah. 

Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan 

bahwa profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting. Analisis Variabel moderasi dengan 

pendekatan nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah 

mampu menguatkan pengaruh profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan 

terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting.  

 

 

Kata Kunci: Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dewan Pengawas 

Syariah dan Islamic Social Reporting. 
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ABSTRACT 

 

Name  :  Nurliani M 

ID  :  80500219035 

Major  :  Ekonomi Syariah 

Title          : The Effect of Profitability, Leverage and Company Size on 

Disclosure of Islamic Social Reporting with the Sharia 

Supervisory Board as Moderating Variables in Empirical 

(Studies on Islamic Commercial Banks in Indonesia) 

 

This study aims to determine the effect of profitability, leverage and 

company size on disclosure of Islamic Social Reporting and find out whether the 

Sharia Supervisory Board moderates the relationship between profitability, 

leverage and company size on disclosure of Islamic Social Reporting with research 

objects at Islamic Commercial Banks in Indonesia from 2016- 2020. 

This research is a quantitative research with a causal approach. The 

sampling method used purposive sampling and obtained respondents as many as 13 

Islamic Commercial Banks in Indonesia. The data used in this study is secondary 

data, namely reading the financial statements of 13 Islamic commercial banks from 

2016-2020. Data analysis used multiple regression analysis and moderated 

regression analysis with the absolute difference value approach. Multiple linear 

regression analysis for the hypothesis of profitability, leverage and firm size on 

disclosure of Islamic Social Reporting. And moderation regression analysis with 

the absolute difference value approach for the hypothesis of profitability, leverage 

and company size on disclosure of Islamic Social Reporting which is moderated by 

the sharia supervisory board. 

The results of the study with multiple linear regression analysis show that 

profitability, leverage and firm size have a positive effect on disclosure of Islamic 

Social Reporting. Analysis of the moderating variable with the absolute difference 

value approach shows that the sharia supervisory board is able to strengthen the 

influence of profitability, leverage and company size on disclosure of Islamic Social 

Reporting. 

 

Kata Kunci: Profitability, Leverage, Company Size, Sharia Supervisory Board 

and Islamic Social Reporting. 

 

 

 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perbankan di Indonesia telah memasuki fase baru, terlebih 

ketika munculnya sistem perbankan Syariah karena dengan hadirnya perbankan 

syariah di Indonesia dianggap sebagai potensi besar dimasa mendatang mengingat 

masyarakat Indonesia masih dominan beragama Islam. Sebagai wujud dukungan 

pemerintah terhadap hadirnya perbankan syariah maka diberlakukan Undang-

Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sehingga perbankan 

syariah semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan mendorong lajunya 

perkembangan yang lebih cepat dalam mencapai rata-rata pertumbuhan aset yang 

lebih besar.1  

Mengenai bentuk dukungan pemerintah terhadap perkembangan Per-

bankan Syariah di Indonesia, maka pada tanggal 01 Februari 2021 telah diresmikan 

penggabungan tiga bank syariah swasta, yakni: Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah 

dan BRI Syariah menjadi satu Perbankan Syariah terbesar di Indonesia, yaitu Bank 

Syariah Indonesia atau BSI. Tentu dengan penggabungan tersebut pemerintah 

berharap BSI menjadi Top 10 Global Islamic Bank sehingga mampu membuat aset 

BSI semakin bertambah. Dari penggabungan tersebut selain memperhatikan per-

tumbuhan aset dalam meningkatkan laba perusahaan, perbankan Syariah juga di-

tuntut untuk memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar.2 Pengungkapan 

                                                           
1Diarti Isparini & Restu Rianti Sugianto, Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, 

Bina Widya 24, no. 3 (2013): 145–50. 
2Aprilia Dwi Widayati and Raditya Sukmana. Analisis Perbedaan Kinerja Sosial dengan 

Indeks Islamic Social Reporting (ISR) pada Perbankan Syariah yang Ada di Indonesia dan Malaysia. 
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Corporate Social Responsibility menjadi salah satu alat managerial yang tepat 

digunakan oleh perusahaan dalam memperhatikan lingkungan dan masyarakat 

sekitar. Pelaksanaan CSR pada dasarnya dikelola dengan baik agar tidak menimbul-

kan dampak negatif bagi lingkungannya.3 

Konsep CSR ini juga terdapat dalam Islam. Dalam Islam, suatu lembaga 

atau perusahaan hendaknya menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah dengan menjadikan Alquran dan Sunah sebagai dasar dalam berinteraksi 

dengan lingkungan dan sesamanya. Selama ini pengukuran CSR pada perbankan 

syariah masih mengacu pada Global Reporting Initiative Index (Indeks GRI) yang 

hanya mengacu pada pelaporan sosial yang dilakukan oleh lembaga konvesional.4 

Padahal praktik pengungkapan informasi sosial menurut perspektif islam seharus-

nya berbeda dengan perspektif konvensional. Hal ini karena jenis informasi yang 

perlu diungkapkan berbeda pula. Pertanggung jawaban yang dilakukan lembaga 

syariah bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Tuhan sang pencipta alam 

semesta. 

Kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial di perbankan 

syariah, saat ini marak diperbincangkan mengenai Islamic Social Reporting Index 

(Indeks ISR).5 Indeks ISR berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan 

oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 

                                                           
Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 4, no. 1 (2017): 62, https://doi.org/10.2047 3/vol4iss 

20171pp62-72. 
3Ai Nur Bayinah dan Oni Sahroni Apip Zanariyatim, “Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) Bank Umum Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Index (Indeks 

ISR)”, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam 4, no. 1 (2016): 85–104 
4Roszaini Haniffa, Social Responsibility Disclosure: An Islamic Perspective, Indonesian 

Management & Accounting Research, 2002. 
5Rina Trisnawati. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Dewan 

Komisaris dan Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

(CSR) Industri Perbankan di Indonesia. Seminar Nasional dan Call For Paper, no. October (2014): 

27–32. 

https://doi.org/10.2047%203/vol4iss%2020171pp62-72
https://doi.org/10.2047%203/vol4iss%2020171pp62-72


3 

 

Institutions) yang kemudian dikembangkan oleh para peneliti mengenai item-item 

CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam.6 Indeks ISR diyakini 

dapat menjadi suatu langkah awal dalam hal penyusunan standar pengungkapan 

tanggung jawab sosial suatu entitas yang berbasis syariah. Indeks ISR meng-ungkap 

hal-hal yang berkaitan dengan prinsip islam seperti transaksi yang bebas dari unsur 

riba, gharar dan spekulasi, mengungkap zakat, serta status kepatuhan syariah dan 

juga aspek-aspek sosial seperti sodaqoh, qordul hasan, wakaf sampai dengan peng-

ungkapan peribadahan di lingkungan perusahaan. Haniffah membuat lima tema 

pengungkapan indeks ISR yaitu tema pendanaan dan investasi, tema Produk dan 

Jasa, tema Karyawan, tema masyarakat, dan tema lingkungan hidup. Kemudian 

lima tema pengungkapan tersebut dikembangkan oleh dengan menambahkan satu 

tema pengungkapan, yaitu tema Tata Kelola Perusahaan.7 

Penelitian ini terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pengung-

kapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan nilai Islam, yaitu, profitabilitas, 

leverage, ukuran perusahaan dan juga Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai 

variable moderasi. Faktor yang pertama yang mempengaruhi ISR adalah profit-

abilitas. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. 

Profitabilitas dalam perspektif Islam merupakan suatu manfaat keuntungan yang 

bersifat intangible, mempunyai makna berorientasi pada akhirat. Keuntungan 

dalam Alquran tidak berhenti hanya pada angka, tidak hanya dapat dihitung me-

nyinggung sejumlah imperatif dan larangan namun dapat dirasakan, serta ber-

                                                           
6Hartanti dan Fitria. Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkap-

an Berdasaran Global Reporting Iniative Indeks dan Islamic Social Reporting Indeks. No. July 

(2010): 1–23 
7Haniffa. Social Responsibility Disclosure: An Islamic Perspective. 
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orientasi pada eksplisit dan implisit mengenai proses di akhirat.8 Semakin tinggi 

tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan 

ISR pada perusahaan. Pada posisi yang menguntungkan, bank cenderung akan 

melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas dalam laporan tahunannya. 

Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi, membuat manajemen mempunyai 

kebebasan dan kemudahan dalam menyatakan program tanggung jawab sosialnya 

terhadap para pemegang saham atau stakeholders maka dari itu, bank yang me-

miliki tingkat profitbilitas yang tinggi cenderung akan mengungkapkan tanggung 

jawab sosial (ISR) perusahaan. 

Faktor kedua yang mempengaruhi pengungkapan ISR adalah leverage. 

Leverage adalah kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva atau dana 

yang mempunyai beban tetap (hutang atau saham istimewa) dalam rangka me-

wujudkan tujuan perusahaan memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik per-

usahaan. Kebijakan leverage timbul jika perusahan dalam membiayai kegiatan 

operasionalnya menggunakan dana pinjaman atau dana yang mempunyai beban 

tetap seperti bunga. Dengan memperbesar tingkat laverage, maka hal ini berarti 

tingkat kepastian dari return yang akan diperoleh akan semakin tinggi. Tetapi saat 

yang bersamaan, semakin tinggi leverage maka risiko yang dihadapi juga akan 

semakin tinggi, serta semakin tinggi pula return atau penghasilan yang diharapkan.9  

Leverage berkaitan dengan bagaimana suatu perusahaan didanai dan apakah 

perusahaan didanai lebih banyak dengan menggunakan hutang, yaitu berkaitan 

                                                           
8Muhammad Iqbal Fasa & Suharto Siti Amelia, “Pengaruh Implementasi Etika Bisnis, 

Konsep Produksi dan Distribusi Pada UMM Terhadap Profitabilitas dalam Perspektif Ekonomi 

Islam”, 1, no. 4 (2022): 305–13. 
9Lysy Claudia Moleong, “Pengaruh Real Interest Rate dan Leverage Terhadap Financial 

Distress”, Modus 30, no. 1 (2018): 71–86. 
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dengan tingkat pengelolaan hutang perusahaan. Semakin tinggi rasio leverage, 

maka semakin banyak kegiatan suatu perusahaan dibiayai oleh hutang daripada 

dengan modal sendiri. Suatu perusahaan dapat melakukan pendanaan melalui dua 

cara, yaitu melalui pemegang saham dan melalui kreditur dengan meminjam dana, 

dari kedua cara tersebut dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung 

jawab perusahaan.  

Karena itu, kreditur pastinya akan memberikan perhatian yang lebih untuk 

perusahaan, karena berkepentingan dalam kemampuan perusahaan untuk mem-

bayar hutangnya, dan perhatian dari perusahaan akan lebih condong pada bagai-

mana perusahaan bisa mengembalikan hutangnya kepada kreditur. Hal ini berarti 

jika perusahaan memiliki tingkat leverage yang tinggi maka cenderung tidak akan 

banyak melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial, karena perusahaan lebih 

mementingkan memperhatikan bagaimana dapat mengembalikan hutang kepada 

kreditur. 

Faktor ketiga yang mempengaruhi pengungkapan ISR adalah ukuran per-

usahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana sebuah perusahaan bisa di 

klasifikasikan besar atau kecil dengan berbagai macam cara, yaitu dengan melihat 

total aset, log size, jumlah tenaga kerja, nilai pasar saham dan lain sebagainya. 

Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin tinggi laba yang akan di-

hasilkan oleh perusahaan, semakin kecil aktiva perusahaan yang dibiayai oleh 

hutang.10 Biasanya perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar 

                                                           
10Rita Rosiana, Bustanul Arifin, and Muhamad Hamdani, “Pengaruh Ukuran Perusaha-

an, Profitabilitas, Leverage, dan Islamic Governance Score Terhadap Pengungkapan Islamic Social 

Reporting (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2012)”, Esensi 5, no. 

1 (2016): 87–104, https://doi.org/10.15408/ess.v5i1.2334. 

https://doi.org/10.15408/ess.v5i1.2334
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maka tingkat pengungkapan ISR semakin besar dibandingkan dengan perusahaan 

yang memiliki ukuran perusahaan yang lebih kecil. Karena itu, dengan semakin 

besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam 

pengambilan sebuah keputusan sehubungan dengan investasi dalam perusahaan 

akan semakin banyak, karena investor lebih menyukai perusahaan yang memiliki 

tingkat pengungkapan tangung jawab sosial yang tinggi dibandingkan dengan per-

usahaan yang tidak melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Faktor keempat yang mempengaruhi ISR adalah Dewan Pengawas Syariah 

(DPS). Dewan pengawas syariah adalah dewan pakar ekonomi dan ulama yang 

menguasai bidang fiqh mu’amalah (Islamic commercial jurisprudence) yang ber-

diri sendiri dan bertugas mengamati dan mengawasi operasional lembaga keuang-

an syariah dan semua produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

Syariah.11 Dewan Pengawas Syariah yang menjabat pada beberapa bank syariah 

dapat meningkatkan pengungkapan informasi, karena dewan pengawas syariah 

dapat melakukan perbandingan pada beberapa pelaporan perusahaan sehingga 

dapat mengetahui pelaporan manakah yang terbaik dan sesuai dengan Syariah.12  

Dewan pengawas syariah juga memiliki peran dalam pengungkapan Islamic 

Social Reporting (ISR) pada perbankan syariah. Wewenang dari dewan pengawas 

syariah yaitu mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap suatu prinsip Syariah.13 

                                                           
11Akhmad Faozan, “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Ke-

uangan Syariah”, El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam 2, no. 1 (2014): 23–40, https://doi.org/10.24090/ 

ej.v2i1.2014.pp23-40. 
12Rita Rosiana, Bustanul Arifin, and Muhamad Hamdani, “Pengaruh Ukuran Perusaha-

an, Profitabilitas, Leverage, dan Islamic Governance Score Terhadap Pengungkapan Islamic Social 

Reporting (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2012)”, Esensi 5, no. 

1 (2016): 87–104, https://doi.org/10.15408/ess.v5i1.2334. 
13Bagya Agung Prabowo and Jasri Bin Jamal, “Peranan Dewan Pengawas Syariah 

Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia”, Jurnal Hukum IUS 

QUIA IUSTUM 24, no. 1 (2017): 113–29, https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6. 

https://doi.org/10.24090/%20ej.v2i1.2014.pp23-40
https://doi.org/10.24090/%20ej.v2i1.2014.pp23-40
https://doi.org/10.15408/ess.v5i1.2334
https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6
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Karena itu, semakin banyak jumlah dari dewan pengawas syariah maka akan 

semakin efektif pula pengawasan terhadap pengungkapan ISR berdasarkan prinsip 

syariah. Keberadaan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bank syariah juga 

dapat meningkatkan pemantauan, dan akan menyebabkan penyediaan informasi 

lebih lanjut tentang CSR/ISR. Apabila pelaksanaa tanggung jawab dan tugas 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah dilakukan dengan baik maka pengungkap-

an Islamic Social Reporting (ISR) dalam laporan tahunan juga akan baik.14 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dijadikan sebagai variabel moderasi pada 

penelitian ini, karena DPS merupakan faktor eksternal perusahaan yang melaku-

kan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan dalam sebuah perusahaan, ter-

masuk didalamnya bagaimana sebuah perusahaan memperoleh laba dari aktivitas 

bisnisnya mengingat dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial ada beberapa 

faktor yang harus dihindari, yaitu gharar, riba, spekulasi dan bagaimana perusahan 

mengungkap zakatnya. Berkaitan dengan penjelaskan diatas, maka pada dasarnya 

DPS yang merupakan faktor eksternal dalam perusahaan akan mengawasi hal-hal 

yang melekat pada perusahaan termasuk rasio-rasio yang digunakan oleh per-

usahaan dalam laporan tahunannya.  

Rasio-rasio tersebut adalah profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan. 

Semakin besar profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan maka akan semakin 

sedikit aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang (leverage) dan diikuti dengan 

jumlah dewan pengawas syariah yang banyak sehingga perusahaan akan cenderung 

mengungkapkan ISR. Semakin besar ukuran perusahaan maka jumlah DPS juga 

                                                           
14Amanda Kyka Marharani & Agung Yulianto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Tingkat Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Syariah”, Accounting Analysis Journal 

5, no. 1 (2016): 1–8, https://doi.org/10.15294/aaj.v5i1.9746. 

https://doi.org/10.15294/aaj.v5i1.9746
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akan lebih banyak sehingga lebih optimal dalam mengawasi kepatuhan syariah 

dalam sebuh perusahaan. Biasanya perusaha-an yang memiliki ukuran perusahaan 

yang lebih besar, tingkat pengungkapan ISR perusahaan akan semakin besar di-

bandingkan dengan perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang lebih kecil. 

Kepatuhan sebagai teori agency dalam penelitian ini, menggambarkan per-

usahaan sebagai suatu titik temu antara pemilik perusahaan dengan manajemen.15 

Fungsi kepatuhan sebagai tindakan yang bersifat preventif, untuk memastikan ke-

bijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh 

bank Syariah.16 Wewenang dari dewan pengawas syariah, yaitu mengawasi ke-

patuhan perusahaan terhadap suatu prinsip Syariah.17 Sehingga kepatuhan yang 

cocok dalam penelitian ini adalah kepatuhan syariah.  

Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan prinsip-prinsip 

syariah oleh bank Syariah yang memiliki wujud karakteristik, integritas, dan 

kredibilitas. Budaya kepatuhan tersebut berupa nilai, perilaku, dan tindakan yang 

mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan BI dan 

DSN.18 Kewajiban untuk menerapkan prinsip Syariah haruslah dilakukan secara 

menyeluruh dan konsisten. Ketidak-patuhan terhadap prinsip syariah diancam 

dengan sanksi administratif yang dikenakan pada para pihak yang tidak melaksana-

kan atau menghalang-halangi pelaksanaan prinsip syariah. Dan yang mengawasi 

                                                           
15M Fahriyal Aldi, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Likuiditas 

Terhadap Nilai Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Industri Barang 

Konsumsi”, Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota 1, no. 3 (2018): 82–91. 
16Agus Waluyo, “Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Pasca Transformasi Ke dalam Hukum Positif”, Inferensi 10, no. 2 (2016): 517, https://doi.org/10. 

18326/infsl3.v10i2.517-538. 
17Prabowo and Jamal, “Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan 

Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia”. 
18Agus Waluyo, “Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Pasca Transformasi Ke dalam Hukum Positif”, Inferensi 10, no. 2 (2016): 517, https://doi.org/10. 

18326/infsl3.v10i2.517-538. 

https://doi.org/10.%2018326/infsl3.v10i2.517-538
https://doi.org/10.%2018326/infsl3.v10i2.517-538
https://doi.org/10.%2018326/infsl3.v10i2.517-538
https://doi.org/10.%2018326/infsl3.v10i2.517-538
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ketidakpatuhan atas prinsip-prinsp diluar dari ajaran Islam adalah dewan pengawas 

syariah. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nina 

Sabrina dan Betri yang mengemukakan bahwa: Profitabilitas dan leverage secara 

bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. 

Sementara leverage secara parsial tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap pengungkapan ISR dan ukuran perusahaan dapat memoderasi dengan 

memperkuat hubungan antara profitabilitas terhadap pengungkapan ISR sebagai 

moderasi murni dan ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan leverage 

terhadap pengungkapan ISR dan juga sebagai moderasi murni.19  

Faktor pembeda antara penelitian menurut Betri dan Nina Sabrina adalah 

dimana pada penelitiannya sesuatu yang dikemukakan adalah bagaimana pengaruh 

profitabilitas dan leverage terhadap pengungkapan ISR dengan ukuran perusahaan 

sebagai variabel moderasi, sedangkan pada penelitian ini ada empat variabel bebas 

yang akan diteliti, yaitu pengaruh profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan 

terhadap pengungkapan ISR dan dewan pengawas syariah sebagai variabel 

moderasi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka perumusan masalah 

yang dikaji dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia? 

                                                           
19Budi Riyanti dan Mokhammad Khukaim Barkhowa, “Islamic Social Reporting Bank 

Syariah di Indonesia : Fokus Pada Islamic Governance Score, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, 

Likuiditas dan Leverage”, Jurnal Magisma 9, no. 2 (2021): 110–14. 
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2. Apakah leverage berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia? 

4. Apakah dewan pengawas syariah menguatkan pengaruh profitabilitas ter-

hadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah 

di Indonesia? 

5. Apakah dewan pengawas syariah menguatkan pengaruh leverage ter-

hadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah 

di Indonesia? 

6. Apakah dewan pengawas syariah menguatkan pengaruh ukuran perusaha-

an terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia? 

C. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu variabel dependen atau 

variabel terikat (Y) dan empat variabel independen atau variabel bebas (X). 

Defenisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Variabel Independen 

Variabel independent atau variabel bebas, yaitu variabel yang menjadi sebab 

terjadinya (terpengaruhnya) variabel dependent (variabel terikat). Variabel 

independen dalam penelitian ini yaitu Profitabilitas (X1), Leverage (X2), Ukuran 

Perusahaan Dewan Pengawas Syariah (X3) dan Ukuran Perusahaan (X4). 
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a. Profitabilitas adalah kemampuan memperoleh laba dalam hubungannya 

dengan penjual, total aktiva maupun modal sendiri. Rasio ini menunjukkan 

tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank bersangkutan.20 

Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari profitabilitas perusahahan tersebut, 

semakin tinggi profitabilitasnya maka semakin tinggi pula kemampuan per-

usahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio profitabilitas yang tinggi, 

tentu akan membuat para investor tertarik untuk menginvestasikan modalnya 

kedalam perusahaan tersebut.21 

b. Leverage adalah nilai buku total hutang jangka panjang dibagi dengan total 

aktiva yang mengacu pada penggunaan aset dan sumber dana (sources of funds) 

oleh perusahaan dimana dalam penggunaan aset atau dana tersebut perusahaan 

harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Leverage mengukur seberapa besar aktiva atau modal perusahaan yang 

dibiayai oleh hutang.22 

c. Ukuran Perusahaan adalah suatu skala dimana perusahaan bisa diklasifikasik-

an besar atau kecil dengan berbagai macam cara, yaitu dengan melihat total 

aset, saham dan lain sebagainya. Perusahaan besar biasanya memiliki jumlah 

tenaga kerja dan nilai pasar yang besar.23 Idikator ukuran perusahaan yang di-

                                                           
20Zaki Murtadho Dhiyaul-haq and Arif Lukman Santoso. Pengaruh Profitabilitas, Peng-

hargaan dan Tipe Kepemilikan Bank Umum Syariah terhadap Pengungkapan Islamic Social 

Reporting. Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016, 1–27. 
21Fauzi Sulistiyo and Indah Yuliana. Pengaruh Profitabilitas dan Kecukupan Modal ter-

hadap Nilai Perusahaan dengan Islamic Social Report (ISR) Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada 

Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2014-2018). Jurnal Manajemen dan Keuangan 8, no. 2 

(2019): 238–55, https://doi.org/10.33059/jmk.v8i2.1703. 
22M P Umar et al. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kualitas Audit dan Komite Audi ter-

hadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

Periode 2013-2017. Jurnal Indonesia Membangun 17, no. 3 (2021): 15–32, http://128. 199.213.233/ 

index.php/asset/article/view/679. 
23Ade Nahdiatul Hasanah and Maya Sari Putri, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Audit 

Tenure Terhadap Kualitas Audit”, Jurnal Akuntansi, Vol 5 No. 1 Januari 2018: 11-21. 

https://doi.org/10.33059/jmk.v8i2.1703
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gunakan adalah dengan melihat total aset, log size, jumlah tenaga kerja dan 

nilai pasar saham. 

d. Dewan Pengawas Syariah adalah sebuah badan yang bertanggungjawab untuk 

memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai prinsip syariah. 

Dewan pengawas syariah yang menjabat pada beberapa Bank Syariah akan 

membuat laporan secara rutin pada setiap tahun tentang bank syariah yang 

berada dalam pengawasannya bahwa bank yang diawasinya telah berjalan 

sesuai dengan ketentuan syariah.24 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependent adalah variabel terikat, variabel yang nilainya dipeng-

aruhi oleh variabel independent. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah 

Pengungkapan Islamic Social Reporting. Indeks ISR adalah kerangka khusus untuk 

pelaporan tanggung jawab sosial agar sesuai syariah islam. ISR merupakan tolok 

ukur pelaksanaan kinerja sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi item 

standar CSR yang ditetapkan oleh Accounting and Auditing Organization for 

Islamic Financial Institutions (AAOIFI).25 Adapun ruang lingkup penelitian ini 

adalah Laporan Tanggung Jawab Sosial Bank Umum Syariah di Indonesia. 

Tabel 1.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional Indikator Skala 

1 2 3 4 

Profitabilitas 

(X1) 

Kemampuan perusahaan memper-

oleh laba dalam hubungannya dgn 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 (𝑅𝑂𝐴)

=  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
× 100% 

Rasio 

                                                           
24Prabowo and Jamal, “Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan 

Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia”. 
25Barkhowa, “Islamic Social Reporting Bank Syariah di Indonesia: Fokus Pada Islamic 

Governance Score, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage”. 
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penjual, total aktiva maupun modal 

sendiri 

Leverage (X2) Seberapa besar aktiva atau modal 

perusahaan yg dibiayai oleh hutang 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜

=  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 (𝐷𝑒𝑏𝑡)

𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 (𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦)
 

Rasio 

Ukuran 

Perusahaan 

(X3) 

Suatu skala dimana perusahaan bisa 

diklasifikasikan besar atau kecil 

dengan berbagai macam cara, yaitu 

dengan melihat total asset, saham 

dan lain sebagainya 

Ukuran Perusahaan = Ln (Total 

Asset) 

Rasio 

Dewan 

Pengawas 

Syariah (X4) 

Sebuah badan yang bertanggung-

jawab untuk me-mastikan semua 

produk dan prosedur bank syariah 

sesuai prinsip-prinsip syariah 

Apabila bank syariah me-miliki 

jumlah dewan peng-awas syariah 

sebanyak tiga orang atau lebih 

maka akan diberi nilai 1, jika 

tidak maka akan diberi nilai 0  

Nominal 

Islamic Social 

Reporting (Y) 

Kerangka khusus untuk pelaporan 

tanggung jawab sosial agar sesuai 

syariah Islam. 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 (𝑅𝑂𝐴)

=  

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑌𝑎𝑛𝑔
𝐷𝑖𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠

𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛

× 100% 

Rasio 

 

D. Kajian Pustaka  

Kajian Pustaka atau penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari ter-

jadinya duplikasi penelitian terhadap objek yang sama dan menghindari anggapan 

plagiasi terhadap karya yang telah ada. Adapun judul pada penelitian ini adalah 

Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan 

Islamic Social Reporting dengan Dewan Pengawas Syariah sebagai variabel 

moderasi studi empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Adapun faktor yang 

menjadi pembeda antara penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu yaitu 

pada penelitian sebelumnya hanya membahas pengaruh X terhadap Y jarang sekali 

ditemukan pada jurnal-jurnal lain yang menggunakan variabel moderasi, hanya ada 

satu jurnal yang menggunakan variabel moderasi dalam penelitiannya, yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Nina Sabrina dan Betri dimana dalam penelitiannya 
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variabel ukuran perusahaan yang menjadi variabel moderasi sedangkan pada 

penelitian ini Dewan Pengawas Syariah dijadikan sebagai variabel moderasi.  

Kemudian faktor pembeda yang kedua antara yang dilakukan oleh Nina 

Sabrina dan Betri dengan penelitian ini adalah tidak adanya unsur kebaruan dari 

beberapa penelitian sebelumnya, banyak referensi yang meneliti tentang pengaruh 

Profitabilitas, leverage terhadap Islamic Social Reporting (ISR) tetapi peneliti-

annya hanya berkisar dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dan terdapat 

beberapa referensi yang pada hasil akhirnya berpengaruh dan juga tidak ber-

pengaruh.  

Karena itu, yang ingin penulis teliti pada penelitian ini adalah mencari 

pengaruh dari beberapa variabel terikat di atas dengan menggunakan data dari 5 

tahun ter-akhir (2016-2020) kemudian melihat kembali apakah terdapat pengaruh 

atau tidak dari beberapa variabel terikat terhadap variabel bebas yang penulis akan 

teliti. Sehingga penulis menganggap bahwa perlu adanya penelitian terbaru dan 

men-dalam khususnya pada penelitian ini. Karena itu, penulis mengutip beberapa 

sumber referensi untuk mendukung dan juga menguatkan penelitian ini. Penelitian 

yang sudah pernah dilakukan bekaitan dengan judul, yaitu: 

Tabel 1.2 

Mapping Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian Jenis Penelitian Hasil 

1 2 3 4 

1. Nina Sabrina 

dan Betri  

Kuantitatif 1. Profitabilitas dan leverage secara bersama ber-

pengaruh positif dan signifikan terhadap peng-

ungkapan ISR. 

2. Profitabilitas secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sementara 

leverage secara parsial tidak berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap Pengungkapan ISR. 

Ukuran Perusahaan dapat memoderasi dengan mem-
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perkuat hubungan antara profitabilitas terhadap 

pengungkapan ISR sebagai moderasi murni dan 

ukuran perusahaan dapat me-moderasi hubungan 

leverage terhadap peng-ungkapan ISR sebagai 

moderasi murni.  

2. Rohana 

Othman, 

Azlan Md 

Thani & 

Erlane K 

Ghani  

Kuantitatif Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan komposisi 

dewan komisaris berpengaruh secara signifikan ter-

hadap perusahaan untuk menyediakan pelaporan sosial 

Islam. Sedangkan untuk jenis industri tidak memberi-

kan hasil yg signifikan untuk penyediaan pengungkap-

an ISR. 

3. Siti Sara 

Rostiani & 

Tuntun A. 

Sukanta 

Kuantitatif 1. Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif 

signifikan terhadap pengungkapan ISR. 

2. Profitabiitas berpengaruh tidak signifikan terhadap 

pengungkapan ISR. 

3. Leverage berpengaruh tidak signifikan terhadap 

Pengungkapan ISR. 

4. Febry 

Ramadhani 

Kuantitatif 1. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

pengungkapan ISR. 

2. Profitabilitas tidak berpengauh terhadap 

pengungkapan ISR. 

3. Leverage berpengaruh terhadap Pengungkapan ISR. 

Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh 

terhadap pengungkapan ISR. 

5. Arry Eskandy 

& M Zulman 

Hakim  

Kuantitatif 1. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan ISR pada perbankan syariah di 

Indonesia tahun 2011-2015. 

2. Profitabilitas berpengaruh negative terhadap peng-

ungkapan ISR pd perban-kan syariah di Indonesia 

tahun 2011-2015. 

4. Leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

ISR pada perbankan syariah di Indonesia tahun 

2011-2015. 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk memberikan keterangan yang ingin 

dicapai melalui penelitian yang dilakukan. Tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk: 
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a. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

b. Menganalisis pengaruh leverage terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

c. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap peng-ungkapan Islamic 

Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

d. Menganalisis dewan pengawas syariah dalam menguatkan pengaruh profita-

bilitas terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia. 

e. Menganalisis dewan pengawas syariah dalam menguatkan pengaruh leverage 

terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 

f. Menganalisis apakah dewan pengawas syariah menguatkan pengaruh dewan 

pengawas syariah terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank 

Umum Syariah di Indonesia. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dijelaskan untuk memberikan keterangan tentang suatu 

hal yang diharapkan dalam penelitian ini. Adapun kegunaan penelitian yang di-

harapkan dapat diperoleh adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan jawaban mengenai ke-

benaran teori kepatuhan yang dikemukakan Mastean dan Howstone (2002) 

yang mengatakan bahwa kepatuhan adalah pembentukan atau perubahan peri-

laku sesuai dengan apa yang diharapan oleh sumber yang menginginkan peri-
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laku tersebut untuk terjadi, karena didefinisikan sebagai suatu tindakan atau 

perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan 

apa yang diminta oleh orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang 

terjadi sebagai respon terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak 

lain. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan harus didukung oleh 

kepatuhan sehingga sebuah perusahaan mampu beroperasi sesuai dengan atur-

an yang deterima oleh faktor internal dan eksternal sebuah perusahaan. 

b. Kegunaan Praktis 

Kegunaan Praktis adalah kegunaan hasil pnelitian untuk kepentingan 

masyarakat penggunanya, berupa: 

1) Bagi Investor dan Calon Investor, Penelitian ini diharapkan dapat mem-

berikan pandangan baru kepada investor dalam menilai kinerja perusaha-

an sehingga dapat bermanfaat untuk memberi informasi dan sebagai bahan 

pertimbangan untuk pengambilan keputusan investasi dalam me-milih 

saham perusahaan yang terdapat pada Bank Syariah Indonesia. 

2) Bagi perusahaan, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai informasi 

mengenai apa-apa saja yang dapat mempengaruhi pengungkapan Islamic 

Social Reporting dan hasil penelitian ini juga bisa digunakan sebagai 

pertimbangan bagi perbankan yang terdaftar dalam Bank Umum Syariah 

di Indonesia periode 2016-2020 untuk dapat melaksanakan dan menyusun 

pengungkaan laporan tahunan supaya sesuai dengan prinsip syariah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori Kepatuhan 

Kepatuhan (compliance) menurut Manstean & Hewstone (2002) adalah 

pembentukan atau perubahan perilaku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 

sumber yang menginginkan perilaku tersebut untuk terjadi.26 Secara sederhana ke-

patuhan atau compliance merupakan suatu bentuk respon yang berupa persetujuan 

untuk melakukan sesuai dengan tuntutan. Orang yang menjadi target dalam per-

ubahan perilaku didorong untuk merespon sesuai dengan cara yang diinginkan. 

Baron dan Byrne memaparkan bahwa suatu kepatuhan (compliance) merupakan 

kondisi dimana adanya suatu tuntutan untuk melakukan perubahan atas perilaku 

dengan adanya suatu tekanan dalam proses mempengaruhinya.27  

Menurut Carlsmith dan Gross, Kepatuhan (compliance) akan tercapai ketika 

adanya sebuah tekanan eksternal, tekanan ini dapat berupa suatu tekanan sosial, 

reward, perasaan yang tidak menyenangkan atau memberikan sebuah alasan yang 

meyakinkan sehingga akan memunculkan sebuah perilaku yang diperlukan.28 Ber-

dasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa kepatuhan pada dasar-

nya merupakan perilaku merespon tuntutan yang diminta oleh pihak lain mulai dari 

yang sederhana hingga memerlukan tekanan untuk memunculkannya. 

                                                           
26Handrix Chris Haryanto. Kepatuhan terhadap Peraturan Lalu LintasPara Pengendara di 

Perkotaan. Jurnal Ilmiah Psikologi 4, no. 1 (2011): 39–46.  
27Handrix Chris Haryanto. Kepatuhan terhadap …………. Jurnal Ilmiah Psikologi 4, no. 1 

(2011): 39–46.  
28Hadi Saputra. Analisa Kepatuhan Pajak dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana 

(Theory of Planned Behavior) (terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta). Jurnal 

Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis 3, no. 1 (2019):47, https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1. 2320.  

https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.%202320
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Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap aturan atau otoritas 

dapat terbentuk oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan yang dirumuskan oleh para ahli adalah sebagai informasi, imbalan, 

kekuasaan rujukan, paksaan, pengawasan, kekuasaan dan ideologi serta daya pe-

ngaruh situasi.29 Informasi merupakan faktor utama dalam pengaruh sosial, 

seseorang terkadang mau melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan 

hanya setelah mereka diberikan sejumlah informasi, seseorang sering mem-

pengaruhi orang lain dengan memberikan mereka informasi atau argumen yang 

logis tentang tindakan yang seharusnya dilakukan.  

Faktor kedua adalah imbalan. Salah satu basis kekuasaan adalah kemampu-

an untuk memberi hasil positif bagi orang lain, membantu orang lain mendapatkan 

tujuan yang diinginkan atau menawarkan imbalan yang bermanfaat. Beberapa 

imbalan bersifat sangat personal, seperti senyum persetujuan teman, atau imbalan 

impersonal, seperti uang atau barang berharga lainnya. Selanjutnya kekuasaan 

rujukkan, basis pengaruh dengan relevansi pada relasi personal atau kelompok 

adalah kekuasaan rujukan. Kekuasaan ini eksis ketika seseorang mengidentifikasi 

atau ingin menjalin hubungan dengan kelompok lain. Seseorang mungkin bersedia 

meniru perilaku mereka atau melakukan apa yang mereka minta karena ingin sama 

dengan mereka atau menjalin hubungan baik dengan mereka.  

Paksaan, kepatuhan dapat tercipta berupa paksaan fisik sampai ancaman 

hukuman atau tanda ketidaksetujuan.30 Misalnya, setelah gagal menyakinkan anak 

                                                           
29Perpustkaan UIN Suska. Kepatuhan terhadap Norma-Norma Sosial. https://Repisitory. 

uin.suska.ac.id/1116/3/BAB%20%2011.pdf diakses 24 Agustus 2017. 
30Hadi Saputra. Analisa Kepatuhan Pajak dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana 

(Theory of Planned Behavior) terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal 

Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis 3, no. 1 (2019): 47, https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1. 2320. 

https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.%202320
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untuk tidur siang, si bapak mungkin secara paksa memasukkan anak ke dalam 

kamar, lalu ia keluar dan mengunci pintu. Faktor selanjutnya adalah pengawasan 

dimana dari percobaaan yang dilakukan Milgram tentang kepatuhan adalah ke-

hadiran tetap atau pengawasan dari seorang peneliti.31 Bila peneliti meninggalkan 

ruangan dan memberikan instruksinya lewat telepon, kepatuhan akan menurun.  

Kekuasaan dan ideologi. Faktor penting yang dapat menimbulkan kepatuh-

an sukarela adalah penerimaan seseorang akan ideologi yang mengabsahkan ke-

kuasaan orang yang berkuasa dan membenarkan intruksinya. Dan terakhir adalah 

daya pengaruh situasi dimana situasi atau kondisi yang ada disekitar seseorang juga 

dapat mempengaruhi kepatuhan. 

B. Profitabilitas 

Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari profitabilitas perusahahan ter-

sebut, semakin tinggi profitabilitasnya maka semakin tinggi pula kemampuan per-

usahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio profitabilitas yang tinggi, tentu 

akan membuat para investor tertarik untuk menginvestasikan modalnya ke dalam 

perusahaan tersebut. Besar kecilnya laba suatu perusahaan akan mempengaruhi 

nilai perusahaan, sehingga akan menimbulkan hubungan yang positif antara 

profitabilitas dengan harga saham, yang mana kemudian tingginya harga saham 

akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.32 Profitabilitas adalah kemampuan 

memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjual, total aktiva maupun modal 

                                                           
31Handrix Chris Haryanto, “Kepatuhan Terhadap Peraturan Lalu LintasPara Pengendara 

di Perkotaan”, Jurnal Ilmiah Psikologi 4, no. 1 (2011): 39–46. 
32Sulistiyo and Yuliana, “Pengaruh Profitabilitas Dan Kecukupan Modal Terhadap Nilai 

Perusahaan Dengan Islamic Social Report (ISR) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Bank 

Umum Syariah Indonesia Tahun 2014-2018)”. 
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sendiri.33 Selanjutnya menurut Kasmir mengatakan bahwa profitabilitas adalah 

rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.34  

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa profitabilitas meng-

gambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaat-

kan asset perusahaan. Pengukuran Profitabilitas atau Rasio terdapat beberapa jenis 

rasio yang dapat digunakan. Menurut Werner Murhadi, rasio profitabilitas terdiri 

dari lima jenis, yaitu Gross Profit Margin, yaitu menggambarkan persentase laba 

kotor yang dihasilkan oleh setiap pendapatan perusahaan. Operating Margin, yaitu 

mencerminkan kemampuan manajemen mengubah aktivitasnya menjadi laba. Net 

Profit Margin, yaitu mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba neto dari setiap penjualan. Return on Equity, yaitu mencerminkan seberapa 

besar return yang dihasilkan bagi pemegang saham atas setiap rupiah uang yang 

ditanamkannya. Dan yang terakhir adalah Return on Asset yang mencerminkan 

seberapa besar return yang dihasilkan atas setiap rupiah uang yang ditanamkan 

dalam bentuk asset.35 

Rasio profitabilitas perusahaan bisa diukur melalui beberapa rasio seperti 

yang telah dijelaskan diatas, Yaitu Return on Assets, Return on Equity ataupun Net 

Profit Margin, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, untuk mewakili profitabilitas 

perusahaan penulis akan menggunakan Return on Assets, dimana Return on Assets 

adalah pengukuran terhadap kemampuan perusahaan untuk meghasilkan keuntung-

                                                           
33Universitas Indonesia and Fakultas Ekonomi. Analisis Pengaruh Profitabilitas. 7, no. 2 

(2012): 4122–33. 
34Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 102. 
35Siti Sara Rostiani and Tuntun A. Sukanta, “Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Profit-

abilitas dan Leverage Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) (Studi Pada Bank 

Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016)”, Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi 4, no. 2 

(2019): 1225–48, https://doi.org/10.33197/jabe.vol4.iss2.2018.184. 

https://doi.org/10.33197/jabe.vol4.iss2.2018.184
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an dengan menggunakan aset yang dimilikinya.36 Penggunaan Return on Assets 

sebagai proksi profitabilitas dalam penelitian ini adalah didasarkan karena Return 

on Assets menggambarkan kinerja operasional perusahaan dalam meng-hasilkan 

profit dengan melakukan pengelolaan atas aset yang dimiliki. Sehingga cocok untuk 

menjelaskan pengungkapan perusahaan mengenai apakah perusahaan sudah meng-

gunakan aset secara benar dalam menghasilkan profit. 

C. Leverage 

Setiap penggunaan hutang oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap 

resiko dan pengembalian. Sehingga semakin besar kegiatan perusahaan yang di-

biayai oleh hutang, maka semakin besar pula ancaman terjadinya kondisi finansial 

distress. Hal ini berakibat pada semakin besar kewajiban perusahaan untuk mem-

bayar hutang.37 Menurut Jogiyanto Hartono pengertian leverage yaitu nilai buku 

total hutang jangka panjang dibagi dengan total aktiva.38 Menurut Irham Fahmi, 

leverage menunjukkan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang.39 

Menurut Agus Harjito dan Martono, leverage mengacu pada penggunaan aset dan 

sumber dana (sources of funds) oleh perusahaan dimana dalam penggunaan aset 

atau dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap”. 

Dari beberapa uraian tentang pengertian leverage di atas, penulis dapat me-

                                                           
36Sulistiyo and Yuliana. Pengaruh Profitabilitas dan Kecukupan Modal terhadap Nilai 

Perusahaan dengan Islamic Social Report (ISR) Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Bank 

Umum Syariah Indonesia Tahun 2014-2018). 
37Ghina Aulia Atika, Jumaidi, and Azizul Kholis. Pengaruh Likuiditas dan Ukuran Per-

usahaan Terhadap Financial Distress. Prosiding WEBINAR Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Medan 5, no. 976-623-94335-0–5 (2020): 86–101, http://repository.unsada.ac.id/cgi/oai2. 
38Lysy Claudia Moleong. Pengaruh Real Interest Rate dan Leverage terhadap Financial 

Distress. Modus 30, no. 1 (2018): 71–86. 
39Barkhowa. Islamic Social Reporting Bank Syariah di Indonesia: Fokus Pada Islamic 

Governance Score, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage. 

http://repository.unsada.ac.id/cgi/oai2
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nyimpulkan bahwa leverage mengukur seberapa besar aktiva/modal perusahaan 

yang dibiayai oleh hutang. 

Rasio leverage menurut Kasmir ada 6 rasio leverage yang bisa digunakan 

oleh perusahaan, yaitu Debt to Asset Ratio adalah rasio hutang yang digunakan 

untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Dengan kata 

lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar 

hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Debt to Equity Ratio 

adalah rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari 

dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan 

seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan 

peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Artinya, rasio ini berfungsi untuk 

mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang.  

Long Term Debt to Equity Ratio adalah rasio antara hutang jangka panjang 

dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap 

rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang dengan cara 

membandingkan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri yang disedia-

kan perusahaan. Times Interest Earned Ratio adalah rasio untuk mencari jumlah 

kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk 

membayar biaya bunga. Dan Fixed Charge Coverage adalah rasio yang menyerupai 

Times Interest Earned Ratio. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan 

apabila perusahaan memperoleh hutang jangka panjang atau menyewa aktiva ber-

dasarkan kontrak sewa (lease contract). Biaya tetap merupakan biaya bunga di-

tambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. Ratio Debt Service Coverage 
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adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya 

termasuk angsuran pokok pinjaman. Jadi sama dengan leverage yang lain, hanya 

dengan memasukkan angsuran pokok pinjaman.40 

Penjelasan terkait beberapa rasio leverage di atas, maka perusahaan dalam 

penelitian ini diukur dengan nilai Debt to Equity Ratio. Debt to Equity Ratio adalah 

salah satu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh 

hutang perusahaan.41 Rasio ini membantu dalam menentukan perlindungan ter-

hadap kreditur dalam hal kemungkinan terjadi insolvency (keadaan bangkrut). 

Rasio ini merupakan hasil bagi total hutang dengan total ekuitas, penggunaan total 

hutang dimaksudkan untuk memenuhi konsep konservatif. Dalam penelitian ini 

penggunaan Debt to Equity sebagai produksi leverage berhubungan dengan ke-

mampuan perusahaan mengangkat tingkat pengembalian, karena semakin tinggi 

Debt to Equity Ratio maka semakin tinggi tingkat pengembalian yang diangkat per-

usahaan karena semakin banyak porsi hutang dibandingkan dengan total ekiutas. 

Selain itu, penggunaan total liabilities akan mengikutsertakan kepentingan pihak 

lainnya selain kreditur jangka panjang, tapi juga pihak suppiler, kreditur jangka 

pendek, karyawan dan juga pemerintah. 

D. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan yaitu tingkat identifikasi besar atau kecilnya suatu pe-

rusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan di identifikasi dari besar kecilnya aset 

                                                           
40Umar et, al. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kualitas Audit dan Komite Audi terhadap 

Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 

2013-2017. 
41Arison Nainggolan. Pengaruh EPS, ROE, NPM, DER, PER terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia Periode 2014-2017. Jurnal 

Manajemen 5, no. 2 (2019): 61–70. 
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yang dimiliki. Perusahaan yang memiliki aset tinggi mencerminkan perusahaan 

lebih stabil dan memiliki kemampuan lebih dalam memperoleh laba dibanding pe-

rusahaan dengan aset kecil.42 Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecil-

nya perusahaan adalah ukuran aktiva dari perusahaan tersebut.43 Perusahaan yang 

memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah men-

capai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif 

dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, 

selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih 

mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total asset yang kecil.44  

Aktiva merupakan tolak ukur besaran atau skala suatu perusahaan. Per-

usahaan yang besar akan cenderung lebih mudah dalam mengakses sumber pen-

danaan.45 Secara teoritis perusahaan yang lebih besar mempunyai kepastian 

(certainty) lebih besar daripada perusahaan kecil sehingga akan mengurangi tingkat 

ketidakpastian mengenai prospek perusahaan ke depan. Hal tersebut dapat mem-

bantu investor memprediksi risiko yang mungkin terjadi. 

Ukuran perusahaan juga turut menentukan tingkat kepercayaan investor.46 

Perusahaan besar yang memiliki total aset dengan nilai aset yang cukup besar dapat 

                                                           
42Riki Martusa dan Agnes Adie. Peranan Activity-Based Costing System dalam Per-

hitungan Harga Pokok Produksi Kain yang Sebenarnya untuk Penetapan Harga Jual. Maksi 4, no. 2 

(2011). 
43Gahani Purnama Wati & I Wayan Putra. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan 

Good Corporate Governance pada Kualitas Laba. E-Jurnal Akuntansi 19, no. 1 (2017): 137–67. 
44Budi Rismayadi and Mumun Maemunah. Pengaruh Motivasi Kerja, Kepemimpinan dan 

Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Serta Dampaknya pada Kinerja Perusahaan 

(Studi Kasus pada PT Concord Indonesia). Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif  2, no. 1 (2016): 124 

-35, https://doi.org/10.36805/manajemen.v2i1.181. 
45Made Noviode & Made Rusmala Dewi. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Struktur 

Aktiva dan Pertumbuhan Aktiva terhadap Struktur Modal. E Jurnal Manajemen Unud 5, no. 8 

(2016): 5172–99. 
46Aldi. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Likuiditas terhadap 

Nilai Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi”. 
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menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut dan me-

mungkinkan pembayaran dividen dengan tingkat yang lebih tinggi. Adapun dalam 

penelitian ini ukuran perusahaan dinilai atau diukur dari total aset yang dimiliki 

oleh perusahaan pada akhir tahun. Ukuran perusahaan yang besar berdasarkan total 

asetnya menunjukkan sinyal yang positif kepada calon investor untuk berinvestasi 

pada perusahaan tersebut, semakin banyak yang berinvestasi, perusahaan tersebut 

semakin tinggi harga saham perusahaan dan hal ini akan mampu meningkatkan nilai 

perusahaan.47 

E. Dewan Pengawas Syariah 

Bank syariah harus menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan ke-

tentuan perbankan yang berlaku dan juga sesuai pula dengan prinsip syariah. Untuk 

menjamin terlaksananya prinsip syariah, dalam aktifitas perbankan syariah terdapat 

salah satu pihak terafiliasi, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memberi-

kan jasanya kepada bank Syariah.48 Dewan inilah sebagai pihak yang bertanggung-

jawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah. 

Pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS) menurut Keputusan Dewan Pimpinan 

MUI tentang Susunan Pengurus DSN-MI Nomor Kep-98/MUI/III/2001 menjelas-

kan bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan 

syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan 

syariah tersebut.49  

                                                           
47Arry Eksandy and Zulman M Hakim. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan 

Leverage terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporing (pada Perbankan Syariah di Indonesia 

Tahun 2011-2015) ISSN 2460-0784. Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2017, 47–59. 
48Undang-Undang Nomor 21/2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 No. 15 poin a. 
49Taufik Kurrohman. Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Syariah Compliance pada 

Perbankan Syariah. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 8, no. 2 

(2017): 49, https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v8i2.694. 

https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v8i2.694
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Dewan pengawas syariah dikatakan mampu melakukan tugasnya dengan 

baik dilihat dari banyaknya jumlah anggota dewan pengawas syariah dalam suatu 

perusahaan.50 Anggota dewan pengawas syariah yang memenuhi persyaratan 

kompetensi merupakan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan anggota 

dewan pengawas syariah yang memenuhi persyaratan kompetensi merupakan 

pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang muamalah dan 

pengetahuan di bidang perbankan serta pengetahuan di bidang keuangan secara 

umum.  

Pengawasan perbankan syariah mencakup dua hal, yaitu pertama pengawas-

an dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum, dan prinsip 

kehati-hatian bank.51 Dewan pengawas syariah yang besar akan menjalankan tugas 

untuk memastikan kepatuhan bank syariah terhadap hukum dan prinsip Islam lebih 

baik dan diharapkan bahwa mereka juga akan berperan dalam mewajibkan aktivitas 

sosial dan juga pengungkapan Islamic Social Reporting bank syariah. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa bank dengan keberadaan dewan pengawas syariah akan 

melakukan pengungkapan Islamic Social Reporting dengan lebih baik. 

Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang 

susunan pengurus DSN-MUI Nomor Kep-98/MUI/III/2001 menyatakan bahwa 

tugas dan wewenang dari Dewan Pengawas Syariah adalah melakukan pengawas-

an secara periodik terhadap Lembaga Keuangan Syariah yang berada di bawah 

pengawasannya, membuat pernyataan atau opini secara berkala minimal setiap 

                                                           
50Amirul Khoiruddin. Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting 

pada Perbankan Syariah di Indonesia. Accounting Analysis Journal 2, no. 2 (2013): 227–32, https: 

//doi.org/10.15294/aaj.v2i2.2919. 
51Febry Ramadhani. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran 

Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. JOMFekom 3, no. 1 

(2016): 2487–2500. 

https://doi.org/10.15294/aaj.v2i2.2919
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tahun bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai 

dengan ketentuan syariah, mengajukan usulan pengembangan Lembaga Keuangan 

Syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional, meneliti, membuat 

rekomendasi produk, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga 

keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional minimal dua 

kali dalam satu tahun anggaran dan merumuskan permasalahan yang memerlukan 

pembahasan Dewan Syariah Nasional.52 

Senada juga tentang tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah 

terhadap proses pengawasan atas pengungkapan peran serta bank syariah dalam 

pemberdayaan dan kelestarian lingkungan.53 Diharapkan dengan semakin sering 

para Dewan Pengawas Syariah mengadakan pertemuan, maka pengungkapan aspek 

lingkungan menjadi semakin luas. Hal ini memberikan indikasi bahwa semakin luas 

pengungkapan lingkungan, stakeholders akan semakin terinformasi dengan me-

madai. Efektifitas Dewan Pengawas Syariah akan lebih baik bila mereka sering 

melakukan pembahasan atau diskusi atas masalah yang dikhawatirkan akan me-

langgar prinsip syariah dalam menjalankan operasi perbankan Syariah.54 Karena 

itu, mereka harus lebih sering untuk bertemu dan memastikan bahwa perusahaan 

sudah sesuai dengan prinsip syariah dalam menjalankan operasinya.55 

                                                           
52Herawati, Rawi, and Rina Destina. Pengaruh ROA dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah 

Terhadap Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah. Jurnal Akuntansi 14, no. 1 (2019): 

1–12, http://junal.unsillac.id./index.php/jak. 
53Kurrohman. Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Syariah Compliance pada Per-

bankan Syariah. 
54A. Prasetyoningrum. Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan 

Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Tengah. Jurnal Ilmu 

Ekonomi ASET 12, no. 1 (2010): 75–86. 
55Purwanti Ari. Dewan Pengawas Syariah dan Pengungkapan Aspek Lingkungan, Produk 

dan Jasa pada Bank Syariah. Dewan Pengawas Syariah dan Pengungkapan Aspek Lingkungan, 

Produk dan Jasa pada Bank Syariah 1 (2015): 169–70. 

http://junal.unsillac.id./index.php/jak
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F. Islamic Social Reporting 

Islamic Social Reporting (ISR) pertama kali digagas oleh Roszaini Haniffa 

pada tahun 2002 dalam jurnal yang berjudul: Social Reporting Disclosure: An 

Islamic Perspective, yang merupakan pengembangan dari kerangka Syariah.56 

Kemudian kerangka syariah ini menjadi landasan dasar atas terbentuknya ISR yang 

komprehensif. Kerangka syariah ini akan menghasilkan aspek material, moral, dan 

spiritual dalam indeks ISR perusahaan. ISR lebih lanjut dikembangkan secara lebih 

ekstensif oleh Othman, Thani dan Ghani E.K di Malaysia.57 Masih terdapat banyak 

keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional, sehingga dalam penelitian ini 

mengemukakan kerangka konseptual ISR yang berdasarkan ketentuan syariah. ISR 

tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga 

untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemenuh-an kewajiban terhadap 

Allah dan masyarakat.58 

Indeks ISR merupakan suatu standar pelaporan atas pengungkapan CSR 

perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ini berisi kompilasi item pengungkapan 

CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for 

Islamic Financial Institutions) yang kemudian dikembangkan oleh para peneliti 

selanjutnya sehingga item tersebut dianggap relavan untuk digunakan oleh entitas 

Syariah.59 Othman mengembangkan laporan Islam berdasarkan lima tema, yaitu 

                                                           
56Roszaini Haniffa. Social Responsibility Disclosure: An Islamic Perspective. Indonesian 

Management & Accounting Research, 2002. 
57R Othman, A M Thani, and E K Ghani. Determinants of Islamic Social Reporting Among 

Top Shari ‘a-Approved Companies in Bursa Determinants of Islamic Social Reporting Among Top 

Shariah -Approved Companies in Bursa Malaysia” 12, no. May (2009): 4–20. 
58Yamanhar Zubki. Pengaruh Size, Return on Asset dan Leverage terhadap Islamic Social 

Reporting (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019). 8, no. 01 

(2022): 499–507. 
59Apip Zanariyatim. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Umum 

Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR). 
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pendanaan dan investasi, produk, karyawan, masyarakat dan lingkungan. Sedang-

kan Haniffa mengembangkan ISR menjadi enam tema, yaitu pendanaan dan inves-

tasi, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, lingkungan, dan tata kelola per-

usahaan.60 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan indeks ISR yang dirancang 

oleh Othman, penulis akan melakukan sedikit penyesuaian atas indeks tersebut 

dengan menyesuaikan indeks yang tidak bisa diterapkan di Indonesia. Berikut 

adalah enam tema pengungkapan dalam kerangka indeks Islamic Social Reporting 

(ISR) yang digunakan dalam penelitian ini:61 

1. Pendanaan dan Investasi (Finance & Investment) 

Item pengungkapan yang termasuk dalam tema pendanaan dan investasi 

adalah pengungkapan mengenai informasi atas sumber pendanaan dan investasi 

perusahaan apakah mengandung interest-free (Riba) dan speculative-free (Gharar) 

yang sangat diharamkan dalam syariah Islam. Selain itu, terdapat juga peng-

ungkapan mengenai zakat, kebijakan atas penghapusan hutang tak tertagih, dan per-

nyataan nilai tambah dari manajemen.62 Riba adalah tambahan yang disyaratkan 

dalam transaksi bisnis tanpa adanya aturan yang dibenarkan syariah atas penambah-

an tersebut. Hal yang menyebabkan riba dilarang adalah karena riba adalah 

transaksi yang tidak adil yang akan mengakibatkan pihak peminjam akan semakin 

miskin dan pihak yang memberi pinjaman akan semakin kaya (merugikan salah 

satu pihak), sehingga akan menyebabkan terputusnya hubungan baik antar 

masyarakat dalam bidang pinjam meminjam.  

                                                           
60R Othman, A M Thani, and E K Ghani. Determinants of Islamic Social Reporting Among 

Top Shari‘a-Approved Companies in Bursa Determinants of Islamic Social Reporting Among Top 

Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia. 12, no. May (2009): 4–20. 
61R Othman, A M Thani, and E K Ghani. Determinants of Islamic Social …., no. May 

(2009): 4–20. 
62R Othman, A M Thani, and E K Ghani. Determinants of Islamic Social …., no. May 

(2009): 4–20. 
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Kondisi lingkungan bisnis sekarang ini, untuk menghindari transaksi riba 

dan gharar termasuk hal yang sulit untuk dilakukan oleh beberapa perusahaan 

karena mereka harus terlibat dengan aktivitas yang melibatkan organisasi luar 

negeri ataupun sistem ekonomi dan politik yang berlaku. Dalam kondisi yang 

darurat, salah satu pemikiran memperbolehkan adanya transaksi riba dan gharar 

tersebut secara temporer sampai saat ketika perekonomian tidak lagi didominasi 

oleh kapitalisme sedangkan pemikiran yang lain hanya memperbolehkan praktek 

transaksi riba dan gahrar tersebut boleh dilakukan ketika pada situasi ekstrim yang 

dapat menyebabkan hilangnya jiwa. 

Gharar adalah suatu transaksi yang mengandung ketidakpastian yang di-

sebabkan oleh incomplete information. Ketidakjelasan dapat terjadi dalam lima hal 

yaitu, dalam kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan, dan akad. Transaksi ini 

dilarang karena salah satu pihak akan terzalimi walaupun pada awalnya tidak 

demikian.63 Adapun bentuk-bentuk transaksi gharar dalam ekonomi konvensional 

meliputi perdagangan tanpa penyerahan (future non delivery atau trading margin 

trading), short selling, melakukan transaksi pure swap, capital lease, future, 

warrant, option, hedging, dan transaksi derivatif lainnya.64  

Pelarangan transaksi riba dan gharar tersebut, maka semua sumber peng-

hasilan perusahaan yang berasal dari riba dan gharar harus dengan sangat jelas 

diidentifikasi, dilaporkan, dan diungkapkan. Informasi pengungkapan lain masuk 

dalam tema ini adalah mengenai pembayaran zakat. Pengertian Haniffa atas zakat 

                                                           
63Nurhayati Nurhayati, “Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih”, 

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 2 (2018): 124–34, https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620. 
64Maisur, Muhammad arfan Arifin, and M.Shabri, “Pengaruh Prinsip Bagi Hasil, Tingkat 

Pendapatan, Religiusitas dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menabung Nasabah Pada 

Bank Syariah di Banda Aceh”, Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana 4, no. 2 (2015): 1–8, 

http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4460. 
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adalah pemberian harta tertentu dalam jumlah tertentu yang diwajibkan oleh Allah 

swt, untuk penyucian harta dan jiwa. Informasi selanjutnya yang masuk dalam tema 

pendanaan dan investasi adalah pengungkapan mengenai kebijakan penghapusan 

pihutang perusahaan.  

Transaksi hutang piutang dalam Islam adalah suatu hal yang diperbolehkan 

karena dengan memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang mem-

butuhkan akan membantu orang tersebut. Apabila pihak yang tidak bisa membayar 

hutang tersebut maka ada baiknya apabila mereka diberikan penangguhan atau 

penghapusan. Hal tersebut diterangkan dalam QS. Al-Baqarah/2 : 280.  

 وَاِنْ كَانَ ذوُْ عُسْرَةٍ فنَظَِرَةٌ الِٰى مَيْسَرَةٍ ۗ وَانَْ تصََدَّقوُْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتمُْ تعَْلمَُوْنَ 

Terjemahnya: 

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu 

sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu 

lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.65 

 

akan tetapi, sebaiknya perusahaan mencari tahu terlebih dahulu alasan mengapa 

pihak yang berhutang tidak bisa melunasi hutangnya tersebut karena dalam Islam 

walaupun penghapusan pihutang diperbolehkan tetapi hutang itu sendiri wajib 

dibayarkan bagi pihak yang berhutang. 

2. Produk dan Jasa (Product and Service) 

Menurut Othman et al., beberapa aspek yang perlu diungkapkan pada tema 

ini adalah status kehalalan produk yang digunakan dan pelayanan atas keluhan 

konsumen. Dalam konteks perbankan syariah, maka status kehalalan produk dan 

jasa baru yang digunakan adalah melalui opini yang disampaikan oleh DPS untuk 

                                                           
65Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahan (Bandung: Diponogoro, 2015), h. 47.  
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setiap produk dan jasa.66 DPS ialah badan yang ada di lembaga keuangan syariah 

yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di 

lembaga keuangan Syariah.67 DPS diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas 

rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). DPS wajib dibentuk oleh bank 

umum syariah dan unit usaha syariah. Produk yang ditawarkan oleh bank syariah 

tidak boleh menyimpang dari aturan syariah yang telah dituangkan dalam fatwa 

Dewan Syariah Nasional.68  

Selain itu, pelayanan atas keluhan nasabah harus juga menjadi prioritas bank 

syariah dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah. Saat ini hampir seluruh bisnis 

mengedepankan aspek pelayanan bagi konsumen atau nasabah mereka Karena 

pelayanan yang baik akan berdampak pada tingkat loyalitas nasabah. Hal lain yang 

harus diungkapkan oleh bank syariah menurut Haniffa adalah glossary atau definisi 

setiap produk serta akad yang melandasi produk tersebut. Mengingat akad-akad di 

bank syariah menggunakan istilah-istilah yang masih asing bagi masyarakat, 

sehingga perlu informasi terkait definisi akad-akad tersebut agar mudah dipahami 

oleh pengguna informasi.69 

3. Karyawan (Employee) 

Item pengungkapan yang termasuk dalam tema karyawan adalah peng-

ungkapan atas perlakuaan perusahaan terhadap karyawan. Karyawan harus di-

perlakukan dan dibayar dengan adil atau tepat dan pemberi kerja harus menjamin 

                                                           
66R Othman, A M Thani, and E K Ghani. Determinants of Islamic Social Reporting Among 

Top Shari ‘a-Approved Companies in Bursa Determinants of Islamic Social Reporting Among Top 

Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia. 12, no. May (2009): 4–20. 
67Ahmad Ifham Sholihin. Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: PT 

Gremedia Pustaka Utama, 2010) h. 51. 
68Ismail. Perbankan Syariah (Jakarta: Prenadamedia group, 2011), Edisi. 1, h. 29. 
69Roszaini Haniffa. Social Responsibility Disclosure: An Islamic Perspective. Indonesian 

Management & Accounting Research, 2002. 
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pemenuhan kewajiban dasar dan juga spiritual karyawan.70 Informasi-informasi 

yang harus diungkapkan terkait dengan gaji atau upah, jam kerja, hari libur, 

tunjangan, sifat pekerjaan, dukungan pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan 

keselamatan, kesetaraan, dan peluang melaksanakan ibadah.71  

Beberapa aspek lain-nya yang ditambahkan oleh Othman adalah kebijakan 

remunerasi untuk karyawan, kesamaan peluang karir bagi seluruh karyawan baik 

pria maupun wanita, kesehatan dan keselamatan kerja, keterlibatan karyawan dalam 

beberapa kebijakan perusahaan, karyawan dari kelompok khusus seperti cacat fisik 

atau korban narkoba, tempat ibadah yang memadai, serta waktu atau kegiatan 

keagamaan untuk karyawan.72 Dalam melakukan pekerjaan, baik pihak pemberi 

kerja maupun pekerja haruslah memenuhi konsep amanah dan adl (adil) dalam hal 

pemberian manfaat, yaitu pihak pemberi kerja mendapatkan manfaat dari tenaga 

kerja seperti terselesaikannya pekerjaan dengan hasil yang bagus dan pihak pekerja 

mendapat gaji ataupun upah yang setara dengan pekerjaan yang dilakukannya.  

Pelaksanaan kewajiban dan hak kedua belah pihak tersebut haruslah di-

lakukan secara adil. Akan tetapi, walaupun perusahaan telah memberikan gaji dan 

tunjangan lainnya sesuai dengan standar, perusahaan juga tidak boleh memaksa-

kan karyawannya dalam bekerja tanpa mengenal waktu sehingga melewatkan ke-

sempatan karyawan untuk melaksanakan kewajiban ibadahnya.73 Selain masalah 

upah, pemberi kerja juga harus memperhatikan Pendidikan para karyawannya, 

                                                           
70Roszaini Haniffa. Social Responsibility Disclosure: An Islamic Perspective. Indonesian 

Management & Accounting Research, 2002. 
71Roszaini Haniffa, Social Responsibility ……….., Indonesian Management & Accounting 

Research, 2002. 
72R Othman, A M Thani, and E K Ghani. Determinants of Islamic Social Reporting Among 

Top Shari ‘a-Approved Companies in Bursa Determinants of Islamic Social Reporting Among Top 

Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia. 12, no. May (2009): 4–20. 
73Roszaini Haniffa. Social Responsibility ………, Indonesian Management & Accounting 

Research, 2002. 
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karena itu pendidikan dan pelatihan karyawan juga diperlukan supaya perusahaan 

mempunyai tenaga kerja yang berkualitas. 

4. Masyarakat (Society) 

Item informasi yang termasuk dalam tema masyarakat adalah memberikan 

pengungkapan mengenai tindakan apa saja yang suatu perusahaan berikan untuk 

masyarakat. Haniffa menyatakan bahwa tema masyarakat memberikan peng-

ungkapan mengenai konsep umma, amanah, dan adl yang menekankan pada pen-

tingnya membagi tujuan umum dan menghilangkan penderitaan dalam masyarakat 

dan hal tersebut bisa terwujud melalui sadaqah (kegiatan sosial), waqaf (ke-

percayaan) dan qard hassan (memberikan pinjaman tanpa keuntungan).74  

Sadaqah atau Shadaqah adalah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak 

terikat oleh jumlah, waktu dan juga tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat 

berbentuk non materi. Sadaqah atau Shadaqah memiliki makna yang lebih luas di-

bandingkan dengan zakat dan infak karena shadaqah tidak hanya berarti mengeluar-

kan atau mendermakan harta, tetapi mencakup segala amal dan perbuatan baik 

dalam rangka mencari kerhidhaan Allah swt.75  

Waqf atau Wakaf adalah penahanan hak milik atas materi benda untuk tuju-

an menyedekahkan manfaat atau faedahnya. Sedangkan qard hassan adalah suatu 

pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial saja, dimana pihak peminjam 

tidak dituntut untuk mengembalikan apa pun kecuali pinjaman.76 Kesamaan atas 

ketiga aktivitas tersebut adalah mendorong seseorang ataupun perusahaan untuk 

                                                           
74Roszaini Haniffa. Social Responsibility ………., Indonesian Management & Accounting 

Research, 2002. 
75R Othman, A M Thani, and E. K. Ghani. Determinants of Islamic Social ………………” 

12, no. May (2009): 4–20. 
76R Othman, A M Thani, and E. K. Ghani. Determinants of Islamic Social ……………….” 

12, no. May (2009): 4–20. 
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melakukan perbuatan yang dapat membantu orang disekitarnya, baik berupa 

pinjaman ataupun pemberian. Sedangkan bagi masyarakat umum merupakan 

realisasi kepedulian sosial, yang akan dapat memperkecil kesenjangan sosial dan 

mencegah munculnya penyakit hati akibat kecemburuan sosial.  

Menurut Haniffa dan Hudaib dalam Ayu dengan melakukan kegiatan 

shadaqah, waqf, dan qard al-hassan dapat menghapuskan atau memindahkan pen-

deritaan dalam kehidupan sosial karena perusahaan membagi rezeki miliknya 

dengan masyarakat, dimana tindakan perusahaan dapat berupa mendukung 

komunitas ataupun kegiatan kampanye sosial pemerintah. Selain ketiga perbuatan 

tersebut, terdapat pula kegiatan lain yang dapat perusahaan lakukan untuk mem-

bantu masyarakat sekitarnya, seperti pemberian beasiswa, kegiatan sukarela atau 

memberikan sponsor atas kegiatan yang diadakan masyarakat. 

Penelitian Ayu, pengungkapan kegiatan amal akan disatukan dengan peng-

ungkapan saddaqah atau pemberian donasi. Hal tersebut dikarena akan cukup sulit 

untuk membedakan kedua item pengungkapan tersebut dalam laporan tahunan 

perusahaan, selain itu penelitian Muwazir dan Muhamad juga tidak membedakan 

kedua item pengungkapan.77 

5. Lingkungan (Enviroment) 

Item ini memberikan pengungkapan mengenai tindakan perusahaan terkait 

dengan lingkungan, konsep mizan (keseimbangan), I’tidal (pertengahan), khilafah 

dan akhirat, menekankan pada konsep keseimbangan, pertengahan, dan tanggung 

jawab untuk menjaga lingkungan hidup, sehingga informasi terkait penggunaan 

                                                           
77H. Muhammad Djakfar. Corporate Social Responsibility: Aktualisasi Ajaran Ihsan dalam 

Bisnis. Ulul Albab Jurnal Studi Islam 11, no. 1 (2013): 111–30, https://doi.org/10.18860/ ua.v0i0. 

2410. 
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sumber daya dan program yang dilaksanakan untuk melindungi lingkungan hidup, 

harus diungkapkan oleh perusahaan. Perusahaan seharusnya tidak terlibat dalam 

aktivitas yang mungkin menghancurkan atau merusak lingkungan, sehingga infor-

masi mengenai program perlindungan atas alam haruslah diungkapkan.78 Peng-

ungkapan yang terkait dengan lingkungan hidup adalah pengungkapan yang terkait 

dengan usaha melindungi ciptaan Allah.  

Pengungkapan tersebut antara lain sebagai deskripsi kontribusi atau kegiat-

an perusahaan yang dilakukan untuk melindungi lingkungan hidup, deskripsi sifat 

dan jumlah yang dikeluarkan untuk konservasi lingkungan alam dan margasatwa, 

pernyataan yang mengindikasikan bahwa operasi perusahaan sesuai dengan hukum 

dan peraturan lingkungan hidup, pernyataan yang mengindikasikan bahwa operasi 

perusahaan tidak mencemarkan lingkungan (no-polluting), dan pernyataan yang 

mendeskripsikan pelatihan karyawan yang berhubungan isu-isu lingkungan hidup. 

6. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) 

Sulaiman dalam Othman dan Thani, perusahaan haruslah mengungkapkan 

semua aktivitas terlarang seperti praktik monopoli, manipulsi harga, perjudian, dan 

penimbunan barang yang dibutuhkan dan kegiatan melanggar hukum lainnya. 

Aktivitas monopoli adalah suatu aktivitas dimana suatu pasar hanya memiliki satu 

penjual atau pemain tunggal sehingga harga barang akan dikuasi oleh penjual ter-

sebut dan pembeli hanya bisa mengikuti permintaan penjual. Monopoli biasanya 

dilakukan dengan membuat persyaratan-persyaratan untuk masuk dalam pasar 

tersebut. Penimbunan barang adalah aktivitas membeli sesuatu yang dibutuhkan 

                                                           
78R Othman, A M Thani, and E. K. Ghani. Determinants of Islamic ………..” 12, no. May 

(2009): 4–20. 
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masyarakat, kemudian menyimpannya, sehingga barang tersebut berkurang di-

pasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. Sedangkan aktivitas manipulasi 

harga biasanya dilakukan dengan merekayasa permintaan, dimana salah satu pihak 

akan mengajukan penawaran dengan harga yang tinggi sehingga pembeli tertarik 

dan membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi.79 Aktivitas mono-poli, 

penimbunan barang, ataupun manipulasi harga adalah aktivitas yang dilarang dalam 

Islam, hal ini karena aktivitas-aktivitas tersebut akan merugikan orang lain. 

Pengungkapan lainnya yang masuk dalam tema Tata Kelola Perusahaan 

adalah pernyataan status syariah. Pengungkapan pada pernyataan misi perusahaan 

harus menyertakan pernyataan yang menyatakan bahwa operasi perusahaan telah 

berdasarkan prinsip syariah dan pernyataan yang menyatakan bahwa tujuan utama 

perusahaan adalah untuk mencapai barakah (keberkahan) dan al-falah (kesukses-

an di dunia dan akhirat), dengan menekankan bahwa pentingnya keuntungan yang 

halal.80 Apabila perusahan telah mengungkapan kedua pernyataan tersebut dapat 

dikatakan bahwa perusahaan tersebut telah sangat sesuai dengan prinsip syariah.  

Praktik pengungkapan tanggung jawab sosial memainkan peranan penting 

bagi perusahaan karena perusahaan hidup di lingkungan masyarakat dan aktivitas-

nya memiliki dampak sosial dan lingkungan. Dengan demikian pengungkapan 

tanggung jawab sosial merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk 

menghindari konflik sosial dan lingkungan.81 Kini konsep CSR tidak hanya ber-

                                                           
79Endis Sopiandi, Didin Hafiduddin, and Hendri Tanjung, “Analisis Distorsi Pasar Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam”, Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam 10, no. 1 (2017): 113–30, http:// 

ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/Kasaba/article/view/2390. 
80Eko Sasono and Rahmi Y, “Peran UKM dalam Sektor Ekonomi” 6, no. 3 (2014): 74-90. 
81Dori Novarela and Mulia Sari. Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan 

Syariah dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 2, no. 

2 (2015): 145–60. 
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kembang di ekonomi konvensional, tetapi juga berkembang dalam ekonomi Islam. 

Konsep CSR dalam Islam erat kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang 

menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan konsep syariah dan diharapkan per-

usahaan tersebut dapat melakukan tanggung jawab sosial perusahaan secara 

Islami.82  

Lembaga keuangan syariah sebagai sebuah entitas bisnis yang memprak-

tekkan prinsip-prinsip Islam dalam keseluruhan aktivitasnya sudah sering ber-

singgungan dengan persoalan tanggung jawab sosial. Bahkan salah satu misi 

penting dari Islam yang kemudian mempengaruhi lembaga keungan syariah ada-

lah kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan. Konsep khalifah 

erat kaitannya dengan pelestarian dan kesinambungan kehidupan yang notabene 

menjadi misi dari tanggung jawab sosial itu sendiri.83 

Sejalan dengan meningkatnya pelaksanaan CSR dalam konteks Islam, maka 

semakin meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan sosial yang bersifat 

syariah (Islamic Social Reporting atau ISR).84 Indeks ini lahir dikembangkan 

dengan dasar standar pelaporan berdasarkan AAOIFI (Accounting and Auditing 

Organization for Islamic Financial Institutions) yang kemudian dikembangkan 

lebih lanjut oleh masing-masing peneliti berikutnya mengenai item-item CSR yang 

seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas islam.85 Selain itu, indeks ini juga me-

                                                           
82Wahyu Ardimas, Fak. Ekonomi, and Universitas Gunadarma. Pengaruh Kinerja Keuang-

an dan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan pada Bank. 18 (2014): 57–66. 
83Mega Putri Mayang Puspitasari. Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah 

dalam Sudut Pandang Shariah Enterprise Theory Periode Tahun 2014 (Studi pada Bank Muamalat 

dan Bank BNI Syariah). Jurnal Ekonomi Akuntansi 3, no. 3 (2017): 646–61. 
84Fitria. Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasar-

kan Global Reporting Iniative Indeks dan Islamic Social Reporting Indeks. 
85Fitria, “Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasar-

kan Global Reporting Iniative Indeks dan Islamic Social Reporting Indeks”. 
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nekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan 

karyawan.86 Sayangnya dewasa ini pengukuran tanggung jawab sosial masih 

mengacu kepada Global Reporting Initiative Index (Indeks GRI).87  

Pengukuran tersebut tentunya kurang tepat karena perusahaan yang diakui 

sebagai emiten syariah dan dinyatakan memenuhi syariat islam seharusnya meng-

ungkapkan informasi yang membuktikan perusahaan tersebut beroperasi sesuai 

hukum islam.88 Hal ini tentunya dapat mengganggu penilaian dari pengambil ke-

putusan muslim yang akhirnya akan berdampak pada kondisi spiritual mereka.89 

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar 

di dunia, maka sudah seharusnya dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan 

sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah swt. Hal tersebut memberikan 

kesempatan besar dalam pengembangan konsep syariah di kehidupan masyarakat 

Indonesia. Salah satu bentuk pengembangan konsep syariah tersebut adalah peng-

ukuran CSR secara islami (Islamic Social Reporting atau ISR). Adapun Indikator 

Islamic Social Reporting Index sebagai Akuntabilitas Social Bank Umum Syariah: 

Tabel 2.1 

Index Islamic Social Reporting (ISR) 

No. Item Pengungkapan ISR Skor Sumber 

1 2 3 4 

1. Pendanaan & Investasi 

a. a. Aktivitas yang mengandung riba (beban bunga 

dan pendapatan bunga). 

b. b. Kegiatan yg mengandung gharar (hedging, 

future on delivery trading/margin trading,  

6 

 

1 

1 

 

Haniffa (2002) 

Othman et al (2009) 

Haniffa (2002) 

Othman et al (2009) 

Haniffa (2002) 

                                                           
86Fitria. Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasar-

kan Global Reporting Iniative Indeks dan Islamic Social Reporting Indeks. 
87Roszaini Haniffa, Social Responsibility Disclosure: An Islamic Perspective, Indonesian 

Management & Accounting Research, 2002. 
88Fitria. Islam dan Tanggung Jawab Sosial: …………………………….. Reporting Indeks. 
89R Othman, A M Thani, and E. K. Ghani. Determinants of Islamic Social Reporting ……… 

12, no. May (2009): 4–20. 
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c. arbitrage baik spot or forward, short selling, pure 

swap, warrant) 

d. c. Zakat (jumlah dan penyaluran). 

e. d. Kebijakan atas keterlambatan pembayaran 

pihutang dan penghapusan pihutang tidak tertagih. 

f. e. Kegiatan Investasi (secara umum). 

g. f. Proyek Pembiayaan (secara umum). 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

Othman et al (2009) 

Othman et al (2009) 

Haniffa dan Hudaib (2007) 

Haniffa dan Hudaib (2007) 

 

2. Produk dan Jasa 

a. a. Pernyataan DPS terhadap kehalalan produk dan 

jasa baru. 

b. b. Jenis dan definisi setiap produk. 

c. c. Pelayanan atas keluhan nasabah (bentuk, jumlah 

keluhan dan penyelesaian). 

3 

 

1 

1 

 

1 

Haniffa dan Hudaib (2007) 

Haniffa dan Hudaib (2007) 

Haniffa dan Hudaib (2007) 

3. Karyawan 

a. a. Jumlah Karyawan. 

b. b. Jam Kerja. 

c. c. Pendidikan dan Pelatihan karyawan. 

d. d. Apresiasi terhadap karyawan berprestasi. 

e. e. Waktu ibadah / kegiatan religious. 

f. f. Kesejahteraan karyawan. 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Haniffa dan Hudaib (2007) 

Haniffa dan Hudaib (2007) 

Haniffa dan Hudaib (2007) 

Haniffa dan Hudaib (2007) 

Othman et al (2009) 

Haniffa dan Hudaib (2007) 

4. Masyarakat 

a. a. Sedekah/donasi (Jumlah dan Penyalurannya). 

b. b. Wakaf (Jenis dan penyaluran). 

c. c. Qard hasan/pinjaman kebaikan (Jlh & 

Penyaluran). 

d. d. Sukarelawan dari kalangan karyawan. 

e. e. Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/ kuliah 

(magang atau praktik kerja lapangan). 

f. f. Kegiatan amal atau sosial (bantuan bencana 

alam, donor darah, sunatan masal, pembangunan 

infra-struktur, dll). 

g. g. Menyokong kegiatan kesehatan, hiburan, 

olahraga, budaya, pendidikan dan keagamaan. 

7 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Haniffa (2002) 

Othman et al (2009) 

Haniffa (2002) 

Haniffa (2002) 

Othman et al (2009) 

Othman et al (2009) 

Haniffa dan Hudaib (2007) 

Othman et al (2009) 

Othman et al (2009) 

5. Lingkungan 

a. Konservasi lingkungan hidup. 

b. Kegiatan mengurangi efek pemanasan global 

(minimalisasi polusi, pengelolaan limbah, 

pengelolaan airbersih, dll). 

c. Pendidikan terhadap lingkungan hidup. 

d. Pendidikan terhadap lingkungan hidup. 

e. Sistem manajemen lingkungan hidup. 

5 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

Haniffa (2002) 

Othman et al (2009) 

Othman et al (2009) 

Othman et al (2009) 

Haniffa dan Hudaib (2007) 

Othman et al (2009) 

6. Tata Kelola Perusahaan 

a. Status kepatuhan terhadap syariah (opini DPS). 

b. Struktur kepemilikan saham. 

c. Kebijakan anti korupsi. 

d. Penerapan program anti pencucian uang dan 

pencegahan pendanaan terorisme. 

7 

1 

1 

1 

 

1 

Othman et al (2009) 

Othman et al (2009) 

Othman et al (2009) 

POJK No. 12/POJK.01/2017 

POJK No. 18/POJK.03/2017 

Othman et al (2009) 
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e. Pelaporan dan pemantauan informasi debitur 

melalui sistem layanan informasi keuangan. 

f. Rincian nama dan profil dewan komisaris, 

dewan direksi dan dewan pengawas syariah. 

g. Kinerja dewan komisaris, dewan direksi dan 

dewan komisaris (pelaksanaan tanggung jawab 

dan jumlah rapat). 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Othman et al (2009) 

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini, data diolah, 2018 

G. Bank Umum Syariah di Indonesia 

Keuangan Syariah di Indonesia terbagi kedalam tiga sektor yaitu Perban-

kan Syariah, Intitusi Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah), dan Pasar 

Modal Syariah. Per September 2021 tercatat market share Keuangan Syariah men-

capai 10,19% dari total aset keuangan di Indonesia atau mencapai Rp 1.993,41 

triliun. Khusus untuk perbankan syariah merupakan sektor utama keuangan syariah 

di Indonesia dengan total aset mencapai Rp 646,2 triliun atau 6,52% market share 

perbankan di Indonesia. Dari segi jumlah institusi, tercatat jumlah perbankan 

syariah di Indonesia sebanyak 198 bank yang terdiri dari 12 Bank Umum Syariah 

(BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS). Jumlah BUS berkurang dari sebelumnya 14 institusi menjadi 12 institusi 

dikarenakan adanya penggabungan (merger) bank syariah milik bank BUMN yaitu 

Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah 

Indonesia (PT BSI). Sedangkan Bank Umum Konvensional terbaru yang membuka 

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah PT Bank Jago Tbk per September 2021.90 

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana menyampai-

kan klasifikasi baru perbankan dalam ketentuan baru di Peraturan OJK (POJK) 

                                                           
90Chaerani Nisa. Evaluasi Efisiensi Perbankan di Indonesia Berdasarkan Kategori Jumlah 

Modal Inti. JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen dan Informatika) 15, no. 2 (2018): 101–20, https://doi. 

org/10.26487/jbmi.v15i2.4131. 
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Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum lebih dipergunakan untuk keperlu-

an internal guna meningkatkan sistem pengawasan dan memperkuat pengambilan 

kebijakan industri perbankan. Dalam ketentuan pengelompokan sebelumnya, 

menurut dia, klasifikasi perbankan memiliki rentang modal inti yang terlalu jauh 

antar kelompok. Dalam peraturan itu, OJK mengubah aturan pengelompokan bank 

dari Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) menjadi Kelompok Bank Berdasar-

kan Modal Inti (KBMI). OJK membagi KBMI atas 4 kelompok, yakni:911) KBMI 

1 untuk bank dengan modal inti sampai dengan Rp 6 triliun; 2) KBMI 2 untuk bank 

dengan modal intinya lebih dari Rp 6 triliun sampai dengan Rp 14 triliun; 3) KBMI 

3 adalah bank dengan modal inti sebesar Rp 14 triliun sampai dengan Rp 70 triliun; 

dan 4) KBMI 4 adalah bank dengan modal inti lebih dari Rp 70 triliun. 

Modal inti seperti tercantum dalam peraturan OJK Nomor 21/POJK.03/ 

2014 tentang kewaiban penyediaan modal minimum Bank Umum Syariah terdiri 

atas modal inti utama dan modal inti tambahan. Modal inti Bank Umum Syariah 

berdasarkan Laporan Keuangan Juni dan Juli 2021.92 

Tabel 2.2 

Modal Inti Bank Umum Syariah 

No. Bank-Bank Umum Syariah Modal Inti 

1. Bank Syariah Indonesia 240 Triliun 

2. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 6,5 Triliun 

3. Bank Muamalat 3,9 Triliun 

4. Bank Panin Dubai Syariah 3,1 Triliun 

5. Bank Central Asia Syariah 2,7 Triliun 

6. Bank Aceh Syariah 2,3 Triliun 

                                                           
91Indira Retno Aryatie and Adityo Waskito Nuroho. Akibat Hukum Bagi Bank Bila Ke-

wajiban Modal Inti. Mimbar Hukum 22, no. 2 (2010): 283–97. 
92https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qztm8a318. 

https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qztm8a318
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7. Bank Mega Syariah 2 Triliun 

8. Bank Nusa Tenggara Barat Syariah 1,3 Triliun 

9. Bank Jabar Banten Syariah 1,2 Triliun 

10. Bank Aladin Syariah 1,1 Triliun 

11. Bank Bukopin Syariah 886,3 Miliar 

12. Bank Victoria Syariah 364,7 Miliar 

Sumber: Data Primer diolah, 2022. 

Berdasaran tabel diatas maka dapat dilihat bahwa Bank yang memiliki 

modal inti terbesar adalah Bank Syariah Indonesia, yaitu sebesar 240 Triliun arti-

nya BSI berada di KBMI 4 tetapi untuk saat ini BSI masih berada di KBMI 3. Dan 

BTPN Syariah berada di KBMI 2 serta 10 diantaranya beada di KBMI 1. Bank 

wajib memenuhi modal inti minimum 3 Triliun secara bertahap sehingga Bank yang 

memenuhi persyaratan adalah BSI, BTPN Syariah, Bank Muamalat dan Bank Panin 

Dubai Syariah sehingga dalam pnelitian ini ada 4 Bank syariah yang akan diteliti 

pengungkapan Islamic Social Reporting pada Perusahaannya. 

H. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah  penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan.93 Hipotesis juga dapat didefenisikan sebagai jawaban semen-

tara yang kebenarannya masih harus diuji atau rangkuman simpulan teoretis yang 

diperoleh dari tinjauan pustaka.94 

                                                           
93Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung, Afabeta 2015), h. 97. 
94Nanang Martono. Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 

2014), h. 67. 
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Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, 

maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai jawaban sementara adalah: 

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting  

Profitabilitas menurut Kasmir adalah kemampuan perusahaan dalam me-

ningkatkan labanya serta untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mencari 

keuntungan melalui semua kemampuan dan sumber yang ada sehingga diketahui 

untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan keuntungan yang dicapai oleh peru-

sahaan tersebut.95 Rasio profitabilitas perusahaan bisa diukur melalui beberapa 

rasio antara lain ROA, ROE ataupun NPM, dalam penelitian ini untuk mewakili 

profitabilitas perusahaan penulis akan menggunakan ROA. Nina Sabrina dan Betri 

menyatakan bahwa Return on Assets (ROA) adalah rasio yang paling banyak di-

gunakan untuk mengukur kinerja operasional perusahaan.96 

Perusahaan yang mampu menghasilkan laba memiliki insentif untuk mem-

bedakan diri dengan perusahaan lain yang kurang profitable. Salah satu cara untuk 

membedakan diri adalah dengan memberikan informasi sukarela lebih banyak ke 

dalam pengungkapan informasi. Sehingga semakin tinggi kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba, diharapkan perusahaan dapat memberikan lebih banyak peng-

ungkapan. Sebaliknya perusahaan yang memiliki berita buruk cenderung tidak 

mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan berita tersebut ke pasar, agar 

nilai perusahaan tidak turun. Perusahaan dengan berita baik berusaha menyampai-

kan informasi ke pasar, dimana salah satu caranya dalam bentuk pengungkapan 

                                                           
95Kasmir. Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015). 
96Nina Sabrina and Betri. Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Pengungkapan 

Islamic Social Reporting dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. Balance: Jurnal 

Akuntansi Dan Bisnis 3, no. 1 (2018): 324–33. 
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sukarela yang lebih lengkap ke laporan tahunan. Informasi laporan tahunan yang 

lengkap diharapkan memberi dampak positif pada perusahaan. Jika pengungkapan 

berita baik tidak dilakukan, maka pasar akan menerjemahkan sebagai berita buruk 

sehingga berdampak pada penilaian perusahaan yang terlalu rendah. 

Haniffa berpendapat bahwa penjelasan yang wajar atas hubungan yang 

positif antara pengungkapan tanggung jawab sosial dengan profitabilitas adalah 

manajemen memiliki kebebasan dan kemudahan untuk melakukan dan menyata-

kan program tanggung jawab sosial yang lebih luas kepada para pemegang saham.97 

Dengan keuntungan yang perusahaan dapatkan, biaya yang harus di-keluarkan 

untuk membuat pengungkapan tanggung jawab sosial dapat ditanggung oleh per-

usahaan. Profitabilitas sebagai penentu pengungkapan sukarela sejalan dengan 

signalling hipotesis yang berpendapat bahwa perusahaan dengan berita baik lebih 

mungkin untuk mengungkapkan informasi lebih.  

Sebuah perusahaan dalam perspektif Islam, harus bersedia untuk memberi-

kan pengungkapan penuh tanpa melihat apakah akan memberikan keuntungan atau 

tidak.98 Profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan atas pengungkapan ISR, 

dimana hasil tersebut konsisten dengan penelitian Nina Sabrina dan Betri yang ber-

pendapat bahwa ketika tingkat pengembalian yang tinggi, manajer termotivasi 

untuk mengungkapkan informasi rinci dalam rangka menjaga posisi dan remunerasi 

mereka. Sedangkan ketika tingkat pengembalian rendah, mereka dapat meng-

ungkapkan informasi yang kurang dalam rangka menyembunyikan alasan untuk 

                                                           
97Roszaini Haniffa. Social Responsibility ……………………..., Indonesian Management 

& Accounting Research, 2002. 
98Roszaini Haniffa. Social Responsibility ……………………..., Indonesian Management 

& Accounting Research, 2002. 
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kerugian atau keuntungan menurun. Karena itu, ketika perusahaa lebih mendapat-

kan keuntungan lebih maka cenderung akan mengungkapkan ISR.99 Selain itu, 

menurut Siti Sara dan Andi Sukanta, semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan 

maka akan mendorong manajer memberikan informasi yang lebih terperinci dalam 

rangka memberi kepastian kepada investor terhadap profitabilitas perusahaan.100  

Berdasarkan pendapat para peneliti sebelumnya yang berpendapat bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR, maka dapat di-

pahami bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan cenderung mem-

berikan informasi yang lebih rinci, sebab mereka ingin meyakinkan investor akan 

profitabilitas perusahaannya. Selain itu, untuk perusahaan yang memiliki profita-

bilitas tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan tanggung jawab sosial dengan 

tetap memiliki kepercayaan investor. Karena itu, perusahaan akan lebih memberi-

kan pengungkapan yang lebih rinci mengenai tanggung jawab sosial yang mereka 

lakukan supaya masyarakat, investor, kreditur dan pihak berkepentingan lainnya 

mengetahui secara pasti tanggung jawab sosial yang perusahaan lakukan. Dengan 

demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah: 

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social 

Repoting. 

 

 

                                                           
99Sabrina and Betri, “Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Pengungkapan 

Islamic Social Reporting dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi”. 
100Rostiani and Sukanta. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Profitabilitas dan Leverage 

terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) (Studi pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia Periode 2012-2016). 
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2. Leverage berpengaruh terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting  

Perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi akan menanggung biaya 

pengawasan yang tinggi karena harus menyediakan informasi secara lebih kom-

prehensif. Leverage akan meningkatkan tingkat pengungkapan karena perusahaan 

dengan tingkat pinjaman yang besar akan memberikan pengungkapan lebih pada 

laporan umum mereka101. Hal tersebut karena pihak kreditor menginginkan lebih 

banyak informasi yang diungkapkan perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan teori 

sinyal dalam penelitian Arry Eskandy yang menyatakan bahwa perusahaan yang 

memiliki hutang akan memiliki dorongan untuk memberikan informasi yang lebih 

kepada pihak luar karena pengungkapan tersebut akan mengurangi informasi 

asimetri dan ketidakpastian mengenai prospek perusahaan di masa depan.102 Arry 

Eskandy berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki hutang yang besar maka 

pemberi hutang maupun pemegang saham memerlukan informasi yang lebih 

banyak mengenai kondisi perusahaan dalam memenuhi kewajibannya tersebut. 

Sehingga perusahaan dengan tingkat hutang tinggi cenderung memenuhi kebu-

tuhan informasi untuk kreditor.  

Haniffa, berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki tingkat leverage 

tinggi memiliki pengungkapan yang luas dan terbuka sehingga pemberi pinjaman 

bisa lebih percaya terhadap perusahaan tersebut. Semakin tinggi tingkat leverage 

perusahaan semakin besar agency cost, atau dapat dikatakan semakin besar ke-

mungkinan terjadinya transfer kekayaan dari kreditur kepada pemegang saham dan 

                                                           
101Ramadhani, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Dewan 

Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting”. 
102Eksandy and Hakim. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage ter-

hadap Pengungkapan Islamic Social Reporing (pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-

2015). ISSN 2460-0784”. 
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manajer, sehingga diperlukan pengungkapan sukarela yang lebih luas untuk me-

menuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang. Sedangkan Othman 

menyata-kan pendapat yang berbeda, yaitu leverage berpengaruh negatif terhadap 

tingkat keluasan pengungkapan CSR. Pendapat ini berdasarkan pada teori agensi, 

dimana manejemen perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan 

mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya agar tidak 

menjadi sorotan dari para debtholders. 

Berdasarkan pendapat para peneliti sebelumnya dalam pengembangan 

hipotesis pengaruh leverage terhadap pengungkapan ISR, penulis menarik ke-

simpulan bahwa perusahaan dengan leverage yang tinggi perlu memberikan peng-

ungkapan yang lebih banyak karena mereka harus menjelaskan kepada investor, 

kreditor ataupun pihak berkepentingan lainnya mengenai kemampuan mereka 

untuk membayar hutang dan dampak pinjaman tersebut terhadap tanggung jawab 

sosial perusahaan, karyawan, maupun masyarakat dan lingkungan sekitar per-

usahaan. Dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah: 

H2 : Leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic Social 

Repoting. 

3. Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Pengungkapan Islamic Social 

Reporting  

Ukuran perusahaan merupakan cerminan besar kecilnya perusahaan yang 

dalam hal ini dapat dinilai dari total aset perusahaan tersebut. Perusahaan besar 

diukur dengan banyaknya aset yang dimiliki memiliki kinerja operasional yang baik 

dan memiliki keuangan yang mapan karena mampu mengumpulkan aset yang 
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besar.103 Semakin besar ukuran perusahaan maka ada kecenderungan lebih banyak 

investor yang menaruh perhatian pada perusahaan tersebut, hal ini disebabkan 

karena perusahaan yang besar cenderung memiliki kondisi yang lebih stabil jika 

terjadi krisis, kestabilan tersebut menarik investor untuk memiliki saham perusaha-

an tersebut. Kondisi tersebut menjadi penyebab perusahaan cenderung meng-

ungkapkan informasi tahunan perusahaannya.104  

Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki public demand 

terhadap informasi yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang berukuran lebih 

kecil. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah stakeholders pada bank syariah adalah 

mayoritas ber-agama islam dimana mereka memiliki kebutuhan pemenuhan infor-

masi kegiatan yang ada pada tempat mereka berinvestasi. Melakukan pengungkap-

an informasi tanggung jawab sosial secara Islami adalah cara untuk memenuhi 

kebutuhan spiritual perusahaan tidak hanya kepada stakeholdersnya tetapi juga 

kepada Allah swt.105 Hal ini juga dibuktikan Febry Ramadhani, dalam penelitiannya 

yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan merupakan variabel yang berpengaruh 

ter-hadap pengungkapan Islamic Social Reporting.106 Berdasarkan uraian tersebut 

maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. 

H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting. 

                                                           
103Khoiruddin. Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting pada 

Perbankan Syariah di Indonesia. 
104Putra. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Good Corporate Governance pada 

Kualitas Laba. 
105Khoiruddin. Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting pada 

Perbankan Syariah di Indonesia. 
106Ramadhani. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Dewan 

Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. 
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4. Dewan Pengawas Syariah menguatkan pengaruh profitabilitas terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting  

Perusahaan dalam hukum Islam adalah perusahan yang pengungkapan 

kinerja sosialnya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.107 Pengungkapan 

kinerja sosial yang berbasis syariah dikembangkan berdasarkan Accounting and 

Auditing Organization for Islamic Financial Instituton (AAOIFI) yang melahir-kan 

Islamic social reporting sebagai perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial 

yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam 

perekonomian, tetapi juga peran perusahan dalam perspektif spiritual.108 Sehingga 

untuk memastikan transparansi berdasarkan prinsip syariah terlaksana, maka di-

butuhkan mekanisme pengawasan yang juga berpegang pada prinsip syariah. 

Pengawasan yang dimaksud adalah adanya dewan pengawas syariah dalam sebuah 

institusi atau perusahaan.  

Keberadaan dewan pengawas syariah dalam bank syariah merupakan 

penentu dalam pelaksanaan seluruh transaksi dan produk yang ditawarkan sesuai 

dengan peraturan dan prinsip Islam. Termasuk mengawasi perusahaan dalam 

memperoleh laba, tentu dengan cara yang benar dan patuh terhadap aturan. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyaknya pengawas dalam bank syariah 

yang berprinsip syariah, maka diduga akan mendorong bank syariah untuk lebih 

banyak memberikan informasi kepada stake-holders mengenai produk dan jasa 

yang dihasilkan yang telah menggunakan konsep syariah. Semakin besar laba yang 

                                                           
107Prasetyoningrum. Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Peng-

awas Syariah terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Tengah. 
108Ari. Dewan Pengawas Syariah dan Pengungkapan Aspek Lingkungan, Produk dan Jasa 

Pada Bank Syariah. 
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dihasilkan oleh perusahaan dan semakin besar jumlah dewan pengawas syariahnya 

maka perusahaan akan cenderung mengungkapkan tanggung jawab sosialnya 

dengan benar dan sesuai dengan aturan-aturan Dewan Syariah Nasional. Berdasar-

kan beberapa pendapat diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

diterima. 

H4 : Dewan pengawas syariah menguatkan pengaruh Profitabilitas terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia 

5. Dewan pengawas syariah menguatkan pengaruh Leverage terhadap peng-

ungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

Perusahaan yang memiliki hutang menunjukkan bahwa pengelolaan pen-

danaan untuk kegiatan operasional perusahaan itu baik karena dengan pengelolaan 

hutang yang baik akan menjadikan perusahaan lebih berkembang dan mampu 

menghasilkan laba. Selain itu, investor percaya dalam berinvestasi di perusahaan 

tersebut dan diharapkan akan mendapatkan pendapatan maksimal. Perusahaan 

dengan rasio leverage yang tinggi justru dinilai sebagai perusahaan yang memiliki 

kemampuan mengendalikan resiko keuangan dengan baik.109  

Agency theory menjelaskan bahwa kepatuhan dibentuk untuk mengurangi 

terjadinya konflik antara kelompok kepentingan, seperti pemegang saham dan 

manajer karena perusahaan harus mampu membiayai seluruh hutangnya agar 

investor percaya pada perusahaan dan banyak menanamkan modalnya pada per-

                                                           
109Febrianti Safitri and Mohammad Rofiuddin, “Pengungkapan Islamic Social Reporting 

Yang Dimoderasi Komisaris Independen dengan Teknik Moderated Regression Analysis”, Journal 

of Accounting and Digital Finance 1, no. 2 (2021): 138–52, https://doi.org/10.53088/jadfi.v1i2. 154. 

https://doi.org/10.53088/jadfi.v1i2.%20154
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usahaan tersebut. Bukan hanya pemegang saham selaku prinsipal saja yang akan 

mengawasi manajemen perusahaan, namun juga pihak eksternal, yaitu kreditur.110  

Dewan pengawas syariah juga mengikuti dan mengawasi jalannya 

opersonal perusahaan. Sehingga semakin banyak yang ikut mengawasi perusahaan 

maka peluang manajemen melakukan tindakan yang merugikan akan semakin 

kecil. Hal ini disebabkan oleh organisasi yang lebih besar rentan terhadap peng-

awasan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga menghadapi tekanan 

lebih besar untuk mengungkapkan kegiatan sosial mereka agar bertanggung jawab 

secara sosial dan hukum. 

Hasil perhitungan rasio leverage diperlukan sebagai dasar pertimbangan 

dalam memutuskan antara penggunaan dana dari pinjaman atau penggunaan dana 

dari modal sebagai alternatif sumber pembiayaan aset perusahaan.111 Perusahaan 

mengindikasikan bahwa dengan rasio leverage yang tinggi semakin besar per-

usahaan. Semakin besar perusahaan, maka semakin luas informasi yang diungkap-

kan pada islamic social reporting yang dapat diperoleh oleh pihak-pihak seperti 

pemegang saham, kreditor, investor dan pengguna informasi lainnya dapat me-lihat 

hal tersebut sebagai jaminan going concern perusahaan dan agar pihak-pihak 

tersebut dapat memperoleh keyakinan atas terjaminnya hak mereka. Berdasarkan 

uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

                                                           
110Resti NIngsaptiti, “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Mekanisme Corporate 

Governance Terhadap Manajemen Laba”, Skrpsi, 2010. 
111Eksandy dan Hakim. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage ter-

hadap Pengungkapan Islamic Social Reporing (pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-

2015) ISSN 2460-0784”. 
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H5
 : Dewan pengawas syariah menguatkan pengaruh Leverage terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 

6. Dewan Pengawas Syariah menguatkan pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting  

Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada dilembaga keuangan 

syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di Lembaga keuang-

an syariah tersebut.112 Perbedaan mendasar antara institusi finansial konvensional 

dan institusi finansial Islam adalah adanya dewan pengawas Syariah.113 Adanya 

dewan pengawas syariah ini merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan tata 

kelola perusahaan pada institusi Islam. Fungsi utama dewan ini adalah untuk meng-

arahkan, meninjau dan mengawasi kegiatan bank syariah. DPS mempunyai peran 

dalam pengungkapan ISR perbankan syariah. Hal ini karena dewan pengawas 

syariah mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusaha-an terhadap prinsip 

syariah. Karena itu, semakin banyak DPS maka semakin efektif pula pengawasan 

terhadap pengungkapan ISR dengan prinsip syariah. 

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari beberapa faktor, baik itu dari size, 

profit yang dihasilkan prusahaan dan lain sebaainya. Salah satu faktor selanjutnya 

yang akan menilai bahwa ukuran perusahaan itu bersar atau kecil yaitu dengan 

melihat ukuran dewan pengawas syariahnya. Pada perbankan konvensional tidak 

memiliki DPS yang mengawasi kepatuhan terhada prinsip-prinsip yang dijalankan 

                                                           
112Kurrohman. Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Syariah Compliance pada Per-

bankan Syariah. 
113Hakim. Pengaruh Ukuran Perusahaan Umur Perusahaan Profitabilitas dan Leverage 

terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

Periode 2013-2017. Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2018): 1689–99. 
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pada Bank sehingga dalam menilai ukuran prusahaannya tidak terdapat poin ukuran 

DPS, sehingga dalam penelittian ini dimasukkan ukuran DPS sebagai salah satu 

factor penentu perusahan dikatakan Besar. Sehingga semakin banyak jumlah dewan 

pengawas syariahnya itu berarti bahwa semakin besar perusahan tersebut sehingga 

akan semakin memperkuat pengungkapan Islamic Social Reporting. Berdasarkan 

uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H6 : Dewan pengawas syariah menguatkan pengaruh ukuran perusahaan ter-

hadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah 

di Indonesia. 

I. Kerangka Konseptual 

Kerangka teoretis merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting.114 

Gambar 2.1  

Kerangka Konseptual 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
114Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Cet III: Bandung: Alfabeta, 2012) h. 272. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang jenis datanya 

dapat diukur dalam suatu skala numerik (angka). Metode penelitian kuantitatif 

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada positivisme, di-

gunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan 

sampel sebelumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.115  

Karakteristik masalah yang diangkat adalah penelitian bersifat korelasi. 

Dimana penelitian ini berusaha untuk melihat adanya hubungan sebab-akibat.116 

Tujuan dari penelitian ini adalah menyelidiki akibat yang ditimbulkan oleh variabel 

bebas profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap variabel terikat peng-

ungkapan Islamic Social Reporting dengan dewan pengawas syariah sebagai 

pemoderasi. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti-

an kausal, yang merupakan investigasi terhadap hubungan sebab akibat. Untuk 

                                                           
115Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 13. 
116Mudrajat Kuncoro. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan 

Menulis Tesis. Edisi 4. (Jakarta: Erlangga. 2012), h. 102. 
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menentukan kausalitas, penting untuk mengamati variasi alam variabel penelitian 

yang dianggap menyebabkan perubahan pada variabel lain, kemudian mengukur 

perubahan pada variabel lain.117 Jenis pendekatan penelitian ini sangat kompleks 

dan peneliti tidak dapat sepenuhnya yakin bahwa tidak ada factor lain yang mem-

pengaruhi hubungan kausal, terutama variabel mana yang menjadi penyebab dan 

pengaruhnya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan data yang 

mendalam, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, 

data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.118 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi menurut Suharsimi Arianto adalah keseluruhan objek peneliti-

an.119 Populasi juga berarti objek penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan 

mengumpulkan data.120 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 

atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh penliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-

2020. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi tersebut. Bila populasi besar, dan 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya 

                                                           
117Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 

(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 29. 
118Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 1. 
119Suharsimi Arianto. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: PT Rineka 

Cipta 2002), hal. 108. 
120P. Joko Subagyo. Materi Penelitian dalam Teori dan Peraktek, cet 1 (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 1991), hal. 23. 
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karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, ke-

simpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang di-

ambil dari populasi harus betul-betul repsresentatif.121 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. 

Purposive sampling adalah pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang 

telah ditentukan. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel, adalah: a) 

Bank Syariah di Indonesia yang teraftar di OJK selama periode 2016-2020; b) Bank 

syariah di Indonesia yang mempublikasikan laporan tahunan selama tahun peng-

amatan; c) Bank syariah di Indonesia melakukan pengungkapan Islamic Social 

Reporting selama periode pengamatan; dan d) Bank syariah di Indonesia yang tidak 

mengalami kerugian selama priode pengamatan. 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data subjek. 

Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau 

pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi 

subjek peneltian (responden).122 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang didapatkan dari otoritas jasa keuangan. Laporan tahunan perusahaan 

                                                           
121Sugiyono. Metode Penelitian pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 126. 
122Bambang Supomo dan Indriantoro. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan 

Manajemen. Edisi pertama (Yogyakarta: BPFE UGM. 2013), h. 174. 
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untuk jangka waktu 5 tahun (2016-2020) dikumpulkan dari website Bursa Efek 

Indonesia atau pada website masing-masing bank syari’ah. Item-item ISR di-

identifikasi dalam studi ini dikumpulkan dan dianalisis dari laporan tahunan. Data 

yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan SPSS (Statistical Pack-age for 

Social Sciences) versi 20,0. Analisis ini dibagi menjadi dua bagian yaitu statistik 

deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif melalui analisis isi digunakan 

menggambarkan tingkat item pengungkapan. Sementara itu, statistik inferensial 

dengan cara regresi berganda digunakan untuk menarik kesimpulan tentang 

hubungan antara variabel dan untuk menguji hipotesis. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk mem-

peroleh, mengolah dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari para 

responden yang dilakukan dengan menggunakan pola ukur yang sama. Adapun 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memberikan nilai 

(skor)terhadap content analysis. Pemberian nilai pada content analysis yang terdiri 

dari 60 item indeks ISR btersebut tidak diukur untuk berapa kali jumlah kejadian 

masing-masing item diungkapkan dalam 1 periode tahunan, tetapi minimal satu kali 

pengungkapan ISR dalam bentuk apapun telah diungkapkan, maka item tersebut 

dianggap telah ada dan di beri skor 1. Apabila item tersebut tidak ditemukan di-

ungkapkan maka item tersebut akan diberikan skor 0.  

Penilaian item indeks ini, akan diidentifikasi dan dikumpulkan dari analisis 

atau penemuan dari laporan tahunan perusahaan. Nilai skor akan dijumlah secara 

keseuruhan yang nantinya akan menjadi nilai pada variabel dependen ISR. Selain 
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itu, nilai skor juga akan dijumlah tiap tema dan tiap perusahaan untuk mengetahui 

pengungkapan yang mana yang paling banyak diungkapkan oleh perusahaan. 

E. Teknik Analisis dan Pengolahan Data 

Tujuan analisis data adalah menyediakan informasi untuk memecahkan 

masalah.123 Metode analisis data menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, 

dan uji hipotesis dengan komputer melalui program IBM SPSS 21 for windows. 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk menguji kesalahan model regresi 

yang digunakan dalam penelitian.124 

a. Uji Normalitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model dalam regresi, 

variabel dependen dan variabel independen semuanya memiliki kontribusi 

normal atau tidak. Jika distribusi data adalah normal maka nilai signifikansi 

pada hasil pengujianakan menunjukkan nilai yang lebih besar diatas 0,05. 

b. Uji Multikolinearitas. Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk menjelas-

kan kemungkinan terdapatnya hubungan antara variabel dependen dengan 

variabel independen yang lain. 

c. Uji Autokorelasi. Uji ini merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana 

variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Maksud dari 

korelasi dengan diri sendiri adalah bahwa dari nilai variabel dependen tidak 

berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri, baik itu variabel sebelumnya 

atau nilai periode sebelumnya. Beberapa uji statistik yang sering digunakan 

yaitu pengujian menggunakan Run Test. 

                                                           
123Mudrajat Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, 2013, h. 197. 
124Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif ,  h.179. 
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d. Uji Heterokedastisitas. Tujuan uji ini adalah untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Jika varian berbeda 

maka disebut heterokedastisitas. 

2. Uji Hipotesis 

Untuk membuktikan hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini di-

lakukan uji t dan uji f.125 

a. Uji Parsial (Uji t) 

Uji Parsial atau uji t ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel  

independen secara individu berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap 

variabel dependen. Hipotesis yang digunakan, yaitu: 1) H0 : β   =  0, tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel Profitabilitas, Leverage dan Ukuran 

Perusahaan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank 

Syariah di Indonesia. 2) Ha :  β  ≠  0, ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahan terhadap Pengungkap-

an Islamic Social Reporting Pada Bank Syariah di Indonesia. 

Kriteria uji yang digunakan adalah jika t-test lebih besar dari nilai t-

table (t-test > t-table misalnya pada tingkat signifikasi Level Of Significancy) 5%, 

maka disimpulkan bahwa H0 ditolak (rejected), artinya variabel independen 

secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. Sebaliknya, jika nilai t-test lebih kecil dari nilai t-table (t-test < t-table) 

misalnya pada tingkat signifikan 5%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

pengaruh secara parsial  dari semua variabel independen terhadap dependen. 

                                                           
125Imam Gunawan. Pengantar Statistika Inferensial (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 93. 
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b. Uji Simultan (Uji F). Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel 

independen di dalam model secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel dependen yang digunakan perumusan hipotesis pada Uji-F, yaitu: 1) 

H0 : β =  0, tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel Profitabilitas, 

Leverage dan ukuran perusahaan terhadap Pengungkapan Islamic Social 

Reporting pada Bank Syariah di Indonesia. 2) Ha : β ≠ 0, ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel Profitabilitas, Leverage dan ukuran perusahaan ter-

hadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada bank syariah di Indonesia. 

Kriteria ujian adalah jika Fhitung > Ftabel misalnya pada tingkat signifikan 

5%, maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak (rejected), artinya variabel 

independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan ter-

hadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai Fhitung < Ftabel misalnya pada 

tingkat signifikan 5%, maka dapat disimpulkan bahwa  Ho tidak ditolak (not 

rejected), artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai 

pengharuh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

3. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji ini adalah adalah suatu uji nilai yang menggambarkan seberapa besar 

kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependent. Dengan 

mengetahui nilai koefisien determinasi maka dapat menjelaskan kebaikan dari 

model regresi dalam memprediksi variabel dependent. 

4. Analisis Regresi Berganda 

Adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh antara beberapa 

variabel independen dan variabel dependen. Bentuk umum persamaan regresi 

berganda adalah sebagai berikut: 
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Y = βo  +  β1X1  +  β2X2  +  β3X3  +  β4X4 +  e 

Keterangan: 

Y =  Pengungkapan Islamic Social Reporting 

β0 =  Konstanta 

β1 =  Koefisien regresi dari X1 

β2 =  Koefisien regresi dari X2 

β3 =  Koefisien regresi dari X3 

β4 =  Koefisien regresi dari X4 

X1 =  Profitabilitas 

X2 =  Leverage 

X3 =  Ukuran Perusahaan 

X4 =  Dewan Pengawas Syariah 

e =  Kesalahan berdistribusi normal dengan rata-rata 0, tujuan 

perhitungan e diasumsikan 

5. Uji Moderate Regression Analysis (MRA) 

Moderate Regression Analysis merupakan aplikasi khusus regresi berganda 

linier dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian 

dua atau lebih variabel independen).126 Uji moderasi tidak sama dengan studi sub 

kelompok dikarenakan menggunakan pendekatan sistematis yang menjaga kredi-

bilitas sampel dan memberikan dasar untuk mengendalikan pengaruh variabel 

moderasi.127 Adapun persamaan model regresi berganda dengan efek moderasi 

adalah:  

                                                           
126Anis Sutriani. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas terhadap Return Saham 

dengan Nilai Tukar Sebagai Variabel Moderasi pada Saham Lq-45. Journal of Business and Banking 

4, no. 1 (2014): 67, https://doi.org/10.14414/jbb.v4i1.294. 
127Amiruddin K, “Pengaruh Budaya Organisasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan”, Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. 2, no. 1 (2018): 10–27. 

https://doi.org/10.14414/jbb.v4i1.294
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Y = βo  +  β1X1  +  β2X2  +  β3X3  +  β4X4 + β5(X1X4) + β6(X2X4) + β7(X3X4) + e 

Keterangan: 

Y =  Pengungkapan Islamic Social Reporting 

β0 =  Konstanta 

β1 =  Koefisien regresi dari X1 

β2 =  Koefisien regresi dari X2 

β3 =  Koefisien regresi dari X3 

β4 =  Koefisien regresi untuk variabel moderasi X4 

β5 =  Koefisien regresi untuk variabel moderasi X1X4 

β6 =  Koefisien regresi untuk variabel moderasi X2X4 

β7 =  Koefisien regresi untuk variabel moderasi X3X4 

X1 =  Profitabilitas 

X2 =  Leverage 

X3 =  Ukuran Perusahaan 

X4 =  Variabel Moderasi Dewan Pengawas Syariah 

X1X4 =  Variabel moderasi antara profitabilitas dan dewan pengurus 

syariah 

X2X4 =  Variabel moderasi antara leverage dan dewan pengurus 

syariah 

X3X4 =  Variabel moderasi antara ukuran perusahaan dan dewan 

pengurus syariah 

e =  Kesalahan berdistribusi normal dengan rata-rata 0, tujuan 

perhitungan e diasumsikan normal 

 



65 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Secara kolektif gagasan berdirinya bank syariah di tingkat nasional muncul 

dalam konferensi negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada 

bulan April 1969, yang diikuti oleh 19 negara peserta.128 Bank-bank syariah dalam 

bentuknya yang sekarang pertama kalinya didirikan di Dubai dengan nama Dubai 

Islamic Bank pada tahun 1973 oleh sekelompok pengusaha muslim dan beberapa 

negara. Dalam jangka waktu 10 tahun sejak pendirian bank tersebut telah muncul 

lebih dari 50 bank yang bebas bunga. Sekalipun baru tahun 1970-an perbankan 

syariah dalam bentuknya yang sekarang ini muncul, tetapi praktik-praktik dasarnya 

dan asas-asasnya berasal jauh sebelum itu, yaitu abad ke-7 atau 1400 tahun yang 

lalu, karena falsafah dan asas-asasnya telah digariskan didalam Alquran dan di-

laksanakan oleh Nabi Muhammad saw.129 

Berkembang pesatnya perbankan syariah di negara-negara Islam lainnya 

sangat berpengaruh terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Pada 

awal 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai 

dilakukan. Tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah K. A. Perwataatmadja, 

M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azies, dan lain-lain,130 tetapi pra-

karsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada 

tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 

                                                           
128 Dewi, Gemala. Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan Syariah & Perasuransian 

Syariah di Indonesia. (Depok: Kencana. 2004). 
129

Sjahdeni, Sutan Remy, 2002. Perbankan Syariah: Suatu Alternatif Kebutuhan 

Pembiayaan Masyarakat. Jurnal Hukum Bisnis. 
130Azis, M Amin. Mengembangkan Bank Islam di Indonesia. (Jakarta: Bankit. 1992).  
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menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa 

Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah 

Nasional IV MUI yang berlangsung di hotel sahid jaya jakarta, 22- 25 Agustus. 

Berdasarkan amanat munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan 

bank islam di indonesia. Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, 

bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.131 

Bank syariah dalam menjalankan perannya, berlandaskan Undang-Undang 

perbankan Nomor 7 tahun 1992 dan PP nomor 72 tahun 1992 tentang bank ber-

dasarkan prinsip bagi hasil yang kemudian dijabarkan dalam S.E. BI No. 25/4/BPPP 

tanggal 29 februari 1993. Tahun 1998 muncul UU Nomor 10 tahun 1998 tentang 

perubahan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, terdapat beberapa perubah-

an yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan 

syariah. Pemberlakuan UU tersebut diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah 

ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK direksi BI/peraturan bank indonesia, telah 

memberikan landasan pengembangan perbankan syariah di Indonesia.  

Perundang-undangan tersebut memberikan kesempatan luas untuk meng-

embangkan jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin pembukaan kantor 

cabang syariah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain, bank umum 

dimungkinkan untuk men-jalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan 

sekaligus dapat melakukan berdasarkan prinsip syariah. 

1. Deskripsi Umum Objek Penelitian 

Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah bank umum syariah di 

Indonesia yang beroperasi dari tahun 2016-2020. Populasi penelitian ini berjumlah 

                                                           
131 Antonio, muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah Dari Teori ke Praktik. Gema 

Insani Press. Jakarta. 
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14 bank umum syariah, namun sampel yang diambil hanya 11 bank umum syariah, 

karena yang memenuhi kriteria yang ditetapkan hanya 11, dengan metode pemilih-

an sampel purposive sampling. 

2. Deskripsi Sampel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan sampel berdasarkan metode penentuan sampel 

purposive sampling. Sampel yang dipilih berasal dari populasi dengan kriteria yang 

telah telah ditetapkan. Berikut ini adalah daftar nama-nama bank umum syariah 

yang dijadikan sampel pada penelitian dengan metode purposive sampling: 

Tabel 4.1 

Proses Penentuan Sampel 

No. Kriteria 

1 Bank Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK selama periode 2016- 

2020. 

2 Bank syariah di Indonesia yang mempublikasikan laporan tahunan selama 

periode pengamatan. 

3 

 

Bank syariah di Indonesia melakukan pengungkapan Islamic Social 

Reporting selama periode pengamatan. 

4 Bank syariah di Indonesia yang tidak mengalami kerugian selama priode 

pengamatan. 

Sumber: Data Primer diolah 

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

jadikan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 

Daftar Bank Umum Syariah Berdasarkan Kriteria 

No Bank Umum Syariah 

1 2 

1 BTPN Syariah 

2 Bank Muamalat 

3 Panin Dubai Syariah 

4 BCA Syariah 

5 Bank Aceh Syariah 
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Lanjutan Tabel 4.2 

1 2 

6. Bank Mega Syariah 

7 Bank NTB Syariah 

8 Bank Jabar Banten Syariah 

9 Bank Aladin Syariah 

10 Bank Bukopin Syariah 

11 Bank Victoria Syariah 

Sumber: Data Primer diolah, 2022 

 

1. BTPN Syariah 

BTPN Syariah dibentuk dari konversi PT Bank Sahabat Purba Danarta 

(Bank Sahabat) yang berpusat di Semarang, menjadi Bank Syariah dan kemudian 

spin-off Unit Usaha Syariah BTPN ke Bank Syariah. BTPN Syariah resmi ter-

bentuk pada 14 Juli 2014, menjadi satu-satunya bank di Indonesia yang mem-

fokuskan diri melayani keluarga prasejahtera produktif, BTPN Syariah membangun 

sarana dan prasarana yang sangat berbeda dengan perbankan pada umumnya untuk 

memastikan produk dan layanan efektif serta efisien melayani segmen tersebut. 

BTPN Syariah adalah anak perusahaan BTPN, dengan kepemilikan saham 70% dan 

merupakan bank syariah ke 12 di Indonesia. Bank beroperasi berdasarkan prinsip 

inklusi keuangan dengan menyediakan produk-produk dan jasa keuangan kepada 

masyarakat terpencil yang belum terjangkau serta segmen masyarakat pra sejahtera. 

Selain menyediakan akses layanan keuangan kepada masyarakat tersebut, BTPN 

Syariah juga menyediakan pelatihan keuangan sederhana untuk membantu mata 

pencaharian nasabahnya agar dapat terus berlanjut serta membina masyarakat yang 

lebih sehat melalui program dayanya. 
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2. Bank Muamalat 

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat Indonesia) memulai 

perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 

1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas 

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia 

(ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan Pemerintah 

Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 bertepatan 27 Syawal 

1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-

produk keuangan syariah. Pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan 

masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 

miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada 

acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan 

komitmen masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar. 

Visi bank muamalt Indonesia adalah “menjadi bank syariah terbaik dan ter-

masuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat 

regional” dengan misi “membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan 

berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan 

prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia islami dan professional 

serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh 

pemangku kepentingan”. 

3. Bank Panin Dubai Syariah 

PT Bank Panin Dubai Syariah berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat 

di Gedung Panin Life Center, Jl. Letjend S. Parman Kav. 91, Jakarta Barat. Sesuai 

dengan pasal 3 Anggaran Dasar Panin Dubai Syariah Bank, ruang lingkup kegiatan 
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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. 

Visi bank panin dubai syariah adalah “menjadi bank syariah progresif di 

Indonesia yang menawarkan produk dan layanan keuangan komprehensif dan 

inovatif” dengan misi: Pertama, 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; Kedua, 

perspektif nasabah: mewujudkan perseroan sebagai bank pilihan dalam peng-

embangan usaha melalui poduk-produk dan layanan unggulan yang dapat ber-

kompetisi dengan produk-produk bank syariah maupun konvensional lain; Ketiga, 

perspektif SDM/staff: mewujudkan perseroan sebagai bank pilihan bagi para 

profesional, yang memberikan kesempatan pengembangan karier dalam industri 

perbankan syariah melalui semangat kebersamaan dan kesinambungan lingkungan 

sosial; Keempat, perspektif pemegang saham: mewujudkan perseroan sebagai bank 

syariah yang dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham melalui kinerja 

profitabilitas yang baik di tandai dengan ROA dan ROE terukur; dan Kelima, IT 

support: mewujudkan perseroan sebagai perseroan yang unggul dalam pelayanan 

syariah berbasis teknologi informasi yang memberikan pelayanan yang baik dan 

berkualitas bagi para nasabah. 
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4. BCA Syariah 

PT. Bank 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. Kepemilikan saham PT Bank BCA Syariah berasal 

dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar 99.9999% dan PT BCA Finance sebesar 

0.0001% 

BCA Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri per-

bankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian pem-

bayaran, 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 me-rupakan target dari 

BCA Syariah. 

Visi BCA Syariah adalah menjadi bank syariah andalan dan pilihan 

masyarakat dengan misi: Pertama, mengembangkan SDM dan infrastruktur yang 

handal sebagai penyedia jasa keuangan syariah dalam rangka memahami kebutuhan 

dan memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah; dan Kedua, membangun 

institusi keuangan syariah yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, peng-

himpunan dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. 

5. Bank Aceh Syariah 

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus 

atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut 

Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan 
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang 

Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 

1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan 

Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk 

Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan 

modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000. 

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 

diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II 

dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan 

No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank  Kesejahteraan Aceh 

NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku 

Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. 

Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ke-

tentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah 

yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-Undang 

tersebut. 

Memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi 

Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landas-

an hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut 

ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh 

adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan 

daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana. 

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal tanggal 7 April 1973, 

Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 
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tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi 

Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.  Peralihan status, baik bentuk hukum, hak 

dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang 

dianggap sebagai  hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. 

Pemerintah Daerah telah memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada 

Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, melalui beberapa kali mengadakan 

perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda 

Nomor 6 tahun 1978, Perda Nomor 5 tahun 1982, Perda Nomor 8 tahun 1988, Perda 

Nomor 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh 

Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan 

Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangun-

an Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999. 

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Persero-

an Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa 

Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang 

ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan 

Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/ GBI 

tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, 

yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara 

Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT Bank BPD Aceh di Jakarta 

pada tanggal 7 Mei 1999. 

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan 

dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT 
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Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Per-

ubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputus-

an Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99  tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian 

Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar. 

Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 

2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500 

milyar. Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan 

Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan 

modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000. 

000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan ter-

sebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. 

Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur 

Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010. 

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat 

Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pem-

bukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai 

melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 

November 2004. Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat 

RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun 

lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konven-

sional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan 

tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi 

oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan 
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yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional 

konversi dari Dewan Komisioner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari 

sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh. 

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan 

Dewan Komisioner OJK  Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 

Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional 

Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh 

Dewan Komisioner OJK  kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui  Kepala 

OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh. 

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank 

Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat 

selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksana-

kan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor 

Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh 

nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI 

Nomor 11/15/PBI/2009. 

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat mem-

bawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. 

Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal. Kantor Pusat 

Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai 

dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 

1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang 

Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota 
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Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), 

dan 17 Payment Point. Bank juga me-lakukan penataan kembali lokasi kantor 

sesuai dengan kebutuhan. 

6. Bank Mega Syariah 

Perjalanan PT. Bank Syariah Mega Indnesia diawali dari sebuah bank 

umum bernama PT. Bank Umum Tugu yang berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 

2001, para group (PT Para Global Investisindo dan PT. Para Rekan Investama), 

kelompok usaha yang juga menaungi PT. Bank Mega, Tbk,Trans TV, dan beberapa 

perusahaan lainnya, mengakuisisi PT Bank Umum Tugu untuk dikembangkan 

menjadi bank syariah. Hasil konversi, pada 25 Agustus 2004 PT Bank Umum Tugu 

resmi beroperasi syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia 

Mewujudkan visi “Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa”, CT Corpora 

sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh 

untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di 

industri perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus 

memperkuat modal bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu 

memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat 

dan kompetitif di industri perbankan nasional. Misalnya, pada 2010, sejalan dengan 

perkembangan bisnis, melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), pemegang 

saham meningkatkan modal dasar dari Rp 400 miliar menjadi Rp 1,2 triliun dan 

modal disetor bertambah dari Rp 150,060 miliar menjadi Rp 318,864 miliar. Saat 

ini, modal disetor telah mencapai Rp 787,204 miliar. 

Di sisi lain, pemegang saham bersama seluruh jajaran manajemen Bank 

Mega Syariah senantiasa bekerja keras, memegang teguh prinsip kehati-hatian, 
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serta menjunjung tinggi asas keterbukaan dan profesionalisme dalam melakukan 

kegiatan usahanya. Beragam produk juga terus dikembangkan sesuai dengan ke-

butuhan masyarakat serta didukung infrastrukur layanan perbankan yang semakin 

lengkap dan luas, termasuk dukungan sejumlah kantor cabang di seluruh Indonesia. 

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengukuhkan 

semboyan “untuk kita semua”, pada 2008, Bank Mega Syariah mulai memasuki 

pasar perbankan mikro dan gadai. Strategi tersebut ditempuh karena ingin berperan 

lebih besar dalam peningkatan perekonomian umat yang mayoritas memang ber-

bisnis di sektor usaha mikro dan kecil. 

Visi Bank Syariah Mega Indonesia: “Bank Syariah kebanggaan Bangsa”. 

Misi Bank Syariah Mega Indonesia: Memberikan jasa layanan keuangan syariah 

terbaik bagi semua kalangan, melalui kinerja organisasi yang unggul, untuk me-

ningkatkan nilai tambah bagi stakeholder dalam mewujudkan kesejahteran bangsa. 

7. Bank NTB Syariah 

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB Syariah) 

adalah Bank milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat bersama-sama dengan 

Pemerintah Kota/Kabupaten se-Nusa Tenggara Barat. Bank NTB Syariah didirikan 

dan mulai beroperasi pada tanggal 5 Juli 1964 berdasarkan: a) Peraturan Daerah 

Propinsi Nusa Tenggara Barat No.06 Tahun 1963 tentang Pendirian Bank Pem-

bangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, beserta beberapa perubahannya; b) Di-

sempurnakan dengan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No.08 Tahun 

1984 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; c) 

Kemudian dirubah kembali dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

No. 01 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat; dan 
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d) Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dari 

Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah 

Nusa Tenggara Barat tanggal 19 Maret 1999. 

Persiapan pendirian Bank NTB Syariah dilakukan Bapak H. Muhammad 

Syareh, SH yang kemudian menjadi Direktur Utama pertama Bank NTB Syariah. 

Dan seiring dengan berjalannya waktu sesuai dengan periode masa jabatan hingga 

saat ini tahun 2021 Bapak H. Kukuh Rahardjo sebagai Direktur Utama untuk 

periode tahun 2018-2022. 

Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara 

Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan 

Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 19 Maret 1999. Peraturan dan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perubahan status tersebut antara lain: a) Berdasar-

kan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Barat No. 07 

Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa 

Tenggara Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank 

Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 19 Maret 1999; b) Lembaran 

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No.05 tanggal 21 April 

1999; c) Akta Pendirian No.22 tanggal 30 April 1999 dihadapan Samsaimun,SH 

pengganti Abdullah,SH., Notaris di Mataram; d) Surat pengesahan Menteri Hukum 

Dan Hak Azasi Manusia RI dengan Surat Keputusan No.C.8225.HT.01.01.Th.99 

tanggal 5 Mei 1999; e) Akta pendirian/Anggaran Dasar tersebut telah dirubah sesuai 

Akta Perubahan No. 03 tanggal 03 Maret 2008, dibuat dihadapan Fikry Said, SH., 

Notaris di Mataram; f) Persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI 

sesuai Surat Keputusan No.AHU.30716.AHA.01.02 tahun 2008 tanggal 6 Juni 
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2008; G) Akta pendirian/Anggaran Dasar tersebut terakhir dirubah dengan Akta 

Nomor 53 tanggal 9 Desember 2011 dibuat dihadapan Fikry Said, SH., Notaris di 

Mataram; dan h) SK Menteri Hukum dan HAM RI Tanggal 11 Januari 2012 

Nomor: AHU-01707.AH.01.02 Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan 

Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat; 

Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 13 Juni 2016 

yang menyetujui PT Bank NTB Syariah melaksanakan konversi menjadi Bank 

NTB Syariah memberikan harapan baru bagi penguatan ekonomi kerakyatan yang 

berkeadilan di Nusa Tenggara Barat. Sesuai keputusan tersebut proses konversi 

Bank agar dilaksanakan melalui kajian komprehensif dan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Alhamdulillah, proses konversi yang membutuhkan waktu selama 

hamper 2 (tahun) melahirkan Bank NTB Syariah resmi melakukan kegiatan 

operasional sesuai prinsip-prinsip syariah pada tanggal 24 September 2018, sesuai 

Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Ke-uangan Nomor : Kep-

145/D.03/2018 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum 

Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank NTB Syariah menetapkan 

bahwa memberikan izin kepada PT Bank NTB Syariah yang berkedudukan di 

Mataram untuk melakukan perubajam kegiatan usaha Bank Umum Konvensional 

menjadi Bank Umum Syariah dengan nama PT Bank NTB Syariah. 

Didirikan dengan tujuan untuk dapat menjadi Bank Syariah yang amanah, 

terkemuka dan pilihan masyarakat, memberikan semangat lebih bagi Bank NTB 

Syariah untuk dapat terus menyediakan layanan perbankan syariah untuk mem-

bantu masyarakat dalam transaksi perbankan syariah serta meningkatkan per-

ekonomian daerah di Nusa Tenggara Barat.  
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Model bisnis yang telah disusun, merumuskan segmen bisnis utama Bank 

dan bagaimana Bank bisa mewujudkan visi, misi, dan sasaran bisnisnya. Sebagai-

mana tercermin dalam visi Bank untuk menjadi Bank Syariah yang amanah, ter-

kemuka dan pilihan masyarakat. Visi ini akan diwujudkan oleh Bank dengan mem-

berikan solusi keuangan yang menyeluruh kepada nasabah sehingga Bank dapat 

menjadi  partner keuangan nasabah sepanjang masa, serta mencapai nilai tambah 

yang bermanfaat bagi seluruh stakeholder yaitu nasabah, investor, karyawan, 

komunitas, dan industri keuangan 

Seiring dengan berjalannya waktu, Bank NTB Syariah terus berkembang 

hingga saat ini memiliki Kantor yang berjumlah 50 kantor yang terdiri dari 1 kantor 

pusat, 12 kantor cabang, 24 kantor cabang pembantu, 6 kantor kas dan 7 kantor 

pelayanan. Guna mendukung kualitas pelayanan Bank NTB Syariah 255 ATM yang 

tersebar diseluruh kota/Kabupaten se-NTB. Bank NTB Syariah didukung oleh 

karyawan dan karyawati sampai dengan 31 Desember 2021 berjumlah 1.433 orang.  

8. Bank Jabar Banten Syariah 

Pendirian bank bjb syariah diawali dengan pembentukan divisi/unit usaha 

syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada 

tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa 

Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah 

pada saat itu. Setelah sepuluh tahun operasional divisi/unit usaha syariah, 

manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Ber-

pandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta men-

dukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan 

syariah, maka dengan persetujuan rapat umum pemegang saham PT Bank Pem-
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bangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan 

divisi/unit usaha syariah menjadi Bank Umum Syariah. 

Sebagai tindak lanjut keputusan rapat umum pemegang saham PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. maka pada tanggal 15 Januari 

2010 didirikan bank bjb syariah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 dan telah 

mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

AHU.04317.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010. Pada saat pendirian 

bank bjb syariah memiliki modal disetor sebesar Rp 500. 000.000.000 (lima ratus 

milyar rupiah), kepemilikan saham bank BJB syariah dimiliki oleh PT Bank Pem-

bangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk,     dan PT Global Banten Development, 

dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. 

sebesar Rp.495.000.000. 000 (empat ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) dan 

PT Banten Global Development sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). 

Pada tanggal 6 Mei 2010 bank bjb syariah memulai usahanya, setelah di-

peroleh surat ijin usaha dari Bank Indonesia Nomor 12/629/DPbS tertanggal 30 

April 2010, dengan terlebih dahulu dilaksanakan cut off dari divisi/unit usaha 

syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk., yang menjadi 

cikal bakal bank BJB syariah. Kemudian, pada tanggal 21 juni 2011, berdasarkan 

akta No 10 tentang penambahan modal disetor yang dibuat Notaris Popy Kuntari 

Sutresna dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia nomor AHU-AH.01.10-23713 Tahun 2011 tanggal 25 Juli 2011, PT 

Banten Global Development menambahkan modal disetor sebesar Rp 7.000.000. 

000 (tujuh milyar rupiah), sehingga saham total seluruhnya menjadi Rp 507.000. 

000. 000 (lima ratus tujuh milyar rupiah), dengan komposisi PT Bank Pembangun-
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an Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. sebesar Rp 495.000.000. 000 (empat ratus 

Sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar 

Rp 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah). 

Tanggal 28 November 2018, berdasarkan akta nomor 080 perihal Pelak-

sanaan Putusan RUPS Lainnya Tahun 2018, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Barat dan Banten, Tbk dan PT Banten Global Development menambahkan model 

disetor sehingga total modal PT Bank Jabar Banten Syariah menjadi sebesar Rp 1. 

510.890.123,995,- (satu triliun lima ratus sepuluh miliar delapan ratus sembilan 

puluh juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), 

dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk 

sebesar Rp 1.496.890. 123.995,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh enam 

miliar delapan ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus 

sembilan puluh lima rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp 

14.000. 000.000,- (empat belas milyar rupiah). 

Akta Pendirian PT Bank Jabar Banten Syariah terakhir diubah dengan akta 

pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham lainnya PT Bank Jabar  Banten 

Syariah Nomor 038 tanggal 22 Mei 2019 yang disahkan dengan Keputusan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0033629. AHA.01.02. Tahun 2019. 

Hingga saat ini bank BJB syariah berkedudukkan dan berkantor pusat di Kota 

Bandung, Jalan Braga No 135, dan telah memiliki delapan kantor cabang, kantor 

cabang pembantu lima puluh lima buah, empat puluh enam jaringan Anjungan 

Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan 

DKI Jakarta dan 49.630 jaringan ATM Bersama. Tahun 2013 diharapkan Bank 

BJB semakin memperluas jangkauan pelayanannya yang tersebar di daerah 

Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta. 
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Visi bank BJB Syariah adalah menjadi 5 Bank Syariah terbesar di Indonesia 

berkinerja baik dan menjadi solusi keuangan pilihan masyarakat dengan misi: 

Pertama, memberi layanan perbankan syariah kepada masyarakat di indonesia 

dengan kualitas prima melalui inovasi produk, kemudahan akses, dan sumber daya 

insani yang profesional. Kedua, memberi nilai tambah yang optimal bagi stake-

holder dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan tata kelola 

yang baik; dan Ketiga, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah terutama 

dengan peningkatan usaha kecil, dan menengah (UKM). 

9. Bank Aladin Syariah 

Bank Aladin Syariah Tbk (BANK) didirikan dengan nama PT Bank 

Maybank Nusa International pada tanggal 16 September 1994. Kantor pusat Bank 

Aladin Syariah Tbk berlokasi di Gedung Millennium Centennial Center, Lt 7, Jl. 

Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan 12920 - Indonesia. 

Bank Aladin Syariah beberapa kali melakukan perubahan nama, antara lain: 

a) PT Bank Maybank Nusa International, 16 September 1994; b) PT Bank Maybank 

Indocorp, 11 September 2000; c) PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Maybank 

Syariah), 1 Juni 2010; d) PT Bank Net Indonesia Syariah, 3 Juli 2019; dan e) Bank 

Aladin Syariah Tbk, 07 April 2021. 

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Aladin Syariah 

Tbk (13-Jun-2022), yaitu: PT Aladin Global Ventures, dengan persentase ke-

pemilikan 58,01%. Pemegang saham pengendali Perseroan adalah PT Aladin 

Global Ventures dengan Pemegang Saham Pengendali Terakhir atau Ultimate 

Beneficiary Owner (UBO) adalah John Dharma J Kusuma. Berdasarkan Anggaran 

Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan bank adalah bergerak dalam bidang 

https://www.britama.com/index.php/tag/bank/
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Perbankan Syariah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Saat 

ini, kegiatan usaha utama bank adalah bergerak di bidang Bank Umum Syariah 

Devisa. 

Bank Aladin Syariah Tbk telah memperoleh Izin Usaha di Bidang Perbank-

an berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada 

tanggal 10 November 1994 tentang Pemberian Izin Usaha PT Maybank Nusa Inter-

nasional di Jakarta Selatan. Tanggal 23 September 2010 BANK telah memperoleh 

Izin Usaha di Bidang Perbankan Syariah berdasarkan Surat Keputusan Gubenur 

Bank Indonesia perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum 

Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia. 

Tanggal 22 Januari 2021, BANK memperoleh pernyataan efektif dari 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham 

BANK (IPO) kepada masyarakat sebanyak 5.000.000.000 saham baru dengan nilai 

nominal Rp 100,- per saham dengan harga penawaran Rp 103,- per saham disertai 

dengan Waran Seri I sebanyak 2.800.000.000 dengan harga pelaksanaan Rp 110,- 

per saham. Saham dan waran tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada tanggal 01 Februari 2021. 

10. Bank Bukopin Syariah 

PT Bank Syariah Bukopin sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip 

syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk di-akuisisinya 

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 ber-

nama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan 

https://britama.com/index.php/2021/01/penawaran-umum-perdana-ipo-saham-pt-bank-net-indonesia-syariah-tbk-bank/
https://britama.com/index.php/2021/01/penawaran-umum-perdana-ipo-saham-pt-bank-net-indonesia-syariah-tbk-bank/
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Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum 

yang memperolah Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/ KMK.013/ 

1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha dua Bank 

Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swan-

sarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank 

Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberi-

an Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank. 

Tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Perserikatan 

Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo Inter-

nasional 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 No. 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian 

PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT 

Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 setelah memperolah izin kegiatan 

usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Ke-

putusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 

Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konven-

sional menjadi Bank Syariah dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan 

Indonesia menjadi PT Bank Syariah Bukopin, yang secara resmi efektif beroperasi 

tanggal 9 Desember 2008, dan dibuka secara resmi Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil 

Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009. 

Visi bank syariah bukopin adalah menjadi bank syariah pilihan yang terus 

tumbuh dan kuat. Selanjutnya misi yang diemban adalah: menyediakan produk dan 

layanan terbaik sesuai dengan prinsip syariah, meningkatkan nilai tambah kepada 
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stakeholder, dan menghasilkan sumber daya insani yang memiliki value yang 

amanah dan professional. 

11. Bank Victoria Syariah 

PT Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertaman kalinya dengan nama 

PT Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Akta tersebut 

kemudian diubah dengan Akta Perubahan Angggaran Dasar Nomor 4 tanggal 5 

September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia berdasarkan surat keputusan nomor: JA.5/79/5 tanggal 7 November 

1967 dan telah didaftarkan pada Daftar per-usahaan di kantor panitera pengadilan 

negeri I di Cirebon masing-masing di bawah Nomor 1/1968 dan Nomor 2/1968 

pada tanggal 10 Januari 1968, serta telah diumumkan dalam berita negara republik 

indonesia Nomor 42 tanggal 24 Mei 1968. 

Selanjutnya, PT Bank Swaguna diubah namanya menjadi PT Bank Victoria 

Syariah sesuai dengan akta pernyataan keputusan pemegang saham nomor 5 tanggal 

6 agustus 2009. Perubahan tersebut telah mendapat per-setujuan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-02731.AH.01. 

02 tahun 2010 tanggal 19 januari 2010, Serta telah diumumkan dalam Berita Negara 

Republik Indonesia Nomor 83 tanggal 15 Oktober 2010. 

Terakhir, Anggaran Dasar PT Bank Victoria Syariah diubah degan Akta 

Nomor 45 tanggal 30 Maret 2010. Perubahan Anggaran Dasar tersebut ditujukan 

untuk merubah pasal 10 ayat (3). Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat 

dalam database Sisminbakum departemen hukum dan hak asasi manusia berdasar-

kan surat Nomor: AHU-AH.01.10-16130 tanggal 29 Juni 2010. 
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Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari bank umum konven-

sional menjadi bank umum syariah telah mendapatkan izin dari bank indonesia 

berdasarkan keputusan gubernur bank indonesia nomor: 12/8/ KEP.GBI/DpG/2010 

tertanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip 

syariah sejak tanggal 1 April 2010. Adapun ke-pemilikan saham Bank Victoria 

pada Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99.99%. Dukungan penuh dari per-

usahaan induk PT Bank Victoria International Tbk telah membantu tumbuh 

kembang Bank Victoria Syariah yang selalu terus berkomitmen untuk membangun 

kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk 

yang sesuai dengan prinsip-prinsi syariah  serta memenuhi kebutuhan nasabah. 

Visi dan misi Bank Victoria Syariah telah ditetapkan sebagai landasan bagi 

seluruh stakeholders untuk mencapai tujuan bersama. Visi menjadi pegangan bagi 

seluruh stakeholders untuk mentransformasikan diri menjadi salah satu bank 

syariah terkemuka di Indonesia. Visi bank Victoria syariah adalah menjadi bank 

syariah yang amanah, adil dan peduli lingkungan. Dengan misi: Pertama, nasabah; 

senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan dan layanan terbaik kepada nasabah dan 

menjadi partner bisnis yang amanah dan memberikan solusi yang bernilai tambah; 

Kedua, karyawan; mengembangkan sumber daya insani yang profesional dan me-

miliki nilai-nilai akhlak yang memahami bahwa tanah dan kekayaan adalah milik 

Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai manusia bertanggungjawab untuk mengelola 

seperti yang ditasbihkannya; Ketiga, pemegang saham; berkomitmen untuk men-

jalankan operasional perbankan syariah yang efisien, amanah dan selalu menerap-

kan prinsip kehati-hatian, dan menghasilkan nilai tambah; Keempat, komunitas; 

senantiasa peduli dan berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan, sebagai 
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1 2 5

2016 2017 2018 2019 2020

1 BTPN Syariah 16 15 16 15 17 15.8

2 Bank Muamalat 23 17 18 22 24
20.8

3
Panin Dubai 

Syariah
15 16 15 24 23

18.6

4 BCA Syariah 19 19 18 16 21
18.6

5
Bank Aceh 

Syariah
18 19 20 20 26

20.6

6
Panin Mega 

Syariah
8 9 10 11 13

10.2

7
Bank NTB 

Syariah
14 15 19 22 24

18.8

8
Bank Jabar Banten 

Syariah
11 12 14 13 14

12.8

9
Bank Aladin 

Syariah
12 14 16 17 17

15.2

10
Bank Bukopin 

Syariah
12 13 15 16 17

14.6

11
Bank Victoria 

Syariah
15 15 16 15 17

15.6

14.8 14.9 16 17.3 19.3 16.5Rata-Rata

No.
Bank Umum 

Syariah
Indeks Islamic Social Reporting (ISR) (%)

Rata-

Rata (%)

4

bukti bahwa bank mendukung keuangan yang berkelanjutan; dan Kelima, regulator; 

berkomitmen melakukan pengelolaan risiko dan keungan secara prudent dan 

senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan            efektif. 

B. Deskripsi Data Penelitian 

1. Islamic Social Reporting (ISR) 

Islamic Social Reporting (ISR) adalah suatu standar pelaporan yang sesuai 

ketentuan syariah dengan tujuan untuk melihat kinerja sosial perusahaan dalam 

beberapa aspek, seperti aspek spiritual, moralitas dan material. Indeks ISR dapat 

dihitung melalui total indikator yang sesungguhnya yang telah diungkapkan dengan 

total seluruh indikator yang mungkin diungkapkan. Berdasarkan annual report dari 

tahun 2016-2020 yang diungkapkan pada masing-masing Bank Umum Syariah, 

data Islamic Social Reporting (ISR) dapat dilihat pada Tabel 4.3 

Tabel 4.3 

Data Islamic Social Reporting ISR) tahun 2016-2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Annual report pada bank umum syariah, data diolah), 2022 



89 

 

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan Bank Umum Syariah dari 

tahun 206 sampai dengan 2020 yang memiliki tingkat pengungkapan ISR tertinggi 

adalah PT Bank Muamalat dengan rata-rata nilai tingkat pengungkapan ISR sebesar 

20,8%. Sedangkan Bank Umum Syariah yang memiliki tingkat pengungkapan ISR 

terendah adalah Panin Mega Syariah dengan rata-rata nilai tingkat pengungkapan 

ISR sebesar 10,2%. Selama 5 tahun berturut-turut nilai terendah dari tingkat 

pengungkapan ISR adalah pada Panin Mega Syariah yaitu sebesar 8%, 9%, 10%, 

11%, dan 13%. Sedangkan untuk nilai tertinggi dari tingkat pengungkapan ISR 

selama 5 tahun berturut-turut adalah pada PT Bank Muamalat yaitu sebesar 23%, 

17%, 18%, 22%, dan 24%. Nilai rata-rata dari tingkat pengungkapan ISR adalah 

sebesar 14% pada tahun 2016, 16% pada tahun 2017, 16% pada tahun 2018, 17% 

pada tahun 2019 dan 19% pada tahun 2020. 

2. Return On Assets (ROA) 

Return of Asset  merupakan rasio yang menggambarkan hasil (return) ter-

hadap total aktiva yang digunakan pada perusahaan dan dapat menghasilkan ke-

untungan. Semakin tinggi Return of Asset  yang diperoleh perusahaan, maka akan 

semakin tinggi juga laba yang diraih oleh sebuah perusahaan dan posisi perusaha-

an dalam segi pemanfaatan asset akan semakin baik. 

Berdasarkan hasil annual report dari tahunn 2016-2020 yang diungkapkan 

pada masing-masing Bank Umum Syariah, data Return of Asset (ROA) dari tahun 

2016-2020 dapat dilihat pada tabel 4.4 
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Tabel 4.4 

Data Return Of Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2020 

 

Sumber: (Annual Report  pada bank umum syariah, data diolah), 2022 

 

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan Bank Umum Syariah dari tahun 

2016 sampai dengan 2020 yang memiliki tingkat profitabilitas tertinggi adalah 

BTPN Syariah dengan rata-rata nilai tingkat profitabilitas sebesar 1,02%. 

Sedangkan Bank Umum Syariah yang memiliki tingkat profitabilitas terendah 

adalah PT Bank Muamalat Syariah Indonesia dengan rata-rata nilai tingkat 

profitabilitas sebesar 0,0006%. 

1 2 5

2016 2017 2018 2019 2020

1 BTPN Syariah 1.0381 1.0351 1.0241 1.0129 1.0101 1.02406

2 Bank Muamalat 0.0014 0.0004 0.0008 0.0005 0.0003 0.00068

3
Panin Dubai 

Syariah
0.0031 0.0044 0.0053 0.0025 0.0006 0.00318

4 BCA Syariah 0.011 0.012 0.012 0.012 0.011 0.0116

5
Bank Aceh 

Syariah
0.0248 0.0251 0.0238 0.0233 0.0173 0.02286

6
Panin Mega 

Syariah
0.0175 0.0211 0.0315 0.0281 0.0091 0.02146

7
Bank NTB 

Syariah
0.0395 0.0245 0.0192 0.0256 0.0174 0.02524

8
Bank Jabar 

Banten Syariah
0.0958 0.0143 0.0157 0.0209 0.038 0.03694

9
Bank Aladin 

Syariah
0.0951 0.055 0.0686 0.1115 0.0622 0.07848

10
Bank Bukopin 

Syariah
0.0619 0.0138 0.0009 0.0022 0.0013 0.01602

11
Bank Victoria 

Syariah
0.0082 0.0134 0.0057 0.0009 0.0126 0.00816

0.12695 0.11083 0.10978 0.11276 0.10726 0.11352

No.
Bank Umum 

Syariah
Return On Asset (ROA) (%)

Rata-

Rata (%)

4

Rata-Rata
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3. Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio adalah rasio yang mengukur perbandingan antara dana 

yang asalnya diperoleh dari ekuitas atau modal pemilik perusahaan dengan dana 

hutang dari kreditur. Karena itu, seberapa banyak asset perusahaan yang dibiayai 

oleh hutang dibandingkan modal sendiri. Semakin tingkat DER atau hutang yang 

tinggi di bank syariah maka perusahaan cenderung mengurangi pelaporan aktivitas 

sosial yang dilakukan perusahaannya, dan begitupula sebaliknya. 

Berdasarkan annual report tahun 2016-2020 Debt to Equity Ratio (DER) 

yang diungkapkan masing-masing Bank Umum Syariah, dapat dilihat Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 

Data Debt to Equity Ratio (DER) pada bank umum syariah tahun 2016-2020 

 

Sumber: (Annual Report  pada bank umum syariah, data diolah, 2022 

1 2 5

2016 2017 2018 2019 2020

1 BTPN Syariah 5.3162 5.0811 4.8678 5.1356 4.9412 5.06838

2
Bank 

Muamalat
14.415 10.1266 13.5915 11.8409 11.917 12.3782

3
Panin Dubai 

Syariah
2.1292 4.7151 2.1292 4.7151

2.6279
3.2633

4 BCA Syariah 3.5451 4.2473 4.6011 2.5319 2.7087 3.52682

5
Bank Aceh 

Syariah
1.4283 1.3181 1.5575 1.2766 0.9789 1.31188

6
Bank Mega 

Syariah
2.8959 1.2158 1.0707 0.7761 3.2699 1.84568

7
Bank NTB 

Syariah
5.0843 5.9631 4.2719 5.1671 6.4581 5.3889

8

Bank Jabar 

Banten 

Syariah

5.0773 8.7151 12.6748 13.7349 2.9199 8.6244

9
Bank Aladin 

Syariah
0.5459 0.6944 0.2482 0.2012 0.0622 0.35038

10
Bank Bukopin 

Syariah
10.0511 14.7483 10.1291 10.2591 8.442 10.7259

11
Bank Victoria 

Syariah
9.9347 9.1999 8.9171 8.5634 8.2774 8.9785

5.493 6.00225 5.82354 5.83654 4.78211 5.58749

No.
Bank Umum 

Syariah
Debt to Equity Ratio (DER) (%)

Rata-

Rata (%)

4

Rata-Rata
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Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan Bank Umum Syariah dari 

tahun 2016 sampai dengan 2020 yang memiliki tingkat leverage tertinggi adalah PT 

Bank Bukopin Syariah dengan rata-rata nilai tingkat leverage sebesar 10,725. 

Sedangkan Bank Umum Syariah yang memiliki tingkat leverage terendah adalah 

Bank Aladin Syariah Indonesia dengan rata-rata nilai tingkat leverage sebesar 

0,350. 

4. Ukuran Perusahaan (Size) 

Ukuran perusahaan yaitu tolak ukur seberapa besar sutau perusahaan ytang 

dilihat dari total asset nya yang mencakup modal, serta hak dan kewajiban yang 

dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar biasanya memiliki permintaan 

publik tinggi terhadap kebutuhan informasi, dibandingkan dengan ukuran perusaha-

an kecil. Berdasarkan tahun 2016-2020 ukuran (size)bank umum syariah yang di-

ungkapkan di annual report, dapat dilihat Tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.6 

Data Ukuran Perusahaan (Size) Pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2020 

No. Bank Umum Syariah Tahun 
Ukuran Perusahaan (size) 

(Rp) 

1 2 3 4 

1 BTPN Syariah 2016 178.315.026.000.000 

2017 181.631.385.000.000 

2018 183.165.978.000.000 

2019 167.492.734.000.000 

2020 168.178.044.000.000 

2 Bank Muamalat 2016 55.786.000.000.000 

2017 61.697.000.000.000 

2018 57.227.000.000.000 

2019 50.556.000.000.000 

2020 43.775.000.000.000 

3 Panin Dubai Syariah 2016 15.961.554.000.000 

2017 14.322.146.000.000 
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2018 11.019.632.000.000 

2019 11.135.825.000.000 

2020 11.302.082.000.000 

4 BCA Syariah 2016 4.995.600.000.000 

2017 5.961.200.000.000 

2018 7.064.000.000.000 

2019 8.634.400.000.000 

2020 9.720.300.000.000 

5 Bank Aceh Syariah 2016 6.729.799.000.0000 

2017 7.387.634.000.000 

2018 8.068.346.000.000 

2019 8.562.974.000.000 

2020 9.177.894.000.000 

6 Bank Mega Syariah 2016 16.415.338.000.000 

2017 13.888.771.222.000 

2018 14.565.221.035.000 

2019 10.948.999.916.000 

2020 15.306.386.864.000 

7 Bank NTB Syariah 2016 7.649.037.000.000 

2017 8.864.392.000.000 

2018 7.038.647.000.000 

2019 8.640.305.000.000 

2020 10.419.758.000.000 

8 Bank Jabar Banten Syariah 2016 5.337.724.000.000 

2017 7.658.924.000.000 

2018 9.482.130.000.000 

2019 8.097.328.000.000 

2020 5.337.281.000.000 

9 Bank Aladin Syariah 2016 1.344.720.000.000 

2017 1.275.648.000.000 

2018 661.912.000.000 

2019 715.623.000.000 

2020 721.397.000.000 

10 Bank Bukopin Syariah 2016 2.427.991.600.000 

2017 106.443.000.000.000 

2018 95.643. 923.000.000 

2019 100.264.268.000.000 

2020 79.938.778.000.000 
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11 Bank Victoria Syariah 2016 1.630.000.000.000 

2017 3.045.645.000.000 

2018 2.221.407.000.000 

2019 2.262.451.000.000 

2020 2.296.027.000.000 

Sumber: (Annual Report  pada bank umum syariah, data diolah), 2022 

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan Bank Umum Syariah dari 

tahun 2016 sampai dengan 2020 yang memiliki tingkat ukuran perusahaan tertinggi 

berdasarkan total asset adalah PT BTPN Syariah dengan rata-rata asset sebesar Rp. 

175,756,633,400,000. Sedangkan Bank Umum Syariah yang memiliki asset 

terendah adalah Bank Aladin Syariah dengan rata-rata nilai asset sebesar 

940,260,000,000. 

5. Dewan Pengawas Syariah  

Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan 

syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan 

syariah tersebut. Dewan inilah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas informasi 

tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah. Penger-tian Dewan Peng-

awas Syariah (DPS) Dewan pengawas syariah dikatakan mampu melakukan tugas-

nya dengan baik dilihat dari banyaknya jumlah anggota dewan pengawas syariah 

dalam suatu perusahaan. 

Berdasarkan annual report dari tahun 2016-2020 pada bank umum syariah 

yang diungkapkan di annual report, data dewan pengawas syariah dapat dilihat 

paada Tabel 4.7 
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Tabel 4.7 

Data Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2020 

 

Sumber: (Annual Report  pada bank umum syariah, data diolah), 2022 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa bank umum syariah yang memiliki 

dewan pengawas syariah berjumlah 3 orang berturut-turut selama 5 tahun yaitu dari 

tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah PT Bank Muamalat Syariah dan Bank 

Aceh Syariah, sedangkan sisanya berjumlah 2 orang. 

C. Hasil Analisis Data  

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan dalam meng-

analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

1 2 5

2016 2017 2018 2019 2020

1 BTPN Syariah 0 0 0 0 0 0

2
Bank 

Muamalat
1 1 1 1 1 1

3
Panin Dubai 

Syariah
0 0 0 0 0 0

4 BCA Syariah 0 0 0 0 0 0

5
Bank Aceh 

Syariah
1 1 1 1 1 1

6
Bank Mega 

Syariah
0 0 0 0 0 0

7
Bank NTB 

Syariah
0 0 0 0 0 0

8
Bank Jabar 

Banten Syariah
0 0 0 0 0 0

9
Bank Aladin 

Syariah
0 0 0 0 0 0

10
Bank Bukopin 

Syariah
0 0 0 0 0 0

11
Bank Victoria 

Syariah
0 0 0 0 0 0

No.
Bank Umum 

Syariah
Dewan Pengawas Syariah Rata-Rata 

4



96 

 

terkumpul. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskrip-

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

maksimum dan standar deviasi. Statistik deskriptif adalah statistika yang digunakan 

dalam mendiskripsikan data menjadi informasi yang lebih jelas serta mudah di-

pahami yang memberikan gambaran mengenai penelitian berupa hubungan dari 

variabel-variabel independen yang diproksikan dengan dewan direksi dan ukuran 

perusahaan Hasil analisis deskriptif dapat dilihat dalam Tabel 4.8 berikut. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 55 -.0951 1.0381 0.108089 0.0293711 

DER 55 0.0622 14.7483 5.648715 4.1825105 

SIZE 55 661912000000 183165978000000 33425647029763.63 22344000000000.000 

DPS 55 0 1 0.18 0.139 

ISR 55 8 26 16.47 3.981 

Valid N 

(listwise) 
55     

Sumber: Data Primer diolah, 2022 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa N atau jumlah data setiap variable yang valid 

berjumlah 55, dari 55 data sampel variable profitabilitas (ROA), nilai minimum 

sebesar -0951, nilai maksimum sebesar 1.0381, nilai mean sebesar 0.108089, serta 

nilai standar deviasi sebesar 0.0293711 yang artinya nilai mean lebih besar dari 

nilai strander deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka 

penyebaran nilainya merata. 

Data sampel variabel leverage (DER) menunjukkan bahwa nilai N atau 

jumlah data setiap varaiebl yang valid berjumlah 55, nilai minimum sebesar 0.0622, 

nilai maksimum  sebesar 14.7483 nilai mean sebesar 5.648715, serta nilai standar 



97 

 

deviasi 4.1825105, yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi 

sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata. 

Data sampel variable Ukuran Perusahaan  (size) menunjukkan bahwa nilai 

N atau jumlah data setiap varaiebl yang valid berjumlah 55, nilai minimum sebesar 

661912000000, nilai maksimum  sebesar 1831659780000, nilai mean sebesar 

33425647029763.6, serta nilai standar deviasi 22344000000000, yang artinya nilai 

mean lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi 

rendah maka penyebaran nilainya merata. 

Data sampel variable DPS menunjukkan bahwa nilai N atau jumlah data 

setiap variabel yang valid berjumlah 55, nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum  

sebesar 1, nilai mean sebesar 0.18, serta nilai standar deviasi 0.139 yang artinya 

nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga penyimpangan data yang 

terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata. 

Data sampel variable Islamic Social Reporting menunjukkan bahwa nilai N 

atau jumlah data setiap variabel yang valid berjumlah 55, nilai minimum sebesar 8, 

nilai maksimum  sebesar 26, nilai mean sebesar 16.47, serta nilai standar deviasi 

3.981, yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga 

penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata. 

Terjadinya sebaran nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasinya yang 

artinya penyimpangan datanya rendah dan penyebaran nilainya merata dikarenakan 

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

memiliki sebaran nilai data yang tidak jauh dari rata-ratanya (mean), jika titik data-

nya lebih jauh dari rata-rata maka penyimpangannya lebih tinggi dalam kumpulan 
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data. Dengan demikian, semakin tersebar datanya, semakin tinggi standar deviasi-

nya. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji yang memiliki tujuan untuk tolak ukur 

mengetahui apakah data tersebut memiliki distribusi normal sehingga nantinya 

dapat digunakan dalam statistic parametric. Normalitas sesuai variabel umum-

nya dideteksi dengan grafik atau uji statistic non-parametrik kolmogrov-

smirnov (K-S). dikatakan terjadi distribusi normal apabila nilai signifikasinya 

lebih besar dari 0,05. 

Hasil analisa Tabel 4.9 pengujian normalitas menggunakan one-sample 

Kolmogrov-Smirnov Test mengungkapkan bahwa nilai Asymp. Sig.(2-tailed) 

sebesar  0,200 . Maka nilai Sig 0,200 > 0,05. Maka dari itu dapat disimpulkan 

bahwa data berdistribusi normal. Uji Normalitas juga dapat dilihat dengan 

menggunakan uji normalitas Grafik Scatterplot yang dapat dilihat pada Gambar 

4.1 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 55 

Normal Parametersa,b Mean 0.0000000 

Std. Deviation 3.48430841 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 0.103 

Positive 0.103 

Negative -.069 

Test Statistic 0.103 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.200c,d 
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a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

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

Sumber: data primer diolah, 2022 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Probability Plot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 terlihat bahwa hasil pengujian P-P plot of Regression 

Standardized di atas mengidentifikasi bahwa uji normalitas pada model regresi 

ini telah memenuhi asumsi yang diungkapkan sebelumnya, dimana terlihat 

titik-titik yang mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga dipahami 

bahwa seluruh variabel pada penelitian ini, hasil dari pengujian normalitas 

adalah berdistribusi normal. Maka dari itu, terpenuhinya persyaratan asumsi 

normalitas. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas digunakan untuk melihat suatu model regresi ter-

dapat korelasi antar variable bebas atau tidak. Sebuah model regresi yang tidak 
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terjadi korelasi yang tinggi antar variable independent merupakan model 

regresi yang baik atau dikatakan tidak terkena gejala multikolinearitas. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai VIF 

atau tolerance. Terkena gejala multikolinearitas jika VIF>10 atau tolerance 

value < 0,10. Namun, tidak terkena gejala multikolinearitas apabila VIF<10 

atau tolerance value > 0,10. Dalam penelitian ini, hasil pengujian multi-

kolinearitas terlihat pada tabel 4.10 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 ROA 0.187 5.337 

DER 0.657 1.523 

SIZE 0.180 5.543 

DPS 0.933 1.072 

a. Dependent Variable: ISR 

Sumber: data primer diolah, 2022 

Pengujian multikolinieritas dapat diketahui dengan melihat VIF dan 

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

sama dengan 1 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas. Dari 

hasil pengujian diketahui bahwa seluruh nilai VIF pada variasi ROA, DER, 

SIZE, dan DPS dari 1 dan nilai tolerance sama dari 1 sehingga disimpulkan 

bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas. 
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c. Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi berttujuan untuk melihat apakah dalam model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan penganggu periode t-1 (sebelumnya). Pengujiannya menggunakan 

uji Durbin Watson (DW Test). Model regresi yang baik yaitu yang tidak 

terkena gejala autokorelasi dengan ketentuan apabila du<dw<4-du, maka dapat 

disismpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi baik positif maupun 

negatif. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Durbin-Watson 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

1 0.684a 0.534 0.507 3.621 1.736 

a. Predictors: (Constant), DPS, SIZE, DER, ROA 

b. Dependent Variable: ISR 

Sumber: data primer diolah, 2022 

Berdasarkan output di atas diketahui nilai DW (Durbin Watson) 1.736. 

Selanjutnya nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai Tabel DW dengan 

signifikansi 5%, diketahui jumlah data N=55 dan jumlah variabel independen 

K=4 maka diperoleh nilai du (batas atas) sebesar 1,7240. Nilai DW 1.736 ini 

lebih besar dari batas atas (du) yakni 1,7240 dan nilai DW sebesar 1.736 

tersebut kurang dari (4-du) 4 - 1,7240 = 2,276. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat autokorelasi. 

d. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah pada model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke peng-
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amatan lainnya (Ghozali dan Ratmono, 2017). Dalam pengamatan ini dapat di-

lakukan dengan cara uji Glejser. Uji Glejser adalah uji hipotesis untuk menge-

tahui apakah sebuah model regresi memiliki indikasi heteroskedastisitas 

dengan cara meregres absolut residual. Dasar pengambilan keputusan dengan 

uji glejser adalah: 1) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data tidak terjadi 

heteroskedastisitas; dan 2) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka data terjadi 

heteroskedastisitas 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Glejser 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.279 0.550  5.965 0.000 

ROA -1.978 2.400 -.256 -.824 0.414 

DER -.065 0.090 -.119 -.717 0.477 

SIZE -1.775 0.000 -.041 -.129 0.898 

DPS -.119 0.812 -.020 -.147 0.884 

a. Dependent Variable: RES2 

Sumber: data primer diolah, 2022 

Berdasarkan Tabel 4.12 diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

dari semua variable lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 

penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji Hipotesis H1, H2 dan H3 

1) Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi dapat digunakan sebagai tolak ukur seberapa 

luas kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai 

koefisien detrrminasi adalah 0-1. Apabila nilai koefisien determinasi yang 
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diperoleh kecil, berarti kemampuan variabel bebas dalam menerangkan 

variasi variabel terikat sangat terbatas. Sedangkan apabila nilai koefisien 

dererminasi hampir mendekati 1, maka kemampuan variabel bebas dalam 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel terikat. 

Penelitian ini menggunakan nilai Adjusted R Square. Hasil peng-

ujian koefisien determinasi yaitu : 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.472 0.440 4.081 

a. Predictors: (Constant), SIZE, DER, ROA 

b. Dependent Variable: ISR 

Sumber: data primer diolah, 2022 

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai Adjudted R Square yaitu 

sebesar 0,440. Nilai ini dapat diartikan bahwa pengaruh variabel bebas 

yaitu variabel profitabilitas (ROA), leverage (DER), ukuran perusahaan 

(size) terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting adalah sebesar 44%, 

sedangkan 56% variabel Islamic Social Reporting dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti. 

2) Uji Simultan (Uji F) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui keseluruhan variabel in-

dependen yaitu memberikan pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen yaitu pada tingkat signifikansi 0,05 (5%). Kriteria peng-

ambilan keputusan dalam menerima atau menolak dapat dilihat seperti 

berikut: (a) Apabila Fhitung  < Ftabel atau nilai Sig >0,05 maka H0 diterima; 
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dan (b) Apabila Fhitung > Ftabel atau nilai Sig <0,05 maka Ha diterima 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Simultan (Uji-F) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.119 3 2.040 12.122 0.009b 

Residual 849.590 51 16.659   

Total 855.709 54    

a. Dependent Variable: ISR 

b. Predictors: (Constant), SIZE, DER, ROA 

Sumber: data primer diolah, 2022 

Tabel 4.14 diatas menunjukkan bahwa nilai sig. yaitu sebesar 0,009 

< 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang dimasuk-

kan dalam model mempunyai pengaruh secara Bersama-sama terhadap 

variabel dependen atau variabel bebas layak dijadikan model regresi untuk 

memprediksi variabel Y, dengan demikian variabel prifitabilitas (ROA), 

leverage (DER), ukuran perusahaan (size) dapat memprediksi variabel 

pengungkapan Islamic Social Reporting 

3) Uji Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk memberitahukan secara parsial variabel in-

dependen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel 

dependen dengan nilai signifikansi 5% dan menganggap variabel in-

dependen bernilai konstan. Kriteria penentuan untuk diterima atau ditolak-

nya hipotesis yaitu sebagai berikut: (a) Apabila nilai thitung < ttabel atau nilai 

Sig > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini berarti secara parsial 

variabel independen tidak ada pengaruh terhadap variabel dependen; dan 

(b) Apabila nilai thitung > ttabel atau nilai Sig < 0,05 maka Ha  diterima dan 
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H0 ditolak. Hal ini berarti secara parsial variabel independen terdapat 

pengaruh terhadap variabel dependen. 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Parsial (Uji-t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 16.377 0.975  16.800 0.000 

ROA 1.891 4.267 0.139 5.443 0.007 

DER 0.119 0.164 0.012 3.072 0.009 

SIZE 0.970 0.000 0.092 5.283 0.001 

a. Dependent Variable: ISR 

Sumber: data primer diolah, 2022 

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel 

pritabilitas (ROA) yaitu sebesar 0,007, variabel leverage (DER) sebesar 

0,009, dan untuk variabel ukuran perusahaan (size) sebesar 0,001. Maka 

dapat diputuskan bahwa nilai sig. variabel 0.007 < α = 0,05, maka H0 di-

terima; nilai sig. variabel leverage (DER) adalah sebesar 0,009 α = 0,05, 

maka H0 diterima; dan nilai sig. variabel ukuran perusahaan (size) 0,001 α 

= 0,05, maka H0 diterima. Kesimpulannya, berdasarkan nilai signifi-kansi 

dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X2 dan X3 berpengaruh terhadap 

variabel Y. 

4) Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi bertujuan untuk menganaliis hubungan mate-

matis antara variable Y sebagai output dengan beberapa variable X 

sebagai input. Regresi ini digunakan untuk menguji variable bebas. 

Berdasarkan tabel coefficients Tabel 4.14 diperoleh persamaan regresi 
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adalah sebagai berikut: 

Y = 16,377 + 1,891 X1 + 0,119 X2 + 0,970 X3 

Persamaan regresi tersebut terdapat nilai β0 atau nilai konstanta 

sebesar 1,891. Selain itu, persamaan regresi linier berganda di atas, 

terdapat nilai koefisien regresi variabel bebas X adalah positif. Nilai 

koefisien X yang positif artinya apabila terjadi perubahan pada variabel 

X, akan menyebabkan perubahan secara searah pada variabel Y.  

Koefisien Regresi profitabilitas (ROA) sebesar 1,891 yang ber-

arti bahwa jika profitabilitas naik sebesar satu satuan, akan mem-

pengaruhi  pengungkapan Islamic Social Reporting sebesar 1,891 satuan, 

dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Koefisien 

Regresi leverage (DER) sebesar 0,119 yang berarti bahwa jika leverage 

naik sebesar satu satuan, akan mempengaruhi pengungkapan Islamic 

Social Reporting sebesar 0,119 satuan, dengan asumsi bahwa variabel 

lain dianggap konstan. Koefisien Regresi ukuran perusahaan (size) 

sebesar 0,970 yang berarti bahwa jika ukuran perusahaan naik sebesar 

satu satuan, akan mempengaruhi pengungkapan Islamic Social Reporting 

sebesar 0,970 satuan, dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap 

konstan. 

b. Uji Hipotesis H4, H5, H6 

1) Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi dapat digunakan sebagai tolak ukur seberapa 

luas kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai 

koefisien detrrminasi adalah 0-1. Apabila nilai koefisien determinasi yang 
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diperoleh kecil, berarti kemampuan variabel bebas dalam menerangkan 

variasi variabel terikat sangat terbatas. Sedangkan apabila nilai koefisien 

dererminasi hampir mendekati 1, maka kemampuan variabel bebas dalam 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel terikat. 

Penelitian ini menggunakan nilai Adjusted R Square. Hasil peng-

ujian koefisien determinasi yaitu : 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

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

Estimate 

1 0.671a 0.522 0.512 3.724 

a. Predictors: (Constant), SIZE*DPS, ROA*DPS, ROA, DER, SIZE, DER*DPS 

b. Dependent Variable: ISR 

Sumber: data primer diolah, 2022 

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa nilai Adjudted R Square yaitu 

sebesar 0,512. Nilai ini dapat diartikan bahwa pengaruh variabel bebas 

yaitu variabel profitabilitas (ROA), leverage (DER), ukuran perusahaan 

(size) terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting adalah sebesar 

51,2%, sedangkan 48,8% variabel Islamic Social Reporting dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti. 

2) Uji Simultan ( Uji  F ) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui keseluruhan dari variabel 

independen yaitu memberikan pengaruh secara Bersama-sama terhadap 

variabel dependen yaitu pada tingkat signifikansi 0,05 (5%). Kriteria peng-

ambilan keputusan dalam menerima atau menolak dapat dilihat seperti 
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berikut: (a) Apabila Fhitung  < Ftabel atau nilai Sig >0,05 maka H0 diterima; 

dan (b) Apabila Fhitung > Ftabel atau nilai Sig <0,05 maka Ha diterima. 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Simultan (Uji-F) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 189.862 6 31.644 22.281 0.005b 

Residual 665.847 48 13.872   

Total 855.709 54    

a. Dependent Variable: ISR 

b. Predictors: (Constant), SIZE*DPS, ROA*DPS, ROA, DER, SIZE, DER*DPS 

Sumber: data primer diolah, 2022 

Tabel 4.17 diatas menunjukkan bahwa nilai sig. yaitu sebesar 0,005 

<0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang dimasuk-

kan dalam model mempunyai pengaruh secara Bersama-sama terhadap 

variabel dependen atau variabel bebas layak dijadikan model regresi untuk 

memprediksi variabel Y, dengan demikian variabel prifitabilitas (ROA), 

leverage (DER), ukuran perusahaan (size) dapat memprediksi variabel 

pengungkapan Islamic Social Reporting 

3) Uji Parsial (Uji t) 

Uji ini dilakukan untuk memberitahukan secara parsial variabel 

independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel 

dependen dengan nilai signifikansi 5% dan menganggap variabel in-

dependen bernilai konstan. Kriteria penentuan untuk diterima atau ditolak-

nya hipotesis yaitu sebagai berikut: (a) Apabila nilai thitung < ttabel atau nilai 

Sig > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini berarti secara parsial 

variabel independen tidak ada pengaruh terhadap variabel dependen; dan 

(b) Apabila nilai thitung > ttabel atau nilai Sig < 0,05 maka Ha  diterima dan 
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H0 ditolak. Hal ini berarti secara parsial variabel independen terdapat 

pengaruh terhadap variabel dependen. 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Parsial (Uji-t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 15.867 1.024  15.502 0.000 

ROA 0.730 0.201 0.054 3.182 0.009 

DER 0.034 0.171 0.036 3.198 0.008 

SIZE 0.191 0.305 0.055 4.182 0.009 

ROA*DPS 0.513 0.730 0.299 5.132 0.038 

DER*DPS 0.893 0.784 0.809 5.139 0.026 

SIZE*DPS 0.132 0.793 0.445 4.631 0.005 

a. Dependent Variable: ISR 

Sumber: data primer diolah, 2022 

Tabel 4.18 menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel 

pritabilitas (ROA*DPS) yaitu sebesar 0,038, variabel leverage (DER* 

DPS) sebesar 0,026, dan untuk variabel ukuran perusahaan (size)  (SIZE* 

DPS) sebesar 0,005. Maka dapat diputuskan bahwa nilai sig. variabel 

0.007 < α = 0,05, maka H0 diterima; nilai sig. variabel leverage (DER) 

adalah sebesar 0,009 α = 0,05, maka H0 diterima; dan nilai sig. variabel 

ukuran perusahaan (size) 0,001 α = 0,05, maka H0 diterima. Kesimpulan-

nya, berdasarkan nilai signifikansi dapat disimpulkan bahwa variabel X1, 

X2 dan X3 berpengaruh terhadap variabel Y. 

4) Moderate Regression Analysis (MRA)’ 

Uji interaksi atau sering disebut Moderated Regression Analysis 

(MRA) merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam 

persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih 
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independen) yang bertujuan mengetahui apakah variabel moderating 

memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen. Dalam penelitian ini, hasil pengujian Moderated 

Regression Analysis terlihat pada Tabel 4.18. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel 

Moderasi (ROA*DPS) sebesar 0.513 bernilai positif dan nilai t statistik sebesar 

5.132 serta nilai signifikansi sebesar 0,038 < α (0,05) sehingga dapat dikatakan 

variabel Dewan Pengawas Syariah memperkuat hubungan profitabilitas ter-

hadap pengungkapan Islamic Social Reporting. 

Hasil penelitian ini juga  menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 

variabel Moderasi (DER*DPS) sebesar 0.893 bernilai positif dan nilai t statistik 

sebesar 5.139 serta nilai signifikansi sebesar 0,026 < α (0,05) sehingga dapat 

dikatakan variabel Dewan Pengawas Syariah memperkuat hubungan leverage 

terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. 

Serta Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 

variabel Moderasi (SIZE*DPS) sebesar 0.132 bernilai positif dan nilai t 

statistik sebesar 4.631 serta nilai signifikansi sebesar 0,005 < α (0,05) sehingga 

dapat dikatakan variabel Dewan Pengawas Syariah memperkuat hubungan 

ukuran perusahaan (size) terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting.  
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D. Pembahasan Penelitian 

1. Pengaruh Profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting 

Penelitian ini, hasil pengujian secara simultan dengan uji F, menunjukkan 

bahwa ROA, DER, dan SIZE berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkap-

an ISR, dengan diperoleh hasil nilai sig. < 0,05 yaitu 0,009 < 0,05. Sehingga di-

peroleh kesimpulan pada uji F bahwa H0 diterima Ha ditolak. Karena itu, secara 

Bersama-sama ROA, DER, dan SIZE berpengaruh signifikan terhadap peng-

ungkapan ISR. 

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. 

Profitabilitas dalam perspektif Islam merupakan suatu manfaat keuntungan yang 

bersifat intangible, mempunyai makna berorientasi pada akhirat. Keuntungan 

dalam Alquran tidak berhenti hanya pada angka, tidak hanya dapat dihitung me-

nyinggung sejumlah imperatif dan larangan namun dapat dirasakan, serta ber-

orientasi pada eksplisit dan implisit mengenai proses di akhirat. Semakin tinggi 

tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan 

ISR pada perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi, membuat 

manajemen mempunyai kebebasan dan kemudahan dalam menyatakan program 

tanggung jawab sosialnya terhadap para pemegang saham atau stakeholders maka 

dari itu, bank yang memiliki tingkat profitbilitas yang tinggi cenderung akan meng-

ungkapkan tanggung jawab sosial (ISR) perusahaan. 

Faktor kedua yang mempengaruhi pengungkapan ISR adalah leverage. 

Leverage adalah kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva atau dana 
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yang mempunyai beban tetap (hutang atau saham istimewa) dalam rangka me-

wujudkan tujuan perusahaan memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik per-

usahaa. Leverage berkaitan dengan bagaimana suatu perusahaan di danai dan 

apakah perusahaan didanai lebih banyak dengan menggunakan hutang, yaitu ber-

kaitan dengan tingkat pengelolaan hutang perusahaan. Semakin tinggi rasio 

leverage, maka semakin banyak kegiatan suatu perusahaan dibiayai oleh hutang 

dari pada dengan modal sendiri perusahaan. Suatu perusahaan dapat melakukan 

pendanaan melalui dua cara, yaitu melalui pemegang saham dan melalui kreditur 

dengan meminjam dana, dari kedua cara tersebut dapat mempengaruhi tingkat 

pengungkapan tanggung jawab perusahaan. 

Faktor ketiga yang mempengaruhi pengungkapan ISR adalah ukuran per-

usahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana sebuah perusahaan bisa di 

klasifikasikan besar atau kecil dengan berbagai macam cara, yaitu dengan melihat 

total aset, log size, jumlah tenaga kerja, nilai pasar saham dan lain sebagainya. 

Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin tinggi laba yang akan di-

hasilkan oleh perusahaan semakin kecil aktiva perusahaan yang dibiayai oleh 

hutang.  

Penelitian ini mendukung dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Nina Sabrina dan Betri (2018) yang menunjukkan bahwa Profitabilitas, 

leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap peng-

ungkapan ISR. Namun hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian dari Siti Sara 

Rostiani & Tuntun A. Sukanta (2019) yang menunjukkan hasil yang berbanding 

terbalik, bahwa profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan ISR. 
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2. Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting 

Variabel profitabilitas yang diukur dengan rasio ROA berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi yaitu 0,007 

< 0,05, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa H1 diterima. Oleh karena itu, 

Profitabilitas berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting secara positif, artinya 

apabila profitabilitas meningkat maka akan mengakibatkan kenaikan terhadap nilai 

Islamic Social Reporting 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menjadi tolak ukur kemampuan 

manajemen dalam menciptakan keuntungan yang mencakup laba perusahaan, aset 

bersih perusahaan maupun modal sendiri. Pada penelitian ini menggunakan rasio 

ROA, di mana ROA berpengaruh signifikan terhadap Islamic Social Reporting, ini 

dikarenakan bahwa semakin tinggi nilai ROA, maka kinerja perusahaan akan 

semakin produktif sehingga dapat meningkatkan pengungkapan Islamic Social 

Reporting yang lebih besar lagi. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi bank 

syariah karena dengan begitu investor akan tertarik untuk menginvestasikan dana-

nya di bank syariah yang nantinya akan menaikkan nilai perusahaan serta me-

ningkatnya citra yang bank syariah yang baik di mata stakeholder dan masyarakat.  

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hernandya Putri dan Edi 

Sukarmanto (2021) dengan judul: Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Pritabilitas 

terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR), dimana hasil penelitian 

menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting (ISR). Jadi, dari penjelasan teori dan hasil penelitian menunjukkan 



114 

 

bahwa profitabilitas mampu mempengaruhi pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR) pada bank umum syariah di Indonesia. 

3. Pengaruh  leverage terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting 

Variabel leverage yang diukur dengan rasio DER berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi yaitu 0,009 

< 0,05, oleh karena itu, dapat diperoleh kesimpulan bahwa H2 diterima. Artinya 

Leverage berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting secara positif, di mana 

apabila Leverage meningkat maka akan mengalami peningkatan terhadap nilai 

Islamic Social Reporting.  

Bank syariah dengan leverage yang tinggi akan melaksanakan pengung-

kapan Islamic Social Reporting yang lebih luas lagi, ini karena bank syariah me-

miliki tuntutan yang lebih besar dari pihak yang berkepentingan sehingga bank 

syariah berusaha untuk melonggarkan tuntutan dengan melakukan banyak peng-

ungkapan tanggung jawab sosial yang bertujuan memberikan keyakinan bahwa 

perusahaan tidak akan melanggar perjanjian yang ada. Semakin besar pengungkap-

an, maka semakin besar pula informasi yang diperoleh pemegang saham, kreditor, 

investor, dan pengguna informasi lainnya. Dengan begitu dapat melihat hal tersebut 

sebagai jaminan atas kelangsungan hidup perusahaan dan pihak tersebut memper-

oleh keyakinan atas terjaminnya hak mereka.  

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Arry Eksandy (2017) yang 

berjudul: Pengaruh leverage terhadap pengungkapan Islamic social reporting 

dengan akuntanilitas dan tranparansi sebagai varaiabel moderating pada perbank-

an syariah di Indonesia periode 2012-2016, dimana hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa leverage berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting 

(ISR). Jadi, dari penjelasan teori dan hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage 

mampu mempengaruhi pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada bank 

umum syariah di Indonesia. 

4. Pengaruh ukuran perusahaan  terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting 

Variabel ukuran perusahaan (size) berpengaruh positif dan signifikan ter-

hadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi yaitu 0,001 < 0,05. 

karena itu, ukuran perusahaan (size) berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting 

secara positif, artinya jika ukuran perusahaan (size) meningkat maka akan meng-

akibatkan peningkatan pula terhadap nilai Islamic Social Reporting.  

Ukuran perusahaan (size) berpengaruh signifikan terhadap Islamic Social 

Reporting. Ini dapat terjadi dikarenakan untuk menentukan besar-kecilnya sebuah 

perusahaan dapat diukur dengan jumlah total aset yang dimiliki perusahaan 

tersebut. Semakin tinggi jumlah aset maka akan semakin luas pengungkapan 

Islamic Social Reporting yang dilakukan oleh bank syariah dibandingkan dengan 

total aset yang lebih rendah, dikarenakan sumber dana yang dimiliki dalam melak-

sanakan kegiatan tanggung jawab sosial juga lebih tinggi, sehingga semakin luas 

tuntutan akan keterbukaan informasi, dengan begitu bank syariah meisyaratkan 

bahwa telah melakukan prinsip syariah dengan sesuai.  

Hasil ini sejalan dengan penelitian Wilda Mei Rina Manurung (2020) 

dengan judul penelitian “pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage 
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terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perusahaan industri barang 

dan konsumsi yang terdaftar di indeks saham syariah Indonesia (ISSI), dimana hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap peng-

ungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Jadi, dari penjelasan teori dan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mampu mempengaruhi peng-

ungkapan Islamic Social Reporting (ISR) bank umum syariah di Indonesia. 

5. Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting dimoderasi oleh dewan pengawas syariah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel 

Moderasi (ROA*DPS) sebesar 0.513 bernilai positif dan nilai t statistik sebesar 

5.132 serta nilai signifikansi sebesar 0,038 > α (0,05) sehingga dapat dikatakan 

variabel Dewan Pengawas Syariah memperkuat hubungan profitabilitas terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting. 

Perusahaan dalam hukum Islam adalah perusahan yang pengungkapan 

kinerja sosialnya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.132 Pengungkapan 

kinerja sosial yang berbasis syariah dikembangkan berdasarkan Accounting and 

Auditing Organization for Islamic Financial Instituton (AAOIFI) yang melahirkan 

Islamic social reporting sebagai perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial 

yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam 

perekonomian, tetapi juga peran perusahan dalam perspektif spiritual.133 Sehingga 

untuk memastikan transparansi berdasarkan prinsip syariah terlaksana, maka di-

butuhkan mekanisme pengawasan yang juga berpegang pada prinsip syariah.  

                                                           
132Prasetyoningrum, “Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Peng-

awas Syariah Terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Tengah”. 
133Ari. Dewan Pengawas Syariah dan Pengungkapan Aspek Lingkungan, Produk dan Jasa 

pada Bank Syariah. 
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Pengawasan yang dimaksud adalah adanya dewan pengawas syariah dalam 

sebuah institusi atau perusahaan. Keberadaan dewan pengawas syariah dalam bank 

syariah merupakan penentu dalam pelaksanaan seluruh transaksi dan produk yang 

ditawarkan sesuai dengan peraturan dan prinsip Islam. Termasuk mengawasi per-

usahaan dalam memperoleh laba, tentu dengan cara yang benar dan patuh terhadap 

aturan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyaknya pengawas dalam 

bank syariah yang berprinsip syariah, maka diduga akan mendorong bank syariah 

untuk lebih banyak memberikan informasi kepada stakeholders mengenai produk 

dan jasa yang dihasilkan yang telah menggunakan konsep syariah. Semakin besar 

laba yang dihasilkan oleh perusahaan dan semakin besar jumlah dewan pengawas 

syariahnya maka perusahaan akan cenderung mengungkapkan tanggung jawab 

sosialnya dengan benar dan sesuai dengan aturan-aturan Dewan Syariah Nasional. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian Febrianti Safitri dan Moh. Rofiuddin 

(2021) dengan judul: Pengungkapan Islamic social reporting yang dimoderasi oleh 

komisaris independent dengan teknik moderated regressiomn analysis, dimana 

hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah mampu menguatkan 

pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Jadi, dari 

penjelasan teori dan hasil penelitian menunjukkan dewan pengawas syariah mampu 

menguatkan pengaruh profutabilitas terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR) pada bank umum syariah di Indonesia. 

6. Pengaruh leverage terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting 

dimoderasi oleh dewan pengawas syariah  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel 

Moderasi (DER*DPS) sebesar 0.893 bernilai positif dan nilai t statistik sebesar 
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5.139 serta nilai signifikansi sebesar 0,026 > α (0,05) sehingga dapat dikatakan 

variabel Dewan Pengawas Syariah memperkuat hubungan Leverage terhadap 

Islamic Social Reporting.  

Perusahaan yang memiliki hutang menunjukkan bahwa pengelolaan pen-

danaan untuk kegiatan operasional perusahaan itu baik karena dengan pengelolaan 

hutang yang baik akan menjadikan perusahaan lebih berkembang dan mampu 

menghasilkan laba. Selain itu, investor percaya dalam berinvestasi di perusahaan 

tersebut dan diharapkan akan mendapatkan pendapatan maksimal. Perusahaan 

dengan rasio leverage yang tinggi justru dinilai sebagai perusahaan yang memiliki 

kemampuan mengendalikan resiko keuangan dengan baik.134  

Agency theory menjelaskan bahwa kepatuhan dibentuk untuk mengurangi 

terjadinya konflik antara kelompok kepentingan, seperti pemegang saham dan 

manajer karena perusahaan harus mampu membiayai seluruh hutangnya agar 

investor percaya pada perusahaan dan banyak menanamkan modalnya pada per-

usahaan tersebut. Bukan hanya pemegang saham selaku prinsipal saja yang akan 

mengawasi manajemen per-usahaan, namun juga pihak eksternal, yaitu kreditur.135  

Dewan pengawas syariah juga mengikuti dan mengawasi jalannya 

opersonal perusahaan. Sehingga semakin banyak yang ikut mengawasi perusahaan 

maka peluang manajemen melakukan tindakan yang merugikan akan semakin 

kecil. Hal ini disebabkan oleh organisasi yang lebih besar rentan terhadap peng-

awasan berbagai kelompok masyarakat sehingga menghadapi tekanan lebih besar 

                                                           
134Febrianti Safitri and Mohammad Rofiuddin, “Pengungkapan Islamic Social Reporting 

Yang Dimoderasi Komisaris Independen dengan Teknik Moderated Regression Analysis”, Journal 

of Accounting and Digital Finance 1, no. 2 (2021): 138–52, https://doi.org/10.53088/jadfi.v1i2. 154. 
135Resti NIngsaptiti, “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Mekanisme Corporate 

Governance Terhadap Manajemen Laba”, Skrpsi, 2010. 

https://doi.org/10.53088/jadfi.v1i2.%20154
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untuk mengungkapkan kegiatan mereka agar bertanggungjawab secara sosial dan 

hukum. 

Hasil perhitungan rasio leverage diperlukan sebagai dasar pertimbangan 

dalam memutuskan antara penggunaan dana dari pinjaman atau penggunaan dana 

dari modal sebagai alternatif sumber pembiayaan aset perusahaan.136 Perusahaan 

mengindikasikan bahwa dengan rasio leverage yang tinggi semakin besar per-

usahaan. Semakin besar perusahaan, maka semakin luas informasi yang diungkap-

kan pada islamic social reporting yang dapat diperoleh oleh pihak-pihak seperti 

pemegang saham, kreditor, investor dan pengguna informasi lainnya dapat melihat 

hal tersebut sebagai jaminan going concern perusahaan dan agar pihak-pihak 

tersebut dapat memperoleh keyakinan atas terjaminnya hak mereka. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian Ervina Tri dan Nugroho Heri Pramono 

(2022) dengan judul: Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan Islamic 

social reporting pada bank syariah di Indonesia, dimana hasil penelitian menunjuk-

kan bahwa dewan pengawas syariah mampu menguatkan pengaruh leverage ter-

hadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Penjelasan teori dan hasil penelitian 

menunjukkan dewan pengawas syariah mampu menguatkan pengaruh leverage 

terhadap  pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada bank umum syariah 

di Indonesia. 

 

 

                                                           
136Eksandy and Hakim. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage ter-

hadap Pengungkapan Islamic Social Reporing (pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-

2015) ISSN 2460-0784”. 
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7. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting dimoderasi oleh dewan pengawas syariah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel 

Moderasi (SIZE*DPS) sebesar 0.132 bernilai positif dan nilai t statistik sebesar 

4.631 serta nilai signifikansi sebesar 0,005 < α (0,05) sehingga dapat dikatakan 

variabel Dewan Pengawas Syariah memperkuat hubungan ukuran perusahaan ter-

hadap pengungkapan Islamic Social Reporting.  

Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan 

syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di Lembaga keuang-

an syariah tersebut.137 Perbedaan mendasar antara institusi finansial konvensional 

dan institusi finansial Islam adalah adanya dewan pengawas Syariah.138 Adanya 

dewan pengawas syariah ini merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan tata 

kelola perusahaan pada institusi Islam. Fungsi utama dewan ini adalah untuk meng-

arahkan, meninjau dan mengawasi kegiatan bank syariah. DPS mempunyai peran 

dalam pengungkapan ISR perbankan syariah. Hal ini karena dewan pengawas 

syariah mempunyai wewenang mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip 

syariah. Karena itu, semakin banyak DPS maka semakin efektif pula pengawasan 

terhadap pengungkapan ISR dengan prinsip syariah. 

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari beberapa faktor, baik itu dari size, 

profit yang dihasilkan prusahaan dan lain sebaainya. Salah satu faktor selanjutnya 

                                                           
137Kurrohman. Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance pada 

Perbankan Syariah. 
138Hakim. Pengaruh Ukuran Perusahaan Umur Perusahaan Profitabilitas dan Leverage 

terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

Periode 2013-2017. Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2018): 1689–99. 



121 

 

yang akan menilai bahwa ukuran perusahaan itu bersar atau kecil yaitu dengan 

melihat ukuran dewan pengawas syariahnya. Pada perbankan konvensional tidak 

memiliki DPS yang mengawasi kepatuhan terhada prinsip-prinsip yang dijalankan 

pada Bank sehingga dalam menilai ukuran prusahaannya tidak erdapat poin ukuran 

DPS, sehingga dalam penelittian ini dimasukkan ukuran DPS sebagai salah satu 

factor penentu perusahan dikatakan Besar. Sehingga semakin banyak jumlah dewan 

pengawas syariahnya itu berarti bahwa semakin besar perusahan tersebut sehingga 

akan semakin memperkuat pengungkapan Islamic Social Reporting. 

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mega Ayu 

Paundriyana Dewi dan Maria Rio Rita (2021) dengan judul: Board of Comissioners, 

Sharia Supervisory Board, ISR: Bank Size Moderation, dimana hasil penelitian me-

nunjukkan bahwa dewan pengawas syariah mampu menguatkan pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Jadi, dari penjelasan 

teori dan hasil penelitian menunjukkan dewan pengawas syariah mampu menguat-

kan pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting 

(ISR) pada bank umum syariah di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan uraian yang dilakukan dalam penelitian ini, 

peneliti memperoleh kesimpulan yaitu: 

1. Profitabilitas yang diukur dengan rasio Return on Asset (ROA) ber-

pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2020. Hal ini menunjuk-

kan ketika profitabilitas meningkat maka akan mengalami peningkatan 

terhadap nilai Islamic Social Reporting.  

2. Leverage yang diukur dengan rasio Debt to Equity Ratio (DER) ber-

pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2020. Hal ini menunjuk-

kan apabila leverage meningkat maka akan mengalami peningkatan ter-

hadap nilai Islamic Social Reporting. 

3. Ukuran perusahaan (size) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah tahun 

2016-2020. Hal ini jika ukuran perusahaan (size) meningkat maka akan 

mengakibatkan peningkatan pula terhadap nilai Islamic Social Reporting. 

4. Variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) memperkuat hubungan variabel 

profitabilitas terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Hal ini 

menunnjukkan hasil bahwa dewan pengawas syariah mampu memperkuat 

pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting 

pada Bank Umum Syariah di Indonesia.  
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5. Variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) memperkuat hubungan variabel 

Leverage terhadap pengungkapan ISR. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa dewan pengawas syariah mampu memperkuat pengaruh leverage 

terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia. 

6. Variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) memperkuat hubungan variabel 

Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah mampu 

memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan Islamic 

Social Reporting Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.  

B. Implikasi Penelitian 

Implikasi dari penelitian ini dapat dilihat dari kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh keuntungan dan kemampuan perusahaan dalam membayar 

utangnya sehingga ketika kedua faktor tersebut tercapai maka perusahaan akan 

lebih cenderung mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Selanjutnya dilihat 

dari ukuran perusahaan baik itu besar ataupun kecil yang diukur dengan proksi total 

asset dapat mempengaruhi banyaknya pengungkapan Islamic Social Reporting 

dengan tetap berpengang pada kepatuhan terhadap Dewan Pengawas Syariah. 

Sehingga implikasi dari hasil penelitian ini adalah perusahaan diharapkan mampu 

mengoptimalkan penggunaan dananya untuk kegiatan sosial dan lingkungan, 

khususnya dibidang syariah. 
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C. Saran-Saran 

Berdasarkan fenomena yang ditemukan dalam penelitian ini, peneliti ingin 

memberikan beberapa saran dengan harapan bermanfaat bagi pihak terkait, yaitu: 

1. Bagi Pihak Bank Syariah. Pihak bank syariah lebih meningkatkan dan 

memperluas lagi pengungkapan Islamic Social Reporting guna menarik 

investor untuk berinvestasi ke bank syariah serta memberikan kepercayaan 

atau citra yang baik dari masyarakat terhadap perbankan syariah. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya. Disarankan untuk memperpanjang waktu 

penelitian dan sampel unit perbankan syariah. 

3. Bagi Akademisi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi serta tambahan ilmu pengetahuan untuk pelajar, mahasiswa, serta 

kalangan akademik lainnya dalam menyelesaikan tugas atau penelitian di 

masa mendatang. 
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Lampiran 1 Indeks Islamic Social Reporting 

NO ITEM PENGUNGKAPAN ISR SKOR SUMBER 

  PENDANAAN DAN INVESTASI 6   

1 Aktivitas yang mengandung riba (beban bunga dan pendapatan bunga). 1 Haniffa (2002) 

2 

Kegiatan yang mengandung gharar (hedging, future on delivery 

trading/margin trading, arbitrage baik spot atau forward, short selling, 

pure swap, warrant). 1 
Othman et al (2009) 

3 Zakat (jumlah dan penyaluran). 1 Haniffa (2002) 

4 
Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan 

piutang tidak tertagih. 1 Othman et al (2009 

5 Kegiatan Investasi (secara umum). 1 Haniffa dan Hudaib (2007) 

6 Proyek Pembiayaan (secara umum). 1 Haniffa dan Hudaib (2007) 

        

  PRODUK DAN JASA 3   

7 Pernyataan DPS terhadap kehalalan produk dan jasa baru. 1 Haniffa dan Hudaib (2007) 

8 Jenis dan definisi setiap produk. 1 Haniffa dan Hudaib (2007) 

9 
Pelayanan atas keluhan nasabah (bentuk, jumlah keluhan dan 

penyelesaian). 1 
Haniffa dan Hudaib (2007) 

        

  KARYAWAN 6   

10 Jumlah Karyawan 1 Haniffa dan Hudaib (2007) 

11 Jam Kerja 1 Haniffa dan Hudaib (2007) 

12 Pendidikan dan Pelatihan karyawan 1 Haniffa dan Hudaib (2007) 

13 Apresiasi terhadap karyawan berprestasi 1 Haniffa dan Hudaib (2007) 

14 Waktu ibadah / kegiatan religious 1 Othman et al (2009) 

15 Kesejahteraan karyawan 1 Haniffa dan Hudaib (2007) 

        

  MASYARAKAT 7   

16 Sedekah/donasi (Jumlah dan Penyalurannya). 1 Haniffa (2002) 

17 Wakaf (Jenis dan penyaluran) 1 Othman et al (2009) 

18 Qard hasan/pinjaman kebaikan (Jumlah dan Penyaluran). 1 Haniffa (2002) 

19 Sukarelawan dari kalangan karyawan 1 Haniffa (2002) 

20 
Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/ kuliah (magang atau praktik 

kerja lapangan). 1 
Othman et al (2009) 

21 
Kegiatan amal atau sosial (bantuan bencana alam, donor darah, sunatan 

masal, pem-bangunan infrastruktur, dll). 1 
Othman et al (2009) 

22 
Menyokong kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan 

dan keagamaan. 1 
Haniffa dan Hudaib (2007) 

        

  LINGKUNGAN 4   

23 Konservasi lingkungan hidup. 1 Haniffa (2002) 

24 
Kegiatan mengurangi efek pemanasan global (minimalisasi polusi, 

pengelolaan limbah, pengelolaan airbersih, dll). 1 
Othman et al (2009) 

25 Pendidikan terhadap lingkungan hidup 1 Othman et al (2009) 
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27 Sistem manajemen lingkungan hidup 1 Othman et al (2009) 

        

  TATA KELOLA PERUSAHAAN 7   

28 Status kepatuhan terhadap syariah (opini DPS). 1 Othman et al (2009) 

29 Struktur kepemilikan saham 1 Othman et al (2009) 

30 Kebijakan anti korupsi 1 Othman et al (2009) 

31 
Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan 

terorisme 1 
POJK No. 12/POJK.01/2017 

32 
Pelaporan dan pemantauan informasi debitur melalui sistem layanan 

informasi keuangan. 1 
POJK No. 18/POJK.03/2017 

33 
Rincian nama dan profil dewan komisaris, dewan direksi dan dewan 

pengawas syariah. 1 
Othman et al (2009) 

34 
Kinerja dewan komisaris, dewan direksi dan dewan komisaris 

(pelaksanaan tanggung jawab dan jumlah rapat). 1 Othman et al (2009) 

        

  TOTAL 33   

 

Lampiran 2 Daftar Bank Umum Syariah 

No Bank Umum Syariah Kode 

1 BTPN Syariah BTPNS 

2 Bank Muamalat BM 

3 Panin Dubai Syariah PDS 

4 BCA Syariah BCAS 

5 Bank Aceh Syariah BAS 

6. Bank Mega Syariah BMS 

7 Bank NTB Syariah BNTBS 

8 Bank Jabar Banten Syariah BJBS 

9 Bank Aladin Syariah BALS 

10 Bank Bukopin Syariah BBS 

11 Bank Victoria Syariah BVS 
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Lampiran 3 Skor Indeks ISR 

 

 
 

SKOR INDEX ISR TAHUN 2016 

NO KODE A (dana & investasi) B (produk & jasa) C (karyawan) D (Masyarakat) E (Ligkungan) F (tata kelola perusahaan) TOTAL 

  1 2 3 4 5 6 JML 1 2 3 JML 1 2 3 4 5 6 JML 1 2 3 4 5 6 7 JML 1 2 3 4 JML 1 2 3 4 5 6 7 JML  

1 BTPNS 1 0 0 1 0 1 2 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1 3 1 0 1 0 1 1 0 4 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 3 16 

2 BM 1 1 1 0 1 1 5 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1 3 0 0 1 1 0 1 1 4 1 0 1 0 2 1 1 1 0 1 1 1 6 23 

3 BPDS 1 0 1 0 0 1 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 3 15 

4 BCAS 1 1 1 0 1 0 4 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 4 1 1 1 0 0 1 1 5 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 4 19 

5 BACS 1 1 1 1 0 0 4 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 1 0 4 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 3 18 

6 BMS 1 0 1 0 1 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 8 

7 BNTBS 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 3 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 1 4 14 

8 BJBS 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 2 11 

9 BALS 1 1 0 0 1 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 3 12 

10 BBS 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 4 12 

11 BVS 1 1 0 0 0 1 3 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 3 1 1 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 15 

SKOR INDEX ISR TAHUN 2017 

NO KODE A (dana & investasi) B (produk & jasa) C (karyawan) D (Masyarakat) E (Ligkungan) F (tata kelola perusahaan) TOTAL 

  1 2 3 4 5 6 JML 1 2 3 JML 1 2 3 4 5 6 JML 1 2 3 4 5 6 7 JML 1 2 3 4 JML 1 2 3 4 5 6 7 JML  

1 BTPNS 1 0 0 1 0 1 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 1 0 4 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 4 15 

2 BM 1 1 1 0 0 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 7 17 

3 BPDS 1 0 1 0 0 1 3 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 3 16 

4 BCAS 1 1 1 1 1 0 5 1 0 1 2 1 0 1 0 0 1 3 1 0 1 0 1 1 0 4 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 4 19 

5 BACS 1 1 1 1 0 0 4 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 1 0 4 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 1 4 19 

6 BMS 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 9 

7 BNTBS 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 3 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 1 4 15 

8 BJBS 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 2 12 

9 BALS 1 1 0 0 1 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 4 14 

10 BBS 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 4 13 
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11 BVS 1 1 0 0 0 1 3 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 3 1 1 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 15 

 
SKOR INDEX ISR TAHUN 2018 

NO KODE A (dana & investasi) B (produk & jasa) C (karyawan) D (Masyarakat) E (Ligkungan) F (tata kelola perusahaan) TOTAL 

  1 2 3 4 5 6 JML 1 2 3 JML 1 2 3 4 5 6 JML 1 2 3 4 5 6 7 JML 1 2 3 4 JML 1 2 3 4 5 6 7 JML  

1 BTPNS 1 0 0 1 0 1 2 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 3 1 0 1 0 1 1 0 4 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 4 16 

2 BM 1 1 1 0 0 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 5 16 

3 BPDS 1 0 1 0 0 1 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 3 15 

4 BCAS 1 1 1 0 1 0 4 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 3 1 0 1 0 1 1 1 5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 4 18 

5 BACS 1 1 1 1 1 0 5 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 1 1 4 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 1 4 20 

6 BMS 1 0 1 0 1 0 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 10 

7 BNTBS 1 1 1 0 0 1 4 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1 4 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 1 5 19 

8 BJBS 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 14 

9 BALS 1 1 0 0 1 0 3 1 1 1 3 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 4 16 

10 BBS 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 5 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 4 15 

11 BVS 1 1 1 0 0 1 4 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 3 1 1 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 16 

SKOR INDEX ISR TAHUN 2019 

NO KODE A (dana & investasi) B (produk & jasa) C (karyawan) D (Masyarakat) E (Ligkungan) F (tata kelola perusahaan) TOTAL 

  1 2 3 4 5 6 JML 1 2 3 JML 1 2 3 4 5 6 JML 1 2 3 4 5 6 7 JML 1 2 3 4 JML 1 2 3 4 5 6 7 JML  

1 BTPNS 1 0 0 1 0 1 2 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 3 1 0 1 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 4 15 

2 BM 1 1 1 0 0 1 4 1 1 0 2 1 1 1 0 0 1 4 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 1 1 7 22 

3 BPDS 1 1 1 0 0 1 4 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1 5 1 1 1 0 1 1 1 6 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 1 5 24 

4 BCAS 1 1 1 1 0 0 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 4 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 4 16 

5 BACS 1 1 1 1 0 0 4 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 1 1 5 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 1 4 20 

6 BMS 1 0 1 0 1 1 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 11 

7 BNTBS 1 1 1 0 0 1 4 1 1 0 2 1 1 1 1 1 0 5 1 0 0 0 1 1 1 4 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 1 5 22 

8 BJBS 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 1 3 13 
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9 BALS 1 1 0 0 1 0 3 1 1 1 3 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 5 17 

10 BBS 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 2 0 1 1 1 0 1 1 5 16 

11 BVS 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 3 1 1 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 15 

SKOR INDEX ISR TAHUN 2020 

NO KODE A (dana & investasi) B (produk & jasa) C (karyawan) D (Masyarakat) E (Ligkungan) F (tata kelola perusahaan) TOTAL 

  1 2 3 4 5 6 JML 1 2 3 JML 1 2 3 4 5 6 JML 1 2 3 4 5 6 7 JML 1 2 3 4 JML 1 2 3 4 5 6 7 JML  

1 BTPNS 1 0 0 1 0 1 2 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 3 1 0 1 0 1 1 1 5 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 5 17 

2 BM 1 1 1 0 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 0 0 1 4 1 0 1 0 0 1 1 4 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 7 24 

3 PDS 1 1 1 0 0 1 4 1 1 1 3 1 1 0 0 0 1 3 1 1 1 0 1 1 1 6 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 1 5 23 

4 BCAS 1 1 1 1 1 0 5 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 1 1 5 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 1 4 21 

5 BACS 1 1 1 1 1 0 5 1 1 0 2 1 1 1 0 0 1 4 1 1 1 0 1 1 1 6 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 7 26 

6 BMS 1 0 1 0 1 1 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3 13 

7 BNTBS 1 1 1 0 0 1 4 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 6 1 0 0 0 1 1 1 4 1 0 0 1 2 1 1 1 1 0 1 1 6 24 

8 BJBS 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 1 3 14 

9 BALS 1 1 0 0 1 0 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 4 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 5 17 

10 BBS 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 2 1 1 0 1 0 1 4 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 2 0 1 1 1 0 1 1 5 17 

11 BVS 1 0 1 0 0 1 3 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 3 1 1 1 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 17 
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Lampiran 4 Rangkuman Data Penelitian 

NO THN NAMA BANK ROA DER SIZE DPS TOTAL ISR 

2016 

1   BTPN SYARIAH 1.0381 5.3162 
  

178,315,026,000,000  0 16 

2   BANK MUAMALAT 0.0014 14.415 
    

55,786,000,000,000  1 23 

3   
PANIN DUBAI 
SYARIAH 0.0031 2.1292 

    
15,961,554,000,000  0 15 

4   BCA SYARIAH 0.011 3.5451 
       

4,995,600,000,000  0 19 

5   
BANK ACEH 
SYARIAH 0.0248 1.4283 

       
6,729,799,000,000  1 18 

6   
BANK MEGA 
SYARIAH 0.0175 2.8959 

    
16,415,338,000,000  0 8 

7   BANK NTB SYARIAH 0.0395 5.0843 
       

7,649,037,000,000  0 14 

8   
BANK JABAR 
BANTEN SYARIAH 0.0958 5.0773 

       
5,337,724,000,000  0 11 

9   
BANK ALADIN 
SYARIAH 

-
0.0951 0.5459 

       
1,344,720,000,000  0 12 

10   
BANK BUKOPIN 
SYARIAH 0.0138 

10.051
1 

       
2,427,991,600,000  0 12 

11   
BANK VICTORIA 
SYARIAH 0.0082 9.9347 

       
1,630,000,000,000  0 15 

2017 

1   BTPN SYARIAH 1.0351 5.0811 
  

181,631,385,000,000  0 15 

2   BANK MUAMALAT 0.0004 
10.126

6 
    

61,697,000,000,000  1 17 

3   
PANIN DUBAI 
SYARIAH 0.0044 4.7151 

    
14,322,146,000,000  0 16 

4   BCA SYARIAH 0.012 4.2473 
       

5,961,200,000,000  0 19 

5   
BANK ACEH 
SYARIAH 0.0251 1.3181 

       
7,387,634,000,000  1 19 

6   
BANK MEGA 
SYARIAH 0.0211 1.2158 

    
13,888,771,222,000  0 9 

7   BANK NTB SYARIAH 0.0245 5.9631 
       

8,864,392,000,000  0 15 

8   
BANK JABAR 
BANTEN SYARIAH 0.0143 8.7151 

       
7,658,924,000,000  0 12 

9   
BANK ALADIN 
SYARIAH 0.055 0.6944 

       
1,275,648,000,000  0 14 

10   
BANK BUKOPIN 
SYARIAH 0.0009 

14.748
3 

  
106,443,000,000,000  0 13 
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11   
BANK VICTORIA 
SYARIAH 0.0134 9.1999 

       
3,045,645,000,000  0 15 

2018 

1   BTPN SYARIAH 1.0241 4.8678 
  

183,165,978,000,000  0 16 

2   BANK MUAMALAT 0.0008 
13.591

5 
    

57,227,000,000,000  1 16 

3   
PANIN DUBAI 
SYARIAH 0.0053 4.6387 

    
11,019,632,000,000  0 15 

4   BCA SYARIAH 0.012 4.6011 
       

7,064,000,000,000  0 18 

5   
BANK ACEH 
SYARIAH 0.0238 1.5575 

       
8,068,346,000,000  1 20 

6   
BANK MEGA 
SYARIAH 0.0315 1.0707 

    
14,565,221,035,000  0 10 

7   BANK NTB SYARIAH 0.0192 4.2719 
       

7,038,647,000,000  0 19 

8   
BANK JABAR 
BANTEN SYARIAH 0.0157 

12.674
8 

       
9,482,130,000,000  0 14 

9   
BANK ALADIN 
SYARIAH 0.0686 0.2482 

          
661,912,000,000  0 16 

10   
BANK BUKOPIN 
SYARIAH 0.0022 

10.129
1 

    
95,643,923,000,000  0 15 

11   
BANK VICTORIA 
SYARIAH 0.0057 8.9171 

       
2,221,407,000,000  0 16 

2019 

1   BTPN SYARIAH 1.0129 5.1356 
  

167,492,734,000,000  0 15 

2   BANK MUAMALAT 0.0005 
11.840

9 
    

50,556,000,000,000  1 22 

3   
PANIN DUBAI 
SYARIAH 0.0025 5.5731 

    
11,135,825,000,000  0 24 

4   BCA SYARIAH 0.012 2.7087 
       

8,634,400,000,000  0 16 

5   
BANK ACEH 
SYARIAH 0.0233 1.2766 

       
8,562,974,000,000  1 20 

6   
BANK MEGA 
SYARIAH 0.0281 0.7761 

    
10,948,999,916,000  0 11 

7   BANK NTB SYARIAH 0.0256 5.1671 
       

8,640,305,000,000  0 22 

8   
BANK JABAR 
BANTEN SYARIAH 0.0209 

13.734
9 

       
8,097,328,000,000  0 13 

9   
BANK ALADIN 
SYARIAH 0.1115 0.2012 

          
715,623,000,000  0 17 

10   
BANK BUKOPIN 
SYARIAH 0.0013 

10.259
1 

  
100,264,268,000,000  0 16 
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11   
BANK VICTORIA 
SYARIAH 0.0009 8.5634 

       
2,262,451,000,000  0 15 

2020 

1   BTPN SYARIAH 1.0101 4.9412 
  

168,178,044,000,000  0 17 

2   BANK MUAMALAT 0.0003 11.917 
    

43,775,000,000,000  1 24 

3   
PANIN DUBAI 
SYARIAH 0.0006 2.6279 

    
11,302,082,000,000  0 23 

4   BCA SYARIAH 0.011 2.5319 
       

9,720,300,000,000  0 21 

5   
BANK ACEH 
SYARIAH 0.0173 0.9789 

       
9,177,894,000,000  1 26 

6   
BANK MEGA 
SYARIAH 0.0091 3.2699 

    
15,306,386,864,000  0 13 

7   BANK NTB SYARIAH 0.0174 6.4581 
    

10,419,758,000,000  0 24 

8   
BANK JABAR 
BANTEN SYARIAH 0.038 2.9199 

       
5,337,281,000,000  0 14 

9   
BANK ALADIN 
SYARIAH 0.0619 0.0622 

          
721,397,000,000  0 17 

10   
BANK BUKOPIN 
SYARIAH 

-
0.0461 8.442 

    
79,938,778,000,000  0 17 

11   
BANK VICTORIA 
SYARIAH 0.0126 8.2774 

       
2,296,027,000,000  0 17 

 

Lampiran 5. Hasil SPSS 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 55 -.0951 1.0381 .108089 .0293711 

DER 55 .0622 14.7483 5.648715 4.1825105 

SIZE 
55 

6619120000

00 

18316597800

0000 

3342564702976

3.63 

223440000000

00.000 

DPS 55 0 1 .18 .139 

ISR 55 8 26 16.47 3.981 

Valid N 

(listwise) 
55     

a.  
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Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

 

 

Unstandardiz

ed Residual 

N 55 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. 

Deviation 
3.48430841 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .103 

Positive .103 

Negative -.069 

Test Statistic .103 

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

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

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

 

Hasil Uji Probability Plot 

 

 



142 

 

 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 ROA .187 5.337 

DER .657 1.523 

SIZE .180 5.543 

DPS .933 1.072 

a. Dependent Variable: ISR 

 

Hasil Uji Glejser 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant

) 
3.279 .550  5.965 .000 

ROA -1.978 2.400 -.256 -.824 .414 

DER -.065 .090 -.119 -.717 .477 

SIZE -1.775 .000 -.041 -.129 .898 

DPS -.119 .812 -.020 -.147 .884 

a. Dependent Variable: RES2 

 

Hasil Uji Durbin-Watson 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .684a .534 .507 3.621 1.736 

a. Predictors: (Constant), DPS, SIZE, DER, ROA 

b. Dependent Variable: ISR 
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Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 16.377 .975  16.800 .000 

ROA 1.891 4.267 .139 5.443 .007 

DER .119 .164 .012 3.072 .009 

SIZE .970 .000 .092 5.283 .001 

a. Dependent Variable: ISR 

 

Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15.867 1.024  15.502 .000 

ROA .730 .201 .054 3.182 .009 

DER .034 .171 .036 3.198 .008 

SIZE .191 .305 .055 4.182 .009 

ROA*DP

S 
.513 .730 .299 5.132 .038 

DER*DP

S 
.893 .784 .809 5.139 .026 

SIZE*DP

S 
.132 .793 .445 4.631 .005 

a. Dependent Variable: ISR 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

a. Sub Struktur I 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .585a .472 .440 4.081 
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a. Predictors: (Constant), SIZE, DER, ROA 

b. Dependent Variable: ISR 

b. Sub Struktur II 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .671a .522 .512 3.724 

a. Predictors: (Constant), SIZE*DPS, ROA*DPS, ROA, 

DER, SIZE, DER*DPS 

b. Dependent Variable: ISR 

 

Uji Hipotesis 

1) Sub Struktur I 

Hasil Uji Parsial (Uji-t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 16.377 .975  16.800 .000 

ROA 1.891 4.267 .139 5.443 .007 

DER .119 .164 .012 3.072 .009 

SIZE .970 .000 .092 5.283 .001 

a. Dependent Variable: ISR 

 

2) Sub Struktur II 

Hasil Uji Parsial (Uji-t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 



145 

 

1 (Constant) 15.867 1.024  15.502 0.000 

ROA 0.730 0.201 0.054 3.182 0.009 

DER 0.034 0.171 0.036 3.198 0.008 

SIZE 0.191 0.305 0.055 4.182 0.009 

ROA*DPS 0.513 0.730 0.299 5.132 0.038 

DER*DPS 0.893 0.784 0.809 5.139 0.026 

SIZE*DPS 0.132 0.793 0.445 4.631 0.005 

a. Dependent Variable: ISR 

 

Uji Simultan 

1) Sub Struktur I 

Hasil Uji Simultan (Uji-F) 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.119 3 2.040 12.122 .009b 

Residual 849.590 51 16.659   

Total 855.709 54    

a. Dependent Variable: ISR 

b. Predictors: (Constant), SIZE, DER, ROA 

 

2) Sub Struktur II 

Hasil Uji Simultan (Uji-F) 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 189.862 6 31.644 22.281 0.005b 

Residual 665.847 48 13.872   

Total 855.709 54    

a. Dependent Variable: ISR 

b. Predictors: (Constant), SIZE*DPS, ROA*DPS, ROA, DER, SIZE, DER*DPS 
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