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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987, dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh kadan ha خ

 dal d de د

 żal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ه

 hamzah , apostrof ء

 ya y ye ي

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

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

tanda apostrof (’). 
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2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 
 
 fatḥah a a ا

 kasrah i i اِ 

 
 
 ḍammah u u ا

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ىْ  نـ  fatḥah dan yā’ ai a dan i 

وْ  نـ  fatḥah dan wau au a dan u 

Contoh: 

يْفن  
 
 kaifa : ك

وْلن  
ن
 haula : ه

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 
Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 ...ن ا | ...ن ى 
fatḥah dan alif atau 
yā’ 

ā 
a dan garis di 

atas 

ى ِـ  kasrah dan yā’ i 
i dan garis di 

atas 

و ُـ  ḍammah dan wau ū 
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

  
ن
ات  māta : من

امن    ramā :  رن

 qīla : قِيْلن  

  
ُ
مُوْت  yamūtu : ين
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4. Tā’ Marbūṭah 

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

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

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

transliterasinya adalah [h]. 

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

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh: 

الِ  
ن
ف
ْ
ط
ن
 الأ

ُ
ة
ن
وْض  rauḍal al-aṭfāl : رن

  
ُ
ة
 
اضِل

ن
ف
ْ
ل
 
 ا
ُ
ة
ن
دِيْن من

ْ
ل
 
 al-madīnah al-fāḍilah : ا

حِ  
ْ
ل
 
 ا

ْ
 ك

ُ
ة من   : al-ḥikmah 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ا  
ن
ن بَّ  rabbanā : رن

ا  
ن
يْن جَّ

ن
 najjainā : ن

ق    حن
ْ
ل
 
 al-ḥaqq : ا

من   عِّ
ُ
 nu“ima : ن

و   
ُ
د  aduwwun‘ : عن

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

kasrah (  ى ِـ  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ـــ

 Contoh: 

لِى    Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عن

ى   ب ِ
رن  Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عن

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال 

(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransli-

terasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun 

huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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Contoh: 

مْسُ  
َّ
لش

 
 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا

  
ُ
ة
 
ل زن
ْ
ل لزَّ
 
 al-zalzalah (az-zalzalah) : ا

  
ُ
ة
ن
ف سن

ْ
ـل
ن
ـف
ْ
ل
 
 al-falsafah : ا

  
ُ
د
ن
ــبِــلَ

ْ
ل
 
 al-bilādu : ا

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (`) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 

 
ن
مُرُوْن

ْ
أ
ن
 ta’ murūna : ت

 
ُ
وْع
َّ
لن
 
 al-naw’u : ا

ء    ْ ي
ن  syai’un : ش 

 
ُ
مِرْت

 
 umirtu : أ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi tersebut di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

 Fil̅ Ẓilāl al-Qur’ān 

 Al-Sunnah qabl al-tadwin̅ 

9. Lafẓ al-Jalālah (ه
ٰ
 (اللّ

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf  ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

اللِ  دِيْنُ    din̅ullāh    ِبِالل  billāh 

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
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ةِ اللِ   حْمن ْ رن ي مْ فِْ
ُ
 hum fi ̅raḥmatillāh =  ه

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

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

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

dalam catatan rujukan. Contoh: 

 Wa mā Muḥammadun illā rasūl  

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhi al-Qur’ān 

 Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

 Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

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

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

B. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta‘ālā 

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

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

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 
Naṣr Ḥamīd Abū) 
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H = Hijriah 

M =  Masehi  

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w. = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR                =  Hadis Riwayat
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ABSTRAK 

Nama :  Khalishah Ulfah 

NIM : 80500221013 

Judul :  Determinan Nilai Perusahaan dengan Moderasi Fintech Syariah  

  pada Perbankan Syariah di Indonesia 

 
 Perkembangan perbankan syariah yang menjadi salah satu alternatif 

pembiayaan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Perbankan syariah yang 
juga merupakan bentuk perusahaan perlu memperhatikan determinan penentu 
nilai perusahaan agar dapat bertahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis determinan nilai perusahaan dengan moderasi fintech syariah pada 
perbankan syariah di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi kuantitatif 
explanatory untuk menilai hubungan nilai perusahaan pada delapan perbankan 
syariah yang terpilih dari tahun 2018 hingga 2022, dengan sumber data sekunder. 
Selain itu, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan 
pada penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini melalui tiga tahap yaitu uji 
asumsi klasik, uji hipotesis, dan multiple regression analysis (MRA). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif 
dan tidak signifikan pada nilai perusahaan perbankan syariah. Leverage 
berpengaruh negatif dan signifikan pada nilai perusahaan perbankan syariah. 
Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada nilai perusahaan 
perbankan syariah. Efisiensi operasional berpengaruh negatif dan signifikan pada 
nilai perusahaan perbankan syariah. Fintech syariah tidak dapat memoderasi 
pengaruh likuiditas pada nilai perusahaan perbankan syariah. Fintech syariah 
dapat memoderasi pengaruh leverage pada nilai perusahaan perbankan syariah. 
Fintech syariah tidak dapat memoderasi pengaruh profitabilitas pada nilai 
perusahaan perbankan syariah. Fintech syariah dapat memoderasi pengaruh 
efisiensi operasional pada nilai perusahaan perbankan syariah. 

Implikasi penelitian ini adalah: Bagi perbankan syariah, untuk dapat 
meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dengan memperhatikan faktor dasar 
bagi masyarakat, nasabah maupun investor untuk menanamkan dana ke bank 
umum syariah, serta dalam menerapkan fintech syariah harus 
mempertimbangkan jangkauan akses nasabah dan masyarakat sampai ke pelosok 
daerah. Bagi peneliti selanjutnya, untuk dapat dijadikan sebagai referensi dalam 
penelitian lanjutan mengenai fintech syariah yang dapat menjadi variabel 
memoderasi di sektor berbeda dan variabel yang berbeda seperti menambahkan 
inflasi, GDP atau variabel lainnya.
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The growth of Islamic banking, which has become one of the alternatives 

to finance, increased as the year went on. Islamic banks, which are also a form of 

company, need to pay attention to determinants of the firm's value for them to 

survive. The aim of the study was to analyze the determinants of firm value with 

Islamic fintech as moderation of Islamic banks in Indonesia. 

The research uses a quantitative explanatory approach methodology to 

assess the firm value of the eight selected Islamic banking institutions from 2018 

to 2022, with secondary sources of data. Additionally, documentation is a method 

of data collection used in this study. Data analysis in this study went through three 

stages, which are the classical assumption testing, hypothesis testing, and 

multiple regression analysis. 

The results of this study indicate that liquidity has a positive but 

insignificant effect on the firm value of Islamic banks. Leverage has a negative and 

significant effect on the firm value of Islamic banks. Profitability has a positive and 

significant effect on the firm value of Islamic banks. Operational efficiency has a 

negative and significant effect on the firm value of Islamic banks. Islamic fintech 

cannot moderate the effect of liquidity on the firm value of Islamic banks. Islamic 

fintech can moderate the influence of leverage on the firm value of Islamic banks. 

Islamic fintech cannot moderate the effect of profitability on the firm value of 

Islamic banks. Islamic fintech can moderate the effect of operational efficiency on 

the firm value of Islamic banks. 

The implications of this research are: For Islamic banks, to be able to 

improve the company's financial performance by taking into account the basic 

factors for the community, customers, and investors to invest funds in Islamic 

commercial banks, and in implementing Islamic fintech, they must consider the 

reach of customers and the public up to remote areas. For future researchers and 

academics, this can be used as a reference in further research on Islamic fintech, 

which can be a moderating variable in different sectors and different variables 

such as inflation, GDP, or other variables. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Lembaga keuangan Islam telah menjadi perhatian utama peneliti untuk 

dikaji dalam beberapa tahun terakhir disebabkan adanya fenomena yang menarik 

sebagai alternatif untuk keuangan konvensional yang tidak terbatas pada negara-

negara muslim saja, bahkan bagi nonmuslim (Bouarar & Mouloudj, 2021). 

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan berbasis syariah juga harus 

mematuhi adanya pelarangan riba, gharar, dan maisir sebagaimana firman Allah 

swt. dalam QS Āli ‘Imrān/3: 130 (Alandejani, 2022; Fakhriyah Galib, 2022; Wan 

Ismail et al., 2020). 
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Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 
berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung 
(Kementerian Agama RI, 2022). 

Ayat tersebut menjelaskan mengenai hukum riba menurut syariat Islam. 

Setiap pemanfaatan riba ataupun penggunaan riba yang berlipat-lipat dilarang 

dalam Islam dan hukumnya haram. Penggunaan riba sama saja dengan 

mengambil keuntungan yang merupakan hak orang lain secara paksa dengan 

mengadakan perjanjian yang harus dipenuhi si peminjam (Kurniawan & 

Maemanah, 2020).  
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Industri perbankan syariah memiliki peran strategis dalam pembangunan 

ekonomi umat, memberikan kontribusi dalam transformasi ekonomi, serta 

bernilai tambah dan inklusif. Berdasarkan laporan S&P Global, aset global industri 

keuangan Islam senilai $2,2 triliun diperkirakan akan tumbuh sebesar 10% pada 

tahun 2022-2023, mengikuti pertumbuhan yang serupa pada tahun 2021 (Salaam 

Gateway, 2022). Demikian juga perkembangan perbankan syariah di Indonesia 

semakin meningkat setiap tahunnya, meskipun pasar keuangan syariah 

merupakan elemen baru di Indonesia.  

Perkembangannya ditandai dengan semakin banyaknya lembaga 

keuangan syariah, asuransi syariah, dan reksadana syariah yang bermunculan 

(Marlina et al., 2021). Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang 

diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan edisi Desember 2022, jumlah perbankan 

syariah telah mencapai 13 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah, dan 167 

BPRS (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Perkembangan perbankan syariah dapat 

dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia 

           Tahun 

Jenis Bank 
2018 2019 2020 2021 2022 

BUS 14 14 14 12 13 

UUS 20 20 20 21 20 

BPRS 167 164 163 164 167 

Sumber: Data diolah (2023). 
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Peningkatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia mengharuskan 

perbankan syariah agar dapat bersaing dengan perbankan konvensional dan 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pada saat krisis ekonomi, perbankan 

syariah terbukti lebih stabil dan mampu mempertahankan kinerjanya 

dibandingkan perbankan konvensional dan dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat sehingga memudahkan perbankan syariah memasuki pasar 

keuangan global (Qadi, 2012). Perbankan syariah juga dapat bertahan dan 

bersaing serta memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan 

perbankan konvensional terutama masa krisis ekonomi (Smadi et al., 2013). 

Kinerja keuangan yang baik dapat ditunjukkan dengan profitabilitas yang 

dihasilkan, dimana profitabilitas akan menjadi pertimbangan utama bagi investor 

untuk melakukan investasi karena dianggap dapat menaikkan nilai saham 

perusahaan (Abbas & Arizah, 2019). 

Perbankan syariah yang juga merupakan suatu bentuk perusahaan, tidak 

akan lepas dari tujuan untuk menciptakan dan meningkatkan nilai 

perusahaannya. Nilai perusahaan dapat tercermin dari harga saham yang dimiliki 

oleh perusahaan tersebut (Nurwulandari et al., 2021). Nilai perusahaan yang 

tinggi akan menarik minat investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut 

yang akan menyebabkan terjadinya kenaikan harga saham, dan ketika kinerja 

keuangan perusahaan di nilai buruk maka akan menyebabkan penurunan harga 

saham (Jihadi et al., 2021). Menurut Paramitha (2020), salah satu tujuan dari 

pendirian suatu perusahaan, tidak terkecuali perbankan syariah, umumnya 

terkait dengan usaha perusahaan dalam memperhatikan keinginan investor. 
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Nilai perusahaan akan memberikan sinyal positif di mata investor untuk 

menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan teori 

sinyal yang diterapkan pada hubungan antara manajemen perusahaan dengan 

investor (Widyowati et al., 2021). Investasi saham merupakan salah satu 

alternatif investasi yang diminati oleh para investor, memerlukan data dengan 

tujuan mengevaluasi dan membandingkan saham yang berbeda untuk 

menentukan kinerja entitas yang ingin mereka investasikan (Arsal, 2021). Data 

dari informasi tersebut dijadikan sebagai sinyal yang dapat diperoleh dari 

laporan keuangan atau laporan tahunan oleh manajemen (Arsal, 2021; 

Widyowati et al., 2021).  

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa determinan yang 

memengaruhi nilai perusahaan. Bahraini et al. (2021) dalam penelitiannya 

menyatakan aktivitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan merupakan faktor yang 

memengaruhi nilai perusahaan. Sedangkan Nurwulandari et al. (2021), 

mendapati likuiditas, profitabilitas dan ukuran perusahaan memengaruhi nilai 

perusahaan. Sementara Maryadi dan Susilowati (2020) pada penelitiannya 

menemukan Loan to Deposit Ratio (LDR) dan efisiensi operasional memengaruhi 

nilai perusahaan pada subsektor perbankan.  

Berbeda dengan penelitian Jihadi et al. (2021) menunjukkan likuiditas, 

aktivitas, leverage, dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Dari beberapa penelitian tersebut, maka penelitian ini akan 

melakukan analisis pada determinan nilai perusahaan yaitu likuiditas, leverage, 

profitabilitas (Jihadi et al., 2021; Zoraya et al., 2023), dan efisiensi operasional 

(Hameeda, 2022; Maryadi & Susilowati, 2020), dengan dasar bahwa determinan 
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tersebutlah yang didapati sebagai determinan utama dari suatu nilai perusahaan 

(Hameeda, 2022; Jihadi et al., 2021; Maryadi & Susilowati, 2020; Nurwulandari et 

al., 2021; Zoraya et al., 2023). 

Likuiditas merupakan gambaran kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban finansial yang harus segera dipenuhi atau pada saat ditagih 

(Mursidah et al., 2023). Perusahaan yang memiliki likuiditas yang baik akan 

dianggap memiliki kinerja baik oleh investor, sehingga meningkatkan 

kepercayaan investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut (Kusumawati & 

Setiawan, 2019). Likuiditas yang baik juga akan membuat investor memiliki 

persepsi bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik serta mampu 

meningkatkan harga saham yang berarti akan meningkatkan nilai perusahaan 

(Zoraya et al., 2023). 

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Jihadi et al. (2021); Putra dan 

Sedana (2019); Sondakh (2019); Zoraya et al. (2023) menunjukkan bahwa 

likuiditas berpengaruh positif pada nilai perusahaan, yang berarti semakin tinggi 

rasio likuiditas suatu perusahaan, maka semakin tinggi kewajiban perusahaan 

yang ditanggung oleh aktiva lancar, sehingga meningkatkan kepercayaan 

masyarakat. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Bahraini et al. (2021); 

Damayanti dan Sucipto (2022); Nurwulandari et al. (2021); Siringoringo dan 

Hutabarat (2019) justru mendapati likuiditas pengaruh signifikan negatif pada 

nilai perusahaan, dikarenakan nilai likuiditas yang terlalu tinggi akan 

mengindikasikan bahwa banyak dana perusahaan yang menganggur dan tidak 

digunakan secara efisien oleh manajemen perusahaan. Hal tersebut akan 

mengurangi kemampuan laba perusahaan, yang akan menurunkan keinginan 



6 
 

 
 

investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Stephanie dan Agustina 

(2019) bahkan mendapati likuiditas tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. 

Leverage merupakan determinan lain yang dapat menentukan nilai 

perusahaan, dan merupakan bagian struktur modal (Zoraya et al., 2023). 

Berdasarkan teori struktur modal, apabila posisi struktur modal berada di atas 

target struktur modal suatu perusahaan yang optimal, maka setiap penambahan 

kontribusi hutang akan menurunkan nilai perusahaan (Putra & Sedana, 2019). 

Menurut Markonah et al. (2020), leverage merupakan rasio perbandingan utang 

terhadap aset, semakin rendah rasio leverage berarti kemampuan perusahaan 

membayar utang juga semakin tinggi. Sebuah perusahaan perlu memperhatikan 

berbagai faktor agar dapat mencapai tingkat struktur modal yang dapat 

maksimalkan nilai perusahaan (Meifida & Hertati, 2022). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aprilyani et al. (2021); 

Damayanti dan Sucipto (2022) mendapati leverage berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan, dengan kata lain, semakin tinggi nilai leverage yang diperoleh 

perusahaan maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut, dikarenakan 

pinjaman dapat mengurangi pembayaran pajak perusahaan (menciptakan 

pengurangan pajak). Hasil yang berbeda pada penelitian Ilham et al. (2022); 

Ismiyatun et al. (2021) mendapati leverage berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan, yang disebabkan jika leverage meningkat hingga melebihi batas 

optimal, nilai perusahaan akan turun seiring dengan persepsi investor yang 

melihat bahwa perusahaan akan memiliki kewajiban untuk membayar cicilan dan 

bunga atas hutang tersebut. Disisi yang lain, pada penelitian yang dilakukan oleh 

Endri dan Fathony (2020); Slehat (2019) bahkan mendapati leverage tidak 
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berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dikarenakan kenaikan ataupun 

penurunan nilai leverage tidak selalu menjadi penyebab tinggi rendahnya nilai 

perusahaan, investor melihat risiko investasi dari berbagai sisi laporan keuangan, 

dan tidak hanya mengacu pada leverage perusahaan. 

Determinan lain nilai perusahaan merupakan profitabilitas. Profitabilitas 

merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan gambaran 

kinerja perusahaan dalam mengelola perusahaan (Endri & Fathony, 2020). 

Manajemen perusahaan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia untuk 

menciptakan laba atau keuntungan finansial. Keuntungan tersebut merupakan 

hasil dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan selama periode 

tertentu (Setiyowati et al., 2020). Perbankan sebagai bentuk perusahaan harus 

memahami faktor internal yang dapat dimanipulasikan sebagai suatu keuntungan 

dan memaksimalkannya agar dapat bertahan dalam persaingan (Muhamad 

Iskandar Suppia & Che Arshad, 2019). Hal tersebut juga berlaku pada perbankan 

syariah, dimana pendapatan yang diperoleh untuk menghasilkan keuntungan 

bukan berasal dari bunga tetapi dari bagi hasil yang harus bebas dari unsur riba.  

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Aprilyani et al. (2021); 

Bahraini et al. (2021); Damayanti dan Sucipto (2022); Hameeda (2022); Luthfiah 

dan Suherman (2018); Nurwulandari et al. (2021) menunjukkan profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, karena profitabilitas yang tinggi 

menunjukkan kinerja keuangan perusahaan baik, sehingga investor akan 

berinvestasi atau memiliki saham pada perusahaan tersebut. Disisi lain penelitian 

Halimah dan Komariah (2017); Siringoringo dan Hutabarat (2019); Stephanie 

dan Agustina (2019) menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap 
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nilai perusahaan dikarenakan investor cenderung melihat perusahaan dengan 

profitabilitas yang tinggi memiliki prospek yang lebih menguntungkan 

dibandingkan perusahaan yang mengalami kerugian. Peningkatan profitabilitas 

sendiri memiliki dampak positif pada harga saham, sehingga akan meningkatkan 

nilai perusahaan.  

Pada penelitian Anggreini dan Oktaviana (2022) menemukan 

profitabilitas berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dikarenakan 

tingginya nilai profitabilitas tidak direspon positif oleh investor. Investor 

mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi industri yang sejenis, 

fluktuasi pasar, nilai tukar, volume transaksi, kondisi ekonomi, sosial dan politik, 

serta stabilitas nasional negara dalam menilai nilai perusahaan. Sedangkan pada 

penelitian yang dilakukan oleh Maryadi dan Susilowati (2020); Sondakh (2019); 

Wiyadi dan Yanti (2023) menunjukkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan.  

Selanjutnya efisiensi operasional yang diukur dengan Beban Operasional 

Pendapatan Operasional disingkat BOPO menjadi salah satu faktor yang dapat 

digunakan untuk menentukan nilai perusahaan. Efisiensi operasional merujuk 

pada kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola input dengan efisien untuk 

menghasilkan output yang digunakan sebagai sumber daya dalam aktivitas 

operasional (Alaiyanuha & Iriyanto, 2021). BOPO yang dijadikan sebagai alat ukur 

merupakan perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional 

pada perusahaan. BOPO yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan 

kemampuan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Semakin tinggi nilai 

efisiensi operasional maka semakin rendah atau buruk kinerja keuangan 
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perusahaan tersebut. Sebaliknya, semakin rendah nilai efisiensi operasional, 

dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan semakin baik, dan hal ini 

berdampak positif pada nilai perusahaan (Utami, 2021).  

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Haznun dan Akbar (2022); 

Maryadi dan Susilowati (2020) menunjukkan efisiensi berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan, yang artinya dengan meningkatnya nilai BOPO, maka 

nilai perusahaan turun dikarenakan perusahaan tersebut belum dapat 

mengefisiensikan pengelolaan beban yang baik dan sebaliknya, menurunnya nilai 

BOPO maka nilai perusahaan akan meningkat. Sedangkan pada penelitian yang 

dilakukan oleh Fitriani dan Lasmanah (2022); Halimah dan Komariah (2017); 

Hameeda (2022); Kansil et al. (2021); Pitasari dan Baehaki (2020) menunjukkan 

efisiensi operasional berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan yang terlihat 

dari semakin rendahnya nilai efisiensi operasional, maka manajemen perusahaan 

dinilai berhasil mencapai profitabilitas yang lebih tinggi sehingga operasional 

perusahaan akan lebih efisien serta berdampak dalam meningkatkan reputasi 

perusahaan dan nilai perusahaan. 

Pada penelitian ini, peneliti memberikan kontribusi baru dengan 

melakukan pengujian peran fintech syariah sebagai variabel yang memoderasi 

pengaruh likuiditas, leverage, profitabilitas, dan efisiensi operasional terhadap 

nilai perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia, karena berdasarkan 

penelusuran hasil penelitian terdahulu belum didapati fintech sebagai variabel 

moderasi dari determinan nilai perusahaan khususnya perbankan syariah.  

Financial technology atau dikenal dengan istilah fintech merupakan 

keterkaitan inovasi teknologi dan digital dengan sektor keuangan Damayanti dan 
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Syahwildan (2022); Demirdöğen (2021); Ferdinandus et al. (2022) yang 

dipandang sebagai suatu hal yang membentuk kembali industri jasa keuangan 

dengan menggunakan model bisnis baru dalam melakukan pembayaran, 

manajemen harta, crowdfunding (urun dana), pinjaman, dan pasar modal. Inovasi 

ini bersaing dengan (atau melengkapi) model bisnis penyedia layanan keuangan 

tradisional (Narayan & Sahminan, 2018; Temelkov, 2018). Fintech menawarkan 

beberapa keuntungan bagi perbankan, diantaranya adalah memperluas 

jangkauan nasabah dan mengembangkan produk dan layanan yang ditawarkan 

(Almulla & Aljughaiman, 2021). Kemunculan fintech telah membuka prospek 

yang signifikan untuk sektor keuangan Islam secara global dan mempromosikan 

inklusi keuangan syariah di pasar negara berkembang seperti Indonesia (Hudaefi 

et al., 2023).  

Penerapan fintech pada perbankan syariah dapat meningkatkan efisiensi 

kegiatan operasional dan mutu pelayanan kepada nasabah. Pemanfaatan fintech 

sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat akan layanan 

keuangan berbasis online dan penggunaan media internet untuk mengakses data 

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

money, e-wallet, dan internet banking (Aditya & Rahmi, 2022; Kristianti & 

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

Wang et al. (2021) menunjukkan dengan mengadopsi fintech perbankan dapat 

meningkatkan model bisnis tradisional yang telah ada, mengurangi biaya 

operasional, meningkatkan efisiensi layanan, memperkuat pengendalian risiko, 

serta dapat menciptakan model bisnis yang jauh lebih menarik kepada nasabah 

sehingga dapat meningkatkan daya saing, dan dapat meningkatkan profitabilitas 
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perbankan, meskipun Prasetio et al. (2021) mendapati fintech berdampak negatif 

kepada profitabilitas perbankan.  

Fintech juga mempersingkat sebuah transaksi dimana waktu dan jarak 

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

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

inovasi fintech dapat meningkatkan eksistensi dan nilai kompetitif pada pasar 

keuangan nasional serta membantu proses percepatan pembiayaan dengan 

aplikasi yang lebih mudah, efisien dan efektif dengan akses yang lebih luas oleh 

masyarakat (Aziz & Rahman, 2022; Muzdalifa et al., 2018). 

Kemunculan pandemi Covid-19 yang terjadi secara global tidak hanya 

membawa kerusakan tak terduga pada semua aspek kehidupan di seluruh dunia 

(Habibu Umar & Umar, 2022), namun juga memberikan kesempatan pada 

perbankan syariah untuk menunjukkan ketahanannya saat terjadi gejolak 

perekonomian (Rabbani et al., 2021), juga menjadi salah satu pendorong yang 

memaksa perbankan syariah untuk mempercepat strategi digitalnya dalam 

mengadopsi inovasi fintech dengan kecepatan yang tidak mungkin dilakukan 

sebelum terjadinya Covid-19 (Aziz & Rahman, 2022; Bhakti, 2023; Candy et al., 

2022). Munawar (2022) sebagai Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian, dan 

Pengembangan Financial Technology OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menuturkan 

bahwa perkembangan teknologi di bidang keuangan memberikan solusi bagi 

permasalahan keuangan yang dihadapi pelaku usaha atau masyarakat terkait 

sumber pembiayaan dalam menjalankan aktivitas usaha. Kemunculan fintech 

membuat proses pembiayaan dapat lebih cepat dan terukur (Rahmawati et al., 

2020). 
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Berdasarkan paparan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu yang 

menunjukkan likuiditas (Kansil et al., 2021; Maldina et al., 2021; Nurwulandari et 

al., 2021; Zoraya et al., 2023), leverage (Aprilyani et al., 2021; Ismiyatun et al., 

2021; Jihadi et al., 2021; Mardji, 2022), profitabilitas (Ismiyatun et al., 2021; 

Kansil et al., 2021; Mardji, 2022; Utami, 2021), serta efisiensi operasional 

(Hameeda, 2022; Maryadi & Susilowati, 2020; Utami, 2021). Dari hasil penelitian-

penelitian tersebut diketahui adanya pertentangan hasil temuan yang merupakan 

kesenjangan dari penelitian dan berdasarkan penelusuran literatur serta 

pengetahuan peneliti belum didapati adanya penelitian yang menjadikan fintech 

syariah sebagai variabel moderasi antara faktor likuiditas, leverage, profitabilitas, 

dan efisiensi operasional dengan nilai perusahan terutama perbankan syariah, 

sehingga penelitian ini dapat mengisi kesenjangan penelitian. Atas dasar tersebut, 

peneliti akan menguji dan meneliti “Determinan Nilai Perusahaan Dengan 

Moderasi Fintech Syariah Pada Perbankan Syariah di Indonesia”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan tahap identifikasi permasalahan yang akan 

diteliti (Nikmatur, 2017). Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang 

telah dikemukakan, dengan adanya pertentangan hasil penelitian terdahulu serta 

belum adanya penelitian terdahulu yang menguji keempat faktor likuiditas, 

leverage, profitabilitas, dan efisiensi operasional yang dimoderasi fintech syariah 

terhadap nilai perbankan syariah di Indonesia, maka peneliti mengajukan 

beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Apakah likuiditas memengaruhi nilai perusahaan pada perbankan 

syariah di Indonesia?  

2. Apakah leverage memengaruhi nilai perusahaan pada perbankan 

syariah di Indonesia? 

3. Apakah profitabilitas memengaruhi nilai perusahaan pada perbankan 

syariah di Indonesia? 

4. Apakah efisiensi operasional memengaruhi nilai perusahaan pada 

perbankan syariah di Indonesia? 

5. Apakah fintech syariah memoderasi pengaruh likuiditas terhadap nilai 

perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia? 

6. Apakah fintech syariah memoderasi pengaruh leverage terhadap nilai 

perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia? 

7. Apakah fintech syariah memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia? 

8. Apakah fintech syariah memoderasi pengaruh efisiensi operasional 

terhadap nilai perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan hal yang diinginkan untuk menjawab 

permasalahan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya yang 

dijadikan landasan pada suatu penelitian (Kusuma & Syahputra, 2020; Zaluchu, 

2020). Berdasarkan paparan latar belakang serta rumusan masalah, tujuan dari 

penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan pada 

perbankan syariah di Indonesia. 

2. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan pada 

perbankan syariah di Indonesia. 

3. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada 

perbankan syariah di Indonesia. 

4. Untuk menganalisis pengaruh efisiensi terhadap nilai perusahaan pada 

perbankan syariah di Indonesia. 

5. Untuk menganalisis fintech syariah yang memoderasi pengaruh likuiditas 

terhadap nilai perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia. 

6. Untuk menganalisis fintech syariah yang memoderasi pengaruh leverage 

terhadap nilai perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia. 

7. Untuk menganalisis fintech syariah yang memoderasi pengaruh 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perbankan syariah di 

Indonesia. 

8. Untuk menganalisis fintech syariah yang memoderasi pengaruh efisiensi 

operasional terhadap nilai perusahaan pada perbankan syariah di 

Indonesia. 

D. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian merupakan manfaat yang didapatkan dari penelitian 

yang diteliti, serta dapat dijadikan sebagai solusi, pengembangan ilmu 

pengetahuan, inovasi, dan pengambilan keputusan terinformasi (Syafnidawaty, 
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2020). Adapun kegunaan teoritis dan praktis yang diharapkan dari hasil 

penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis dapat membuktikan determinan nilai 

perusahaan pada perbankan syariah dengan menggunakan gabungan teori sinyal, 

teori shariah enterprise, teori stewardship, model DIPLOMA, dan teori difusi 

inovasi yang memasukkan fintech syariah sebagai variabel moderasi, dimana 

belum ditemukan penelitian terdahulu terkait fintech syariah sebagai variabel 

moderasi terhadap nilai perusahaan. 

Variabel fintech syariah pada penelitian ini diharapkan dapat memperkuat 

atau memperlemah hubungan likuiditas, leverage, profitabilitas, dan efisiensi 

operasional pada nilai perusahaan. Penelitian ini juga dapat mengisi kesenjangan 

teori yang ada dengan penambahan fintech syariah sebagai variabel moderasi dari 

determinan nilai perusahaan terutama pada sektor perbankan syariah.  

2. Kegunaan Praktis 

Bagi pihak perbankan syariah, penelitian ini dapat memberi informasi 

terkait determinan nilai perusahaan yang dimoderasi oleh fintech syariah pada 

perbankan syariah di Indonesia, dan dapat dijadikan masukan untuk 

mempertimbangkan likuiditas, leverage, profitabilitas, dan efisiensi operasional 

dalam meningkatkan nilai perusahaan serta dapat dijadikan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan pengembangan produk dan layanan.  

Bagi pihak investor, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam 

melakukan pengambilan keputusan untuk berinvestasi pada perbankan syariah 

dengan mempertimbangkan determinan nilai perusahaan khususnya sektor 
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perbankan yang pada saat ini sudah mengadopsi fintech syariah. Serta pentingnya 

teknologi dalam meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka waktu panjang. 

Bagi pihak masyarakat, sebagai intermediasi keuangan karena dengan 

meningkatnya nilai perusahaan yang juga semakin meningkat kepercayaan 

investor, membuat semakin banyak yang dana yang dapat dihimpun sehingga 

semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Signaling Theory 

Teori sinyal atau signaling theory pertama kali dinyatakan oleh 

Bhattacharya pada tahun 1979 mengenai sinyal yang diberikan perusahaan 

kepada pengguna laporan keuangan. Teori sinyal merupakan suatu gerakan yang 

dilakukan manajemen perusahaan dalam memberikan petunjuk kepada investor 

tentang prospek perusahaan tersebut (Brigham & Houston, 2019). Teori sinyal 

berasumsi bahwa setiap setiap orang, baik dari pihak investor maupun manajer 

memiliki informasi yang sama tentang prospek perusahaan, informasi ini disebut 

dengan informasi simetris (Fauzi & Nurmatias, 2022). Namun, jika informasi yang 

dimiliki oleh manajer adalah informasi yang lebih baik daripada investor luar, 

maka disebut informasi asimetris (Hickman, 2020; Huynh et al., 2020), dan 

memiliki efek penting pada struktur modal yang optimal.  

Manajer yang berada di dalam perusahaan memperoleh informasi yang 

mempunyai prospek sangat menguntungkan dan juga yang tidak 

menguntungkan. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat 

diperlukan oleh investor sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan 

investasi (Bulutoding et al., 2016). Investor akan memberikan reaksi atas sinyal 

yang diterima dari perusahaan berupa informasi. Sinyal yang biasanya diterima 

tersebut dapat berupa sinyal positif maupun sinyal negatif, yang akan berdampak 

kepada kondisi pasar dalam bentuk menurunnya kinerja keuangan perusahaan 

(Arsal, 2021).  
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Jika perusahaan memiliki kinerja keuangan dalam bentuk kenaikan laba 

setelah mengeluarkan sinyal maka sinyal tersebut dikategorikan sebagai sinyal 

yang baik, sebaliknya jika setelah mengeluarkan sinyal, perusahaan mendapatkan 

penurunan laba maka sinyal tersebut dikategorikan sebagai sinyal yang buruk 

(Arsal, 2021). Sinyal yang baik dapat memberikan gambaran kepada pihak luar 

mengenai prospek perusahaan pada masa yang akan mendatang, sehingga 

mampu memberikan kepercayaan kepada investor dalam keputusan 

investasinya. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi mengenai suatu 

perusahaan (Siregar & Nurmala, 2018; Tampubolon, 2015; Zamzany et al., 2018). 

Umumnya perusahaan mengeluarkan sinyal dalam bentuk laporan keuangan 

(Rizki & Ikhsan, 2018; Siregar & Nurmala, 2018), karena laporan keuangan 

merupakan bagian terpenting bagi para pihak luar dalam melihat kondisi suatu 

perusahaan (Ferracuti & Stubben, 2019), laporan keuangan dapat dijadikan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh para investor (Dirman, 2020). 

Perusahaan dengan prospek yang kurang menguntungkan akan cenderung untuk 

menjual sahamnya (Awaluddin et al., 2019). 

B. Shariah Enterprise Theory (SET) 

Shariah enterprise theory (SET) sebagai salah satu teori pendukung utama 

dalam sharia compliance dan Islamic corporate governance (Rini, 2018), yang 

bertujuan untuk membangun masyarakat dan ekonomi dengan Allah swt. sebagai 

pemangku tertinggi. SET memiliki lima faktor pendukung, yaitu, menjaga agama, 

mengasuh jiwa, memelihara kehidupan, menjaga akal, menata generasi, dan 

untuk mengurus kekayaan sehingga pada akhirnya mencapai Maqasid Shariah 
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yaitu perlindungan kesejahteraan orang banyak. SET merupakan teori 

perusahaan yang telah menginternalisasi nilai-nilai ketuhanan (Meutia, 2010). 

Allah swt. sebagai stakeholder tertinggi dapat membangkitkan kesadaran 

ketuhanan sebagai tali penghubung antara pengguna dan perilaku penggunanya, 

agar perlakuan syariah tetap terlaksana dan terjamin. Pada prinsipnya, amanah 

pada prinsipnya merupakan sikap mutlak yang terkandung dalam SET, suatu 

kewajiban yang dipercayakan oleh Allah untuk dipergunakan dengan cara dan 

tujuan yang telah ditetapkan oleh wali amanah. Artinya, pada prinsipnya semua 

sumber daya yang dimiliki stakeholder adalah perintah Allah yang didalamnya 

ada pertanggungjawaban, karena penggunaan sumber daya tersebut, baik secara 

individu maupun kolektif terbatas, karena pada hakikatnya stakeholder hanya 

memiliki hak untuk memanfaatkan (Rini, 2018). 

Maharani et al. (2020) menjelaskan bahwa dasar penentuan konsep SET 

adalah bahwa Allah adalah Pencipta dan pemilik tunggal dari semua sumber daya 

di dunia. Allah sebagai sumber amanah yang utama, oleh karena itu sumber daya 

yang dimiliki stakeholder merupakan suatu amanah dari Allah yang di dalamnya 

terkandung tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang telah 

ditentukan oleh pemberi amanah, seperti yang tertera pada QS Al-Anfāl/8: 27 

(Abdurahim et al., 2016). 
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Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, 
sedangkan kamu mengetahui (Kementerian Agama RI, 2022). 
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Berdasarkan tafsir Al-Qur’an Hidayatul Insan, ayat tersebut 

memerintahkan kepada kaum mukmin agar mereka menjalankan amanah Allah 

yang telah diamanahkan kepada mereka berupa mengerjakan perintah dan 

menjauhi larangan. Barang siapa yang menjalankan amanah itu, maka ia berhak 

mendapatkan pahala yang besar dari Allah, sebaliknya barang siapa yang tidak 

menjalankannya, maka ia berhak memperoleh azab yang keras dan menjadi orang 

yang mengkhianati Allah dan Rasul-Nya serta mengkhianati amanahnya (Musa, 

2016). 

SET didasarkan pada metafora yang dapat dipercaya yang mengandung 

banyak perhatian terhadap orang lain (Arsal et al., 2022; Hasnawati, 2017). Jika 

dikait-kaitkan dengan konsep pengelolaan dana syirka temporer yang katanya 

mendukung etika perbankan syariah, tentu kita akan menyasar manajer yang 

tidak lagi bertanggungjawab kepada sesama manusia, melainkan mencoba untuk 

menyediakan setiap orang di dalam entitas membangun kesadaran diri, pada 

kenyataannya semua yang ada di bumi hanyalah ilusi, dan umat manusia sebagai 

pembawa misi diberi tugas untuk menghadapinya tanpa melupakan sang pemilik 

yang kekal (Triyuwono, 2001). 

C. Stewardship Theory 

Teori Stewardship merupakan teori yang pertama kali dicetuskan oleh 

Donaldson dan Davis pada tahun 1989 yang mempunyai akar psikologi dan 

sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai 

steward (melayani) dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Pasaloran, 2001). 

Dalam teori stewardship manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. 
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Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha 

bekerja sama daripada menentangnya, karena steward merasa kepentingan 

bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan 

pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk 

mencapai tujuan organisasi (Raharjo, 2007).  

Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan 

organisasi dengan kepuasan pemilik. Steward akan melindungi dan 

memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga 

dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari stewardship 

adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun 

demikian tidak berarti steward tidak mempunyai kebutuhan hidup (Raharjo, 

2007). 

Teori stewardship dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga 

perbankan. Bank syariah sebagai prinsipal yang mempercayakan nasabah sebagai 

pelayan untuk mengelola dana idealnya mampu mengakomodir semua 

kepentingan bersama antara prinsipal dan steward dengan dasar pelayanan yang 

memiliki perilaku dimana mereka dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja 

sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau kelompok dengan utilitas 

tinggi bukan secara individual dan selalu bersedia melayani (Widiastuty, 2017). 

Menurut Pramono (2013), stewardship theory juga menjelaskan bahwa 

eksekutif sebagai steward dalam bank syariah dapat termotivasi untuk bertindak 

dan melayani dengan cara terbaik pada prinsipalnya. mplikasi teori stewardship 

dalam penelitian ini adalah bank umum syariah selaku pengelola dana 

(mudharib) termotivasi untuk melayani pemilik dana (shahibul maal) dengan 
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sebaik-baiknya. Pengelola dana (mudharib) menjaga kepercayaan pemilik dana 

(shahibul maal) dengan mengelola dana yang dititipkan dalam bentuk pemberian 

pembiayaan berbasis bagi hasil kepada debitur. Pembiayaan bagi hasil ini dapat 

berupa pembiayaan mudarabah dan pembiayaan musyarakah yang memberikan 

imbalan atau return berupa bagi hasil kepada pihak bank (Widiastuty, 2017). 

D. DIPLOMA Model 

DIPLOMA Model merupakan model adaptasi fintech oleh Boratyńska 

(2019) dari DIPLOM Model yang digagas oleh Henisz pada tahun 2014 

menggunakan pendekatan diplomasi korporat. Henisz menggagas konsep 

DIPLOM yang merupakan enam elemen praktik terbaik dari pendekatan 

diplomasi korporat: Due Diligence (Uji Tuntas), Integration (Integrasi), Personal 

(Pribadi), Learning (Pembelajaran), Openness (Keterbukaan), dan Mindset (Pola 

Pikir)—yang disingkat dengan DIPLOM. Uji tuntas dan integrasi merupakan 

pengambilan keputusan didasarkan pada data aktual dan pengamatan analitik 

yang menarik bagi pemodal (Boratyńska, 2019). 

 Pribadi, pembelajaran, keterbukaan, dan pola pikir merupakan bagian 

dari adalah perilaku, dengan dua fokus pada implementasi di dalam perusahaan 

(pembelajaran dan pola pikir) dan dua fokus pada implementasi dengan 

shareholder eksternal (pribadi dan keterbukaan) (Boratyńska, 2019). Penelitian 

ini memasukkan konsep model DIPLOMA yaitu Digital, Innovative (Inovatif), 

Pricing (Harga), Learning (Pembelajaran), Openness (Keterbukaan), Modern, dan 

Agile (Gesit). Konsep dari model DIPLOMA menekankan inovasi digitalisasi dalam 
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pelayanan keuangan dan menilai dampak transformasi digital pada nilai 

perusahaan dalam layanan keuangan global pada fintech (Boratyńska, 2019).  

Ilustrasi 2.1 

Konsep model DIPLOMA fintech  

Sumber: Teoritis model DIPLOMA fintech (Boratyńska, 2019). 

Karakteristik fintech yang diadaptasi menggunakan pendekatan DIPLOMA 

merupakan digital, inovatif, harga, pembelajaran, keterbukaan, modernisasi, 

gesit. Digital menggambarkan tindakan mengubah informasi dari analog ke digital 

yang dapat menyebabkan perubahan dalam model bisnis dan memberikan 

proposisi nilai baru serta pendapatan baru (Schueffel, 2017). Inovasi adalah 

proses organisasi mengubah ide menjadi produk, layanan, atau proses yang baru 

serta lebih baik untuk memajukan dan bersaing dengan sukses di pasar. Ide dan 

solusi inovatif merupakan hal yang diharapkan oleh stakeholders.  

Harga yang dikeluarkan menjadi lebih murah. Fintech memungkinkan 

perusahaan untuk mengurangi beban harga maupun biaya yang dikeluarkan. 
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Pembelajaran merupakan proses yang harus selalu dilakukan untuk beradaptasi 

dan berkembang sesuai dengan umpan balik dari stakeholder. Tidak ada rencana 

atau strategi perusahaan yang sempurna, dan perusahaan tidak bisa konstan 

tanpa ada kebaruan apapun (Boratyńska, 2019).  

Keterbukaan mengharuskan untuk menyampaikan informasi dengan cara 

yang memperkuat kepercayaan dan reputasi, memastikan akuntabilitas, dan 

menciptakan harapan yang realistis. Modernisasi mengharuskan terhubung 

dengan atau terkait dengan kondisi saat ini atau setidaknya dengan peristiwa dan 

perkembangan yang relatif baru. Fintech membutuhkan cara berpikir baru 

tentang kebijakan dan pengembangan produk dalam suatu perusahaan 

(Boratyńska, 2019). 

Gesit mengacu pada serangkaian prinsip untuk pengembangan perangkat 

lunak. Saat menerapkan prinsip-prinsip ini, solusi akan berkembang. Gesit 

mempromosikan irama kerja berulang dan umpan balik empiris dan dengan 

demikian mendorong respons yang cepat dan fleksibel terhadap perubahan yang 

terjadi (Boratyńska, 2019). Fintech yang menunjukkan tujuh karakteristik yang 

telah dipaparkan dari model DIPLOMA dapat menciptakan nilai baru dalam 

industri teknologi keuangan. 

E. Diffusion of Innovation Theory (DOI Theory) 

Diffusion of Innovation Theory atau teori difusi inovasi yang dikembangkan 

oleh E. M. Rogers pada tahun 1962 merupakan teori yang menyelidiki 

karakteristik pengadopsi teknologi yang menerima inovasi teknologi. Dalam ilmu 

manajemen, difusi diartikan sebagai transmisi dan penetrasi inovasi yang 
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ditujukan pada sistem sosial melalui saluran komunikasi terkait inovasi yang 

mampu memberikan harapan positif bagi pelaku ekonomi di sektor swasta, 

sektor publik, dan organisasi nirlaba dalam meningkatkan kinerja usahanya 

menjadi menjadi lebih efektif dan efisien (Natsir et al., 2023). Inovasi diartikan 

sebagai ide, praktik, atau objek dengan karakteristik baru. Difusi inovasi pada 

teknologi dapat diartikan sebagai proses penyebaran dan penerimaan suatu 

inovasi teknologi di masyarakat karena telah memberikan dampak positif bagi 

kehidupan masyarakat dan peningkatan produktivitas perekonomian (Natsir et 

al., 2023).  

Rogers (2003) mendefinisikan difusi sebagai proses dimana suatu inovasi 

dipopulerkan melalui sistem sosial dari waktu ke waktu. Daka dan Phiri (2019) 

mendefinisikan saluran elektronik sebagai cara alternatif untuk perbankan 

tradisional. Dalam konteks penerimaan teknologi, teori ini mendasari langkah-

langkah kognitif yang dilalui individu untuk mendapatkan kesadaran akan inovasi 

dan akhirnya mulai menggunakan inovasi tersebut.  

Teori difusi inovasi menekankan empat elemen utama di pusat setiap 

inovasi, yaitu inovasi itu sendiri, saluran komunikasi, sistem sosial, dan waktu 

(Prihadyanti et al., 2023). Rogers (2003) juga menunjukkan bahwa proses 

pengambilan keputusan adalah hanya pada satu individu namun kemungkinan 

besar akan dipengaruhi oleh orang lain dalam sistem sosialnya. Contoh inovasi 

praktisnya adalah “WhatsApp”, aplikasi media sosial populer yang 

memungkinkan pengguna di seluruh dunia untuk tetap terhubung melalui 

perpesanan, panggilan video, dan berbagi foto pribadi (Iluba & Phiri, 2021). 
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Ilustrasi 2.2 

Faktor pendorong adopsi inovasi teknologi 

      Sumber: Teori Difusi Inovasi (Iluba & Phiri, 2021). 

Relative advantage atau keuntungan relatif merupakan nilai yang 

dirasakan oleh pengguna bahwa inovasi memiliki kemampuan untuk 

meningkatkan taraf hidup seseorang merupakan titik awal untuk 

membangkitkan minat terhadap inovasi yang akan diadopsi. Pengadopsian suatu 

inovasi biasanya dimulai dengan pertanyaan “apa untungnya bagi saya ataupun 

perusahaan saya?”. Karakteristik ini mungkin merupakan satu-satunya elemen 

terpenting dari proses adopsi inovasi karena pengguna berusaha memahami 

manfaat apa yang dibawa oleh inovasi ini. Bagaimana dengan inovasi tersebut 

dapat mengubah hidup mereka atau membuat mereka lebih baik dari sebelumnya 

di mana akan menjadi motivasi yang kuat (Iluba & Phiri, 2021). 

Trialability atau kemampuan untuk mencoba melibatkan kesediaan 

pengguna untuk mencoba inovasi. Pertumbuhan inovasi fintech syariah seperti e-

money maupun QRIS sebagai saluran pembayaran yang dapat diterima akan 

mengharuskan seseorang untuk mendaftarkan nomor ponsel nasabah untuk e-

Relative 

Advantage 

Trialability 

Compatibility 

Complexity 

Observability 

Adoption 
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money kemudian melanjutkan untuk mencoba mengirim dan menerima dana. 

Demikian pula, hal yang sama juga berlaku untuk orang yang mengoperasikan 

rekening bank. Sejauh mana seseorang akan bersedia menggunakan inovasi 

perbankan mengharuskan mereka terlebih dahulu mencoba menggunakan 

inovasi yang sebenarnya (Iluba & Phiri, 2021). 

Compatibility atau kesesuaian merupakan hal yang mengacu pada 

bagaimana suatu inovasi cocok dengan gaya hidup seseorang atau kondisi saat 

ini. Pengguna dalam halnya perbankan yaitu nasabah akan berharap bahwa 

inovasi tersebut tidak menyebabkan mereka mengalami perubahan atau 

pergeseran yang begitu signifikan dari apa yang mereka anggap sebagai norma 

mereka (Iluba & Phiri, 2021). Namun jika inovasi tersebut membuat 

ketidaknyamanan, ketidaksesuaian dan perubahan yang signifikan, maka 

nasabah akan memilih untuk tidak menggunakan inovasi tersebut (Hubert et al., 

2019). 

Complexity atau kompleksitas merupakan kemudahan penggunaan segala 

inovasi yang membuatnya berharga bagi orang untuk mengadopsi inovasi 

(Rogers, 2003). Jika inovasi tersebut sulit digunakan, kemungkinan besar 

nasabah tidak akan tergerak untuk menggunakan inovasi tersebut. Sakala dan 

Phiri (2019) mengungkapkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan suatu 

inovasi sangat penting agar nasabah mau mengadopsinya. 

Observability atau kemampuan observasi merupakan pemahaman hasil 

kinerja inovasi setelah mencobanya dapat menjadi alasan kuat bagi seseorang 

untuk mencoba inovasi tersebut atau tidak (Taalbi, 2017). Pengamatan dari 

pengalaman pribadi atau melalui pengalaman orang lain merupakan karakteristik 
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penting untuk menciptakan afirmasi seseorang jika inovasi tersebut berguna 

untuk kesejahteraan mereka (Edwards-Schachter, 2018). 

F. Perbankan Syariah 

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang fundamental pada 

ekonomi modern. Meskipun pada awalnya fungsi utama perbankan adalah untuk 

memobilisasi tabungan dan mentransfernya ke pengusaha, seiring berjalannya 

waktu perbankan telah melakukan sejumlah fungsi lainnya yang dalam proses ini 

secara signifikan memengaruhi tingkat kegiatan ekonomi, distribusi pendapatan, 

serta tingkat harga pada suatu negara (Iqbal & Molyneux, 2005). UU No 21 Tahun 

2008 dan UU No 4 Tahun 2023 menjelaskan bahwa perbankan syariah 

merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit 

Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 

dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008).  

Alharbi (2015) mendefinisikan perbankan syariah sebagai lembaga 

keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam semua aktivitas melalui 

perannya sebagai perantara keuangan antara penabung dan investor, 

menyediakan layanan keuangan dalam perjanjian kontrak yang sah, dan dapat 

mencapai keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan sosial. Perbankan 

syariah juga secara khusus memiliki fungsi amanah (Yunus et al., 2018), 

bermakna perbankan syariah berkewajiban untuk menjaga serta 

bertanggungjawab atas keamanan dana yang disimpan dan harus siap sewaktu-

waktu apabila dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjian atau akad 
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yang telah disetujui diawal (Ilyas, 2021). Perbankan syariah dikembangkan 

berdasarkan imbalan dan pembagian risiko yang berbasis ekuitas dengan tujuan 

mempromosikan kesejahteraan sosial (Hassan & Aliyu, 2018).  

UU No 21 Tahun 2008 Pasal 4 menyatakan fungsi sosial yang dijalankan 

oleh perbankan syariah merupakan dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu 

menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial 

lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Perbankan 

syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan 

menyalurkannya kepada pengelola wakaf/nazir sesuai dengan kehendak 

pemberi wakaf/wakif (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008). 

Praktik perbankan syariah muncul dari prinsip-prinsip syariah yang 

bersumber pada al-Qur’an, hadis, dan ijtihad ulama (Hamdi & Komaria, 2022). 

Prinsip-prinsip tersebut seperti menjadi tolak ukur untuk menentukan status 

operasional perbankan syariah (Yunus et al., 2018). Prinsip yang digunakan 

perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 

syariah menurut UU No 21 Tahun 2008 adalah demokrasi ekonomi, dan prinsip 

kehati-hatian, dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan 

kesejahteraan rakyat (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 

Tentang Perbankan Syariah, 2008). Prinsip syariah berdasarkan UU No 21 Tahun 

2008 merupakan prinsip yang berdasarkan kepada nilai-nilai keadilan, 

kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil ‘alamin). 



30 

 

 

Supriadi dan Ismawati (2020) menyatakan pengelolaan perbankan 

syariah secara ketat akan berdasarkan prinsip dimana transaksi harus bebas dari 

maisir, gharar, riba, haram, dan zalim sesuai dengan prinsip yang tertera pada UU 

No 21 Tahun 2008; berdasarkan pada akad yang telah disepakati tanpa paksaan; 

dan berdasarkan kepercayaan serta kehati-hatian. Pelarangan maisir tersebut 

sesuai dengan firman Allah swt. pada QS Al-Mā'idah/5: 90 sebagai berikut. 
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Terjemahnya: 
Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, 

(berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah 
perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-
perbuatan) itu agar kamu beruntung. 

Ayat tersebut menjelaskan larangan maisir karena dampak negatifnya. 

Saat seseorang terlibat dalam perjudian, ia menghadapi kemungkinan untung 

atau rugi yang tidak wajar. Ada saat di mana seseorang bisa mendapat 

keuntungan besar tanpa usaha keras, namun juga ada saat di mana kerugian yang 

didapatkan sangat besar. Prinsip keadilan dan keseimbangan tidak terpenuhi 

dalam perjudian, sehingga dalam sistem keuangan Islam, perjudian dilarang 

(Otoritas Jasa Keuangan, 2019). 

Larangan gharar terdapat di firman Allah swt. pada QS Al-Baqarah/2: 188 

sebagai berikut. 
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Terjemahnya: 
Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan 

(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan 
maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan 
dosa, padahal kamu mengetahui. 
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Pelarangan gharar pada ayat tersebut dikarenakan efek negatif yang 

ditimbulkan. Gharar yang memiliki unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau 

perjudian. Transaksi gharar yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada 

dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli gharar. Gharar 

merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil (Otoritas Jasa 

Keuangan, 2019). 

Larangan terkait riba, sangat jelas tercantum pada QS Āli ‘Imrān/3: 130 

sebagai berikut. 
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Terjemahnya: 
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 

berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. 

Ayat tersebut menjelaskan pelarangan riba yang dimaksudkan untuk 

mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir orang atau pihak, yaitu harta itu 

jangan hanya "beredar di antara orang-orang kaya", baik itu instansi maupun 

individu, dikarenakan dapat mengakibatkan ketidak adilan sosio ekonomi dan 

distribusi, serta instabilitas perekonomian (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).  

Perbankan syariah di Indonesia terbagi menjadi dua bentuk, yaitu Bank 

Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) (Ilyas, 2018). Perbankan 

syariah yang dijalan di Indonesia akan dijalankan mengikut pada fatwa yang 

dikeluarkan oleh Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kemajuan 

perkembangan perbankan syariah di Indonesia mendorong pemerintah untuk 

mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan 

Syariah sebagai landasan hukum perbankan syariah di Indonesia (Shandy Utama, 
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2020), dengan tambahannya pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 

mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.  

Perbankan syariah di Indonesia dapat melakukan transaksi berdasarkan 

titipan, pinjaman, bagi hasil, jual beli, sewa, dan prinsip lain yang diperbolehkan 

dalam syariah Islam. Dengan demikian perbankan syariah di Indonesia 

merupakan bank universal yang dapat berusaha sebagai consumer banking, 

investment banking, merchant banking, leasing company, invesment agent, dan 

sebagai lembaga amil zakat dan sedekah (Ilyas, 2018). 

G. Likuiditas 

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban utang dalam jangka pendek, dengan periode yang biasanya kurang dari 

satu tahun (Yohanna et al., 2021), serta salah satu faktor penting yang 

dipertimbangkan oleh investor saat merumuskan keputusan investasi karena 

mewakili kemampuan aset untuk diperdagangkan dengan cepat dan murah 

(Batten & Vo, 2019). Likuiditas dapat menentukan sukses ataupun kegagalan dari 

suatu perusahaan (Yohanna et al., 2021).  

Samo dan Murad (2019) menyatakan bahwa likuiditas perusahaan 

mengacu pada jumlah uang tunai atau aset likuid lainnya yang dimiliki 

perusahaan. Menurut Nurdiana (2018), likuiditas berfungsi untuk menunjukkan 

atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang 

telah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar (likuiditas badan usaha) 

maupun di dalam perusahaan (likuiditas perusahaan).  
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Menurut Hapsoro dan Falih (2020), likuiditas didefinisikan sebagai 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus 

dibayar dengan leverage saat ini. Kegunaan dari likuiditas dapat dikatakan untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi 

kewajiban (hutang) pada saat ditagih (Markonah et al., 2020).  

Saladin dan Damayanti (2019) menyatakan rasio likuiditas dapat 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban atau utang yang akan segera jatuh tempo; mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan 

total aset lancar; dan sebagai alat perencanaan keuangan dimasa mendatang 

terutama terkait dengan perencanaan kas dan utang jangka panjang.  

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

quick ratio, cash ratio, net working capital to total assets ratio, dan financing to 

debt ratio. Aspek-aspek ini mencerminkan sejauh mana manajemen dapat 

mengelola modal kerja yang didanai oleh utang lancar dan saldo kas perusahaan, 

dan mengindikasikan kinerja manajemen dalam hal tersebut.  

Penelitian ini menggunakan Financing to Deposit Ratio sebagai indikator 

likuiditas. Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan perbankan syariah dalam menyediakan dana 

kepada debiturnya dengan modal yang dimiliki perbankan atau dana yang 

dihimpun dari masyarakat (Laitupa et al., 2023), yang tersebut mencakup giro, 

tabungan, dan deposito. FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam 

mengembalikan penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan pinjaman 

sebagai sumber likuiditasnya (Permataningayu & Mahdaria, 2019).  
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Tabel 2.1 

Kriteria Penilaian Likuiditas 

Peringkat Rasio Keterangan 

1 50% < FDR ≤ 75% Sangat Sehat 

2 75% < FDR ≤ 85% Sehat 

3 85% < FDR ≤ 100% Cukup Sehat 

4 100% < FDR ≤ 120% Kurang Sehat 

5 FDR > 120% Tidak Sehat 

Sumber: Lampiran SE BI No. 13/24/DPNP/2011 (Astari et al., 2021). 

H. Leverage 

Leverage merupakan rasio perbandingan utang terhadap aset, semakin 

rendah rasio leverage berarti kemampuan perusahaan membayar utang juga 

semakin tinggi (Markonah et al., 2020). Leverage umumnya dipergunakan untuk 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva atau dana 

yang mempunyai beban tetap (fixed cost assets or funds) untuk memperbesar 

tingkat penghasilan (return) bagi pemilik perusahaan (Amri, 2021). Dengan 

memperbesar tingkat leverage maka hal ini akan berarti bahwa tingkat 

ketidakpastian (uncertainty) dari return yang akan diperoleh akan semakin tinggi 

pula (N. Andriani & Hastuti, 2023), namun pada saat yang sama hal tersebut juga 

akan memperbesar jumlah return yang akan diperoleh (Buntu, 2023). 

Bulutoding et al. (2016) dan Harisa et al. (2019) menyatakan semakin 

besar leverage maka semakin besar kemungkinan kegagalan perusahaan untuk 
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tidak mampu membayar hutangnya, sehingga memiliki risiko kebangkrutan. 

Abdullah dan Tursoy (2021) menjelaskan bahwa adanya leverage yang terlalu 

besar dalam perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Semakin tinggi 

leverage menunjukkan penggunaan hutang yang lebih besar daripada modal 

perusahaan sendiri.  

Pada umumnya leverage yang tinggi cenderung dihindari investor karena 

menunjukkan perusahaan memiliki beban bunga yang cukup besar (Yani & 

Santosa, 2020). Leverage yang tinggi menempatkan bank pada posisi berisiko 

yang mengancam stabilitas bank. Bank dengan leverage tinggi lebih rentan 

terhadap fluktuasi variabel ekonomi makro. Jika bank rentan sangat saling 

berhubungan dari kegagalan dalam satu bank akan diikuti oleh banyak default 

bank (Hidayat et al., 2019). 

Menurut Aldona dan Listari (2020), leverage merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan 

hutang. Leverage juga merupakan rasio yang mengukur perbandingan dana yang 

disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam perusahaan dari kreditur. 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

finansialnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Buntu, 2023). Menurut 

Zoraya et al. (2023), suatu perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai faktor 

agar diperoleh suatu tingkat struktur modal yang dapat memaksimumkan nilai 

perusahaan.  

Leverage digunakan untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap 

kewajiban kepada pihak lainnya; menilai kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, menilai seberapa besar pengaruh utang 
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perusahaan terhadap pengelolaan aktiva (Sanimuthi, 2021). Aspek dari konsep 

leverage meliputi rasio seperti Debt to Asset Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Times 

Interest Earned Ratio. Aspek-aspek ini digunakan untuk mengukur sampai 

seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dari hutang (Buntu, 2023).  

Bulutoding et al. (2016) menjelaskan Debt to Equity Ratio merupakan rasio 

yang digunakan untuk menilai utang terhadap ekuitas. Rasio utang terhadap 

ekuitas merupakan salah satu ukuran paling mendasar dalam keuangan 

perusahaan. Rasio ini diukur dengan cara membandingkan antara seluruh utang, 

termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk 

mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik 

perusahaan (Buntu, 2023). Melalui Tabel 2.2, dapat dilihat semakin kecil nilai 

persentasi leverage maka semakin tinggi tingkat persentase pendapatan yang bisa 

dicapai, serta semakin kecil risiko yang dimiliki oleh suatu perbankan.  

Tabel 2.2 

Kriteria Penilaian Leverage 

Rasio Risiko CET1 Rasio Leverage Tier 1 
Persentase 

Pendapatan 

4.5%–5.375% 3%–3.125% 100% 

> 5.375%–6.25% > 3.125%–3.25% 80% 

> 6.25%–7.125% > 3.25%–3.375% 60% 

> 7.125%–8% > 3.375%–3.50% 40% 

> 8.0% > 3.50% 0% 

Sumber: Lampiran Syarat Leverage pada perbankan global (Bank for 
International Settlements, 2020). 
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I. Profitabilitas 

Keberhasilan suatu perusahaan tidak lepas dari pengukuran kinerja yang 

dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan. Pertama, membantu memperbaiki kinerja 

perusahaan. Kedua, mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. 

Ketiga, mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi 

kelembagaan. Kinerja suatu perbankan syariah dapat dilihat salah satunya dari 

laba atau profitabilitas yang dihasilkan (Harahap, 2020; Winarno, 2017).  

Profitabilitas menurut KBBI adalah kemampuan atau kemungkinan untuk 

mendatangkan keuntungan atau memperoleh laba (Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa, 2016). Profitabilitas adalah kemampuan dari suatu 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas 

dapat diartikan sebagai ukuran kinerja suatu perbankan yang menjadi tujuan 

pengelolaan perusahaan dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan di mata 

pemegang saham dan investor, mengoptimalkan nilai pengembalian modal pada 

setiap operasi perusahaan serta meminimalkan tingkat risiko (Ruslan et al., 2019; 

Wahyuddin Abdullah & Ainun, 2017). 

Menurut Lase et al. (2022), profitabilitas menggambarkan kesanggupan 

perusahaan untuk mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber 

yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, 

dan lain sebagainya. Profitabilitas merupakan selisih pendapatan yang dapat 

diperoleh perbankan syariah dengan beban yang harus dibiayai (Muarif et al., 

2021). Profitabilitas perbankan syariah terkait dengan kepatuhan terhadap nilai 

syariah, yang tidak berhubungan dengan suku bunga layaknya perbankan 

konvensional. Pendapatan perbankan syariah dihasilkan dari produk berbasis 
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pelayanan jasa dan ekuitas yang dihimpun dari masyarakat (A. T. Alharbi, 2017). 

Oleh karena itu profitabilitas perbankan syariah hanya dapat diukur berdasarkan 

tingkat pengembalian transaksi non bunga dan investasi langsung (Zarrouk et al., 

2016). 

Profitabilitas digunakan untuk melihat perolehan keuntungan dalam 

jangka waktu tertentu; mengetahui perbedaan jumlah keuntungan tahun lalu 

dengan tahun sekarangi; melihat perbedaan perolehan laba dari waktu kewaktu; 

mengetahui keuntungan bersih perusahan; melihat hasil dari perputaran modal; 

mengukur kemampuan perusahaan memperdayakan sumber daya yang ada dan 

tujuan serta manfaat lainnya (Lase et al., 2022). Semakin tinggi nilai rasio 

profitabilitas maka semakin baik operasional perusahaan dalam memperoleh 

keuntungan. 

Analisis terkait profitabilitas sangat penting bagi para investor dan 

pemegang saham (Wiyadi & Yanti, 2023). Para investor menanamkan saham pada 

perusahaan untuk mendapatkan tingkat pengembalian atas investasi yang 

diberikan (E. W. Andriani & Aryati, 2019). Semakin tinggi kemampuan 

perusahaan memperoleh laba (Habibie & Parasetya, 2022; Napitupulu, 2019), 

maka semakin besar tingkat pengembalian atas investasi yang diharapkan oleh 

investor maupun pemegang saham (Silalahi & Manullang, 2021), sehingga akan 

berdampak kepada nilai perusahaan, yang akan menjadi lebih baik (Bulutoding et 

al., 2016; Muarif et al., 2021). Rasio profitabilitas ini juga menawarkan sinyal 

kepada para pemegang saham maupun investor untuk menanamkan dana atau 

menarik investasi yang mereka miliki (Purna, 2018). 
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Rasio profitabilitas merupakan rasio yang dapat digunakan untuk 

mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba (Asri, 2017; 

Darwis et al., 2022; Siddiq et al., 2020). Rasio profitabilitas yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Return on Assets (ROA). Return on Assets atau ROA 

merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perbankan dalam 

mengelola dana yang diinvestasikan dari keseluruhan aktiva yang menghasilkan 

keuntungan (Cupian & Akbar, 2020; Devi, 2021). ROA merupakan rasio 

terpenting diantara seluruh rasio profitabilitas yang ada karena rasio ini 

menunjukan seberapa besar laba bersih yang dapat dihasilkan dari seluruh dana 

yang tertanam dalam total aset (Cupian & Akbar, 2020; Lase et al., 2022; Siddiq et 

al., 2020). Melalui Tabel 2.3, dapat dilihat semakin besar nilai persentasi ROA 

maka semakin tinggi kriteria tingkat kesehatan bank dalam penggunaan aktiva. 

Tabel 2.3 

Kriteria Penilaian ROA 

Peringkat Rasio Keterangan 

1 ROA > 1,450% Sangat Sehat 

2 1,215% < ROA ≤ 1,450% Sehat 

3 0,999% < ROA ≤ 1,215% Cukup Sehat 

4 0,765% < ROA ≤ 0,999% Kurang Sehat 

5 ROA ≤ 0,765% Tidak Sehat 

Sumber: Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 
28/SEOJK.03/2019 (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 
28/SEOJK.03/2019, 2019). 
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J. Efisiensi Operasional 

Efisiensi operasional merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam menjalankan operasinya secara efisien (Istan & Fahlevi, 2020; 

Panu et al., 2022). Efisiensi operasional atau lebih dikenal sebagai rasio Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang 

menunjukkan besaran perbandingan antara beban atau biaya operasional 

terhadap pendapatan operasional suatu perusahaan pada periode tertentu 

(Tanan, 2020). Iqbal dan Anwar (2022) menyatakan semakin kecil efisiensi 

operasional, berarti pengeluaran biaya operasional kecil memungkinkan bagi 

bank untuk memperoleh laba tinggi, serta memperlihatkan perbankan tidak 

dalam kondisi yang bermasalah.  

Jumlah biaya operasional yang besar akan memperkecil jumlah laba yang 

akan diperoleh dikarenakan biaya atau beban operasional bertindak sebagai 

faktor pengurang dalam laporan laba rugi (Lite, 2019). Jumlah standar rasio 

efisiensi operasional adalah di bawah 90%, jika rasio efisiensi operasional 

menghasilkan 90%, dapat disimpulkan bahwa bank tersebut tidak efisien 

(Haznun & Akbar, 2022; Istan & Fahlevi, 2020).  

Tabel 2.4 

Kriteria Penilaian BOPO 

Peringkat Rasio Keterangan 

1 BOPO ≤ 83% Sangat Sehat 

2 83% < BOPO ≤ 85% Sehat 

3 85% < BOPO ≤ 87% Cukup Sehat 
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Peringkat Rasio Keterangan 

4 87% < BOPO ≤ 89% Kurang Sehat 

5 BOPO > 89% Tidak Sehat 

Sumber: Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 
28/SEOJK.03/2019 (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 
28/SEOJK.03/2019, 2019). 

K. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan nilai wajar perusahaan yang 

menggambarkan persepsi investor terhadap keberhasilan perusahaan tertentu 

(Setiyowati et al., 2020), dan selalu dikaitkan dengan harga saham (Nurwulandari 

et al., 2021), serta refleksi penilaian oleh publik terhadap kinerja perusahaan 

secara riil (Asri, 2017). Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting bagi 

suatu perusahaan dikarenakan dengan memaksimalkan nilai perusahaan, juga 

dapat berarti memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan 

tujuan utama perusahaan (Muslimah et al., 2018). Kekayaan pemegang saham 

dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dan saham yang merupakan 

cerminan dari keputusan investasi, pendanaan, dan manajemen aset (N. dwi 

Andriani & Panglipurningrum, 2018). 

Lathifa et al. (2018) dan Muslimah et al. (2018) menyatakan nilai 

perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon investor apabila 

perusahaan tersebut dijual. Sedangkan menurut Titman et al. (2021), nilai 

perusahaan merupakan nilai pasar atas surat berharga hutang dan ekuitas 

perusahaan tersebut. Utami (2021) menyatakan bahwa nilai perusahaan yang 

tinggi dapat memberikan sinyal positif dari kepada manajer tentang 
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pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Pratama dan Wirawati 

(2016) menyatakan nilai perusahaan merupakan hasil produk dari variabel-

variabel pembentuk nilai pasar yang sangat dipengaruhi oleh peluang investasi. 

Peluang investasi ini kemudian direspon positif oleh pasar sehingga dapat 

meningkatkan nilai perusahaan (Lathifa et al., 2018). 

Nilai perusahaan dapat tercermin dari nilai sahamnya. Jika nilai sahamnya 

tinggi, maka dapat dikatakan nilai perusahaannya dalam kategori baik (Muslimah 

et al., 2018). Nilai perusahaan dapat dihitung menggunakan rasio Price to Book 

Value (PBV) (Aulia & Riyandi, 2018). PBV merupakan rasio antara harga saham 

perusahaan dengan nilai buku per saham. Nilai buku per saham dapat dihitung 

dengan membagi total nilai buku perusahaan dengan jumlah saham beredar 

perusahaan. Total nilai buku perusahaan dapat dihitung dengan mengurangi total 

kewajiban (liabilitas) perusahaan dari total aset perusahaan. Sari et al. (2020) 

menyatakan PBV dapat digunakan untuk menilai kinerja semua jenis perusahaan. 

Hubungan antara harga pasar dan nilai buku per lembar saham bisa juga dipakai 

sebagai pendekatan alternatif untuk menentukan nilai suatu saham, karena 

secara teoritis nilai pasar suatu saham haruslah mencerminkan nilai bukunya.  

Aulia dan Riyandi (2018) menyatakan PBV menunjukkan seberapa jauh 

suatu perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap 

jumlah modal yang diinvestasikan. Semakin tinggi nilai PBV maka semakin 

berhasil perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Nilai perusahaan 

merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai 

gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui 



43 

 

 

suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaaan tersebut 

didirikan sampai dengan saat ini. 

Menurut Beltrame et al. (2022), PBV dapat dianggap sebagai proksi untuk 

prospek pertumbuhan perbankan, dimana dalam bentuk nilai di bawah satu atau 

rata-rata akan menunjukkan perlunya mengembangkan model bisnis perbankan. 

Pandangan Bogdanova et al. (2018) di mana PBV merupakan indikasi yang 

relevan dari ekspektasi yang dimiliki investor mengenai kemampuan manajemen 

bank dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham, yang dapat mewakili 

persepsi pasar tentang kesehatan dan kemampuan bank untuk menghasilkan 

keuntungan. Hal tersebut dapat dipahami sebagai itikad baik bank, seperti dengan 

nilai lebih besar yang dapat diciptakan oleh manajemen dengan tingkat aset dan 

kewajiban tertentu (Beltrame et al., 2022). 

 PBV juga dapat digunakan untuk menangkap komponen tidak berwujud 

yang tidak memengaruhi hasil neraca, seperti ekspektasi dalam proyek investasi 

fintech, yang akan terdiri dari visibilitas bank yang lebih tinggi ke pandangan 

investor dan memungkinkan bank yang berfokus pada digital memiliki akses 

lebih besar ke layanan teknologi; kemampuan untuk memotong biaya operasi 

secara efektif, melalui sumber daya yang lebih rendah dalam hal staf dan jumlah 

cabang, yang dimungkinkan terjadi disebabkan evolusi model bisnis ke 

penggunaan teknologi baru yang disukai pasar; pengembangan dalam penilaian 

risiko bank, dengan artificial intelligence, big data, dan robo-advisory, yang 

memungkinkan untuk meningkatkan kualitas kredit, mengurangi kredit 

bermasalah, serta menciptakan sistem peringatan dini yang memberi sinyal 

ketika risiko mencapai ambang batas yang signifikan, meskipun sumber risiko 
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(seperti terkait reputasi di dunia maya) yang lainnya bermunculan; peluang cross-

selling dalam skala lebih besar dapat dilakukan dalam aplikasi perbankan sendiri 

yang memungkinkan untuk menawarkan layanan dari perusahaan lain juga 

(Beltrame et al., 2022). 

L. Fintech Syariah 

Financial technology atau biasa dikenal dengan kata fintech, secara umum 

merupakan hal yang merujuk pada hubungan teknologi modern utamanya, 

teknologi terkait internet seperti, cloud computing, internet seluler dengan 

aktivitas bisnis industri jasa keuangan yang telah ada yang berupa salah satunya 

peminjaman uang dan transaksi perbankan (Gomber et al., 2017). Secara luas 

fintech didefinisikan sebagai inovasi teknologi keuangan yang menghasilkan 

model bisnis, aplikasi, proses, atau produk baru dengan efek material yang terkait 

dengan lembaga keuangan dan penyediaan jasa keuangan (T. Damayanti & 

Syahwildan, 2022). Atribut utama dari fintech merupakan suatu penyedia layanan 

keuangan yang berteknologi inovatif, produk baru dengan berorientasi pada 

nasabah dan sangat efisien, transparan, serta fleksibel. Faktor-faktor dari atribut 

utama tersebut yang akhirnya menyebabkan efisiensi tinggi, pengurangan biaya, 

fleksibilitas, dan otomatisasi (Lee et al., 2021). 

Definisi dari fintech syariah merupakan perpaduan atau gabungan inovasi 

antara keuangan dan teknologi pada proses pelayanan keuangan dan investasi 

dengan berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. Meskipun fintech syariah 

merupakan jenis inovasi baru namun perkembangannya cukup pesat 

(Rahmawati et al., 2020). Menurut Fatwa DSN-MUI, fintech syariah merupakan 
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implementasi jasa keuangan berbasis syariah yang mempertemukan atau 

menghubungkan penyedia dan penerima dana dalam rangka mengadakan akad 

syariah melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet 

(Muchtar & Zubairin, 2022; Mujahidin, 2019). Sedangkan menurut Rusydiana 

(2019), fintech syariah adalah bisnis berbasis teknologi dengan layanan keuangan 

inovatif atau produk yang menggunakan skema syariah. 

Perbedaan utama antara fintech pada umumnya dan fintech syariah adalah 

pada prinsip yang digunakan, dimana fintech syariah menggunakan prinsip 

syariah dalam inovasi teknologi keuangannya dan juga terdapat fitur Islami 

seperti salam pembuka Islam, azan, jadwal salat, kalkulator zakat dan kurban, 

serta informasi bersifat mengajak untuk melakukan bantuan sosial (zakat, infak, 

dan sedekah). Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu sarana yang 

digunakan oleh perbankan syariah untuk memberikan kenyamanan bagi nasabah 

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

dapat menggunakan fintech syariah ini untuk mendapatkan akses ke layanan 

perbankan seperti pembiayaan, pembayaran, transfer uang, serta pembelian dan 

penjualan saham dan sekuritas (Siska, 2022).  

Dengan kata lain, fintech yang disediakan bank syariah harus prinsip 

syariah dalam bertransaksi atau setidaknya nasabah merasa fintech yang 

ditawarkan bank syariah memenuhi unsur prinsip syariah, sesuai pada teori 

difusi inovasi compatibility, khususnya dalam memberikan kesesuaian kepada 

nasabah perbankan syariah. Dengan demikian, prinsip syariah merupakan 

pembeda utama antara perbankan syariah dan bank konvensional ataupun 

teknologi keuangan lainnya yang menyediakan layanan keuangan berbasis 
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teknologi (Usman et al., 2022). Pada penelitian ini, fintech syariah merupakan 

suatu inovasi produk atau layanan baru dalam industri perbankan yang 

diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan kenyamanan nasabah dalam 

menggunakan layanan atau produk tersebut. 

Perbankan syariah memang telah memanfaatkan fintech, khususnya ATM, 

M-Banking, iBanking, SMS Banking, dan Mesin EDC, untuk memberikan layanan 

keuangan kepada nasabahnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah 

mengeluarkan dua fatwa terbaru tentang uang elektronik (e-Money) syariah dan 

fintech syariah. Dua fatwa ini merupakan bagian dari 13 fatwa terbaru di 2018 

Fatwa tentang Uang Elektronik Syariah No. 116/DSN-MUI/IX/2017 dan Fatwa 

tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Syariah 

(Fatwa No. 117/DSN-MUI/IX/2018), merupakan dua fatwa yang berkaitan 

dengan aktivitas atau produk lembaga keuangan syariah dan lembaga bisnis 

syariah.  

Fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis IT berdasarkan prinsip 

syariah, MUI memberikan ketentuan umum, seperti penyelenggaraan fintech 

tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, seperti maisir, riba, gharar, dan 

haram. Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 terkait Layanan Pembiayaan 

Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah telah mengatur model 

layanan pembiayaan yang dapat dilakukan oleh penyelenggara (Lestari et al., 

2021). 

Fintech syariah memiliki sifat transaksi dalam bentuk kerjasama antara 

kedua belah pihak (peminjam dan investor), yang menggunakan sistem bagi hasil 

tanpa bunga. Transaksi pada fintech syariah, mengedepankan prinsip 
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transparansi dan keadilan (Yahya, 2021). Segmentasi layanan fintech yang 

berkembang di Indonesia dalam membantu finansial masyarakat terdiri dari 

Crowfunding, Microfinancing, Peer-to-peer (P2P) Lending Service, Market 

Comparison, Digital Payment, dan Investment (H. Purwanto et al., 2022). Layanan 

fintech tersebut biasanya dilakukan menggunakan ATM, mobile payment, phone 

banking, sms banking, QR Code, e-money, dompet digital, dan internet banking 

(Aditya & Rahmi, 2022; Alkhowaiter, 2020; Kristianti & Tulenan, 2021). 

Selanjutnya Madzimure (2019) menilai pengaruh jaringan strategis dan 

integrasi logistik terhadap kinerja perusahaan di kalangan usaha kecil dan 

menengah. Studi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kode QR yang efektif 

membantu meningkatkan kinerja perusahaan.  

M. Kajian Pustaka dan Penelitian Terdahulu 

Peneliti terdahulu berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan akan 

menjadi dasar bagi penelitian ini dalam membantu menjawab rumusan masalah 

dan pertanyaan dari penelitian yang ada serta gambaran mendukung untuk 

penelitian berikutnya. Adapun penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5  

Kajian Pustaka 

No Peneliti Variabel Hasil Penelitian 

1 Zoraya et al. 

(2023): Likuiditas 

dan Leverage 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

Dimediasi 

Variabel X: 

Likuiditas, Leverage 

 

Variabel Y: Nilai 

Perusahaan 

 

1. Likuiditas berpengaruh positif 

yang siginifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

2. Leverage tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 
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No Peneliti Variabel Hasil Penelitian 

Profitabilitas: 

Eksplorasi Peran 

Financial 

Technology 

sebagai variabel 

Moderasi 

Variabel M: 

Profitabilitas, 

FinTech 

3. Profitabilitas memoderasi 

pengaruh likuiditas dan leverage 

terhadap nilai perusahaan. 

4. Financial technology terbukti 

mampu memoderasi pengaruh 

likuiditas dan leverage terhadap 

profitabilitas 

2 Jihadi et al. 

(2021): The Effect 

of Liquidity, 

Leverage, and 

Profitability on 

Firm Value: 

Empirical 

Evidence from 

Indonesia 

Variabel X: 

Likuiditas, Aktivitas, 

Leverage, 

Profitabilitas 

Variabel Y: Nilai 

Perusahaan 

Variabel M: CSR 

Variabel K: Ukuran 

Perusahaan 

1. Likuiditas, aktivitas, leverage, 

dan profitabilitas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

2. CSR terbukti memediasi 

pengaruh rasio keuangan 

terhadap nilai perusahaan. 

3. Ukuran perusahaan berpengaruh 

positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

3 Ismiyatun et al. 

(2021): 

Determinants of 

firm value: 

evidence from 

listed insurance 

companies in 

Indonesia 

Variabel X: 

Profitabilitas, 

Leverage, Likuiditas 

Variabel Y: Nilai 

Perusahaan 

Profitabilitas, Leverage, dan 

Likuiditas mengindikasikan 

pengaruh negatif yang signifikan 

pada nilai perusahaan. 

4 Utami (2021): 

Analisis Pengaruh 

Rasio BOPO, LDR, 

dan Profitabilitas 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

(Studi Empiris 

Pada Perusahaan 

Perbankan yang 

Terdaftar di BEI) 

Variabel X: Efisiensi 

Operasional, LDR, 

Profitabilitas 

Variabel Y: Nilai 

Perusahaan 

1. Efisiensi operasional 

berpengaruh negatif yang 

signifikan pada nilai perusahaan 

2. LDR berpengaruh positif yang 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

3. Profitabilitas berpengaruh 

positif yang signifikan pada nilai 

perusahaan 
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No Peneliti Variabel Hasil Penelitian 

5 Maryadi dan 

Susilowati 

(2020): Pengaruh 

ROE, LDR, NPL 

dan BOPO 

Terhadap Nilai 

Perusahaan Pada 

Subsektor 

Perbankan Yang 

Terdaftar Di BEI 

Pada Tahun 

2015-2017 

Variabel X: 

Profitabilitas, LDR, 

NPL, Efisiensi 

Operasional 

Variabel Y: Nilai 

Perusahaan 

1. LDR dan efisiensi operasional 

memiliki pengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

2. Profitabilitas dan NPL tidak 

memiliki pengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

6 Maldina et al. 

(2021): 

Determinan Nilai 

Perusahaan Pada 

Perusahaan 

Makanan Dan 

Minuman Di BEI 

Variabel X: 

Likuiditas, Leverage, 

Profitabilitas 

Variabel Y: Nilai 

Perusahaan 

1. Likuiditas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

2. Leverage dan profitabilitas 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

7 Kansil et al. 

(2021): Analysis 

Of The Effect Of 

Financial 

Performance On 

The Value Of 

Banking 

Companies Listed 

On The 

Indonesian Stock 

Exchange For The 

2015-2019 Period 

Variabel X: Kinerja 

Keuangan, 

Profitabilitas, 

Likuiditas, Kualitas 

Aset 

Variabel Y: Nilai 

Perusahaan 

1. Kinerja Keuangan berpengaruh 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

2. Profitabilitas, Likuiditas, dan 

Kualitas Aset tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan.  

8 Hameeda (2022): 

The Effect of 

Financial 

Performance on 

Variabel X: Kinerja 

Keuangan, 

Profitabilitas, 

Efisiensi 

1. Profitabilitas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan pada 

perbankan. 
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No Peneliti Variabel Hasil Penelitian 

Firms Value on 

Banking 

Companies Listed 

on Indonesia 

Stock Exchange 

from 2017 until 

2021 

Operasional, 

Kualitas Aset 

Variabel Y: Nilai 

Perusahaan 

2. Kinerja Keuangan, Efisiensi 

Operasional, dan Kualitas Aset 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

9 Pasirayi dan 

Fennel (2022): 

The Effect of 

Mobile Payments 

on Retailer Firm 

Value: The 

Moderating Role 

of Promotions, 

Customer 

Segment, and 

Rollout Strategy 

Variabel X: 

Pembayaran Seluler 

Variabel Y: Nilai 

Perusahaan 

Variabel M: 

Promosi, Segmen 

Pelanggan, Strategi 

Implementasi 

Penelitian ini menemukan 

pembayaran seluler menunjukkan 

peningkatan pada nilai perusahaan. 

10 Moridu (2020): 

Pengaruh Digital 

Banking 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Perbankan (Studi 

Pada PT. BNI) 

Variabel X: SMS 

Banking, Mobile 

Banking, Internet 

Banking 

Variabel Y: Nilai 

Perusahaan 

Perbankan digital secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada Bank Negara 

Indonesia. 

11 Phan et al. 

(2018): Do 

Financial 

Technology Firms 

Influence Bank 

Performance? 

Variabel X: Fintech 

Variabel Y: 

Profitabilitas 

Fintech menunjukkan pengaruh 

negatif terhadap profitabilitas. 

12 Xu (2022): 

FinTech and Bank 

Performance in 

Variabel X: Fintech 

Variabel Y: 

Stabilitas, Kualitas 

Aset, Efisiensi 

Fintech berpengaruh positif 

terhadap stabilitas, kualitas aset, 

efisiensi operasional, profitabilitas, 

dan likuiditas. 
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No Peneliti Variabel Hasil Penelitian 

Europe : A Text-

mining Analysis 

Operasional, 

Profitabilitas, 

Likuiditas 

13 Campanella et al. 

(2020): Financial 

Technology: 

Evidence in the 

European 

Banking System 

Variabel X: Fintech 

Variabel Y: Leverage 

Fintech berpengaruh negatif pada 

leverage perbankan. 

N. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan model konseptual terkait teori yang saling 

berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi 

sebagai masalah yang penting yang akan diamati atau diukur melalui penelitian 

yang dilakukan (Puspitasari, 2016). Penelitian ini menggunakan empat variabel 

independen yaitu Likuiditas (X1), Leverage (X2), Profitabilitas (X3), dan Efisiensi 

Operasional (X4), kemudian satu variabel dependen yaitu Nilai Perusahaan (Y) 

yang diamati, dengan satu variabel moderator yaitu Fintech Syariah (Z) yang 

dinilai dapat memperkuat atau memperlemah keempat variabel independen 

tersebut.  

Likuiditas merupakan variabel independen pertama atau variabel bebas 

(X1) yang menggunakan indikator FDR sebagai alat ukur. Leverage merupakan 

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

DER sebagai alat ukur. Profitabilitas merupakan variabel independen ketiga atau 

variabel bebas (X3) yang menggunakan indikator ROA sebagai alat ukur. Efisiensi 
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Operasional merupakan variabel independen ketiga atau variabel bebas (X4) yang 

menggunakan indikator BOPO sebagai alat ukur.  

Nilai Perusahaan merupakan variabel dependen atau variabel terikat (Y) 

yang menggunakan indikator PBV sebagai alat ukur. Fintech Syariah merupakan 

variabel moderator atau variabel independen yang memperkuat atau 

memperlemah (Z), menggunakan indikator dummy sebagai alat ukur. Ilustrasi 2.3 

menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen, dependen dan 

moderasi yang akan diteliti. 

Ilustrasi 2.3 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Keterangan : 

          = berpengaruh 

Sumber: Data diolah (2023). 
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O. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang harus diuji berdasarkan 

kumpulan data yang telah terkumpul dari beberapa rumusan masalah dalam 

penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan (Ang, 2016; Siddiq et 

al., 2020). Berdasarkan dari paparan rumusan masalah yang telah dikemukakan, 

maka hipotesis yang dinyatakan, yaitu: 

1. Pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan pada perbankan syariah di 

Indonesia  

Likuiditas dapat dihubungkan dengan kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban keuangan jangka pendek, yang berarti perusahaan mampu 

membayar utang ditagih terutama utang yang sudah jatuh tempo (Kumalasari et 

al., 2022). Likuiditas juga berarti kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka. Perusahaan yang memiliki likuiditas yang baik maka dianggap 

memiliki kinerja yang baik oleh investor. Hal ini dapat menarik investor untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan (Anggita & Andayani, 2022). Likuiditas 

yang baik juga akan membuat investor memiliki persepsi bahwa perusahaan 

tersebut memiliki kinerja yang baik serta mampu meningkatkan harga saham 

yang berarti akan meningkatkan nilai perusahaan (Zoraya et al., 2023). 

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Jihadi et al. (2021); Putra dan 

Sedana (2019); Sondakh (2019); Zoraya et al. (2023) menunjukkan bahwa 

likuiditas berpengaruh positif pada nilai perusahaan, yang berarti semakin tinggi 

rasio likuiditas suatu perusahaan, maka semakin tinggi kewajiban perusahaan 
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yang ditanggung oleh aktiva lancar, sehingga meningkatkan kepercayaan 

masyarakat.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Bahraini et al. (2021); Damayanti dan 

Sucipto (2022); Ismiyatun et al. (2021); Nurwulandari et al. (2021); Siringoringo 

dan Hutabarat (2019) justru mendapati likuiditas berpengaruh negatif pada nilai 

perusahaan, dikarenakan nilai likuiditas yang terlalu tinggi akan 

mengindikasikan bahwa banyak dana perusahaan yang menganggur dan tidak 

digunakan secara efisien oleh manajemen perusahaan. Hal tersebut akan 

mengurangi kemampuan laba perusahaan, yang akan menurunkan keinginan 

investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Syafrizal et al. (2019) juga 

menyatakan semakin tinggi nilai FDR tersebut maka akan memberikan indikasi 

semakin rendahnya kemampuan likuiditas perbankan yang bersangkutan. 

Stephanie dan Agustina (2019) bahkan mendapati likuiditas tidak berpengaruh 

pada nilai perusahaan. Dengan pertimbangan hasil penelitian tersebut, maka 

hipotesis yang diajukan adalah: 

H1: Likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perbankan 

syariah di Indonesia. 

2. Pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan pada perbankan syariah di 

Indonesia 

Leverage merupakan kebijakan pendanaan yang berkaitan dengan 

keputusan perusahaan dalam mendanai investasi perusahaan, artinya keputusan 

di dalam suatu perusahaan harus dilakukan dengan bijak dan bermanfaat bagi 

perusahaan (Qinthara & Widyawati, 2022). Perusahaan dengan tingkat leverage 

yang rendah memiliki risiko rugi yang lebih kecil saat kondisi ekonomi sedang 
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menurun, namun juga bisa saja mendapatkan keuntungan yang rendah jika 

kondisi ekonomi kembali membaik (Nathanael & Panggabean, 2021). Menurut 

Markonah et al. (2020), leverage merupakan rasio perbandingan utang terhadap 

aset, semakin rendah rasio leverage berarti kemampuan perusahaan membayar 

utang juga semakin tinggi. Sebuah perusahaan perlu memperhatikan berbagai 

faktor agar dapat mencapai tingkat struktur modal yang dapat maksimalkan nilai 

perusahaan (Meifida & Hertati, 2022). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aprilyani et al. (2021); 

Damayanti dan Sucipto (2022); Jihadi et al. (2021); Maldina et al. (2021); Mardji 

(2022) mendapati leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, 

dengan kata lain, semakin tinggi nilai leverage yang diperoleh perusahaan maka 

semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut, dikarenakan pinjaman dapat 

menciptakan pengurangan pembayaran pajak perusahaan. Dengan hasil yang 

berbeda Ilham et al. (2022); Ismiyatun et al. (2021); Meifida dan Hertati (2022) 

mendapati leverage berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, hal ini 

disebabkan jika leverage meningkat hingga melebihi batas optimal, nilai 

perusahaan akan turun seiring dengan persepsi investor yang melihat bahwa 

perusahaan akan memiliki kewajiban untuk membayar cicilan dan bunga atas 

hutang tersebut. Semakin tinggi leverage maka semakin tinggi risiko 

kebangkrutan perusahaan, yang membuat investor kurang tertarik untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan, sehingga menurunkan nilai 

perusahaan. 

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Endri dan Fathony 

(2020); Slehat (2019) mendapati leverage tidak berpengaruh terhadap nilai 
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perusahaan, dikarenakan kenaikan ataupun penurunan nilai leverage tidak selalu 

menjadi penyebab tinggi rendahnya nilai perusahaan, investor melihat risiko 

investasi dari berbagai sisi laporan keuangan, dan tidak hanya mengacu pada 

leverage perusahaan. Dengan pertimbangan hasil penelitian tersebut, maka 

hipotesis yang diajukan adalah: 

H2: Leverage berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan pada perbankan 

syariah di Indonesia. 

3. Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perbankan syariah 

di Indonesia 

 Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

laba dan gambaran kinerja perusahaan dalam mengelola perusahaan (Endri & 

Fathony, 2020). Keuntungan tersebut merupakan hasil dari berbagai kegiatan 

yang dilakukan oleh perusahaan selama periode tertentu (Setiyowati et al., 2020). 

Perbankan syariah sebagai bentuk perusahaan harus memahami faktor internal 

yang dapat dimanipulasikan sebagai suatu keuntungan dan memaksimalkannya 

agar dapat bertahan dalam persaingan (Muhamad Iskandar Suppia & Che Arshad, 

2019). Hal tersebut juga berlaku pada perbankan syariah, dimana pendapatan 

yang diperoleh untuk menghasilkan keuntungan bukan berasal dari bunga tetapi 

dari bagi hasil yang harus bebas dari unsur riba.  

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Aprilyani et al. (2021); 

Bahraini et al. (2021); Damayanti dan Sucipto (2022); Hameeda (2022); Jihadi et 

al. (2021); Luthfiah dan Suherman (2018); Maldina et al. (2021); Mardji (2022); 

Nurwulandari et al. (2021); Utami (2021) menunjukkan profitabilitas 
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berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, karena profitabilitas yang tinggi 

menunjukkan kinerja keuangan perusahaan baik, sehingga investor akan 

berinvestasi atau memiliki saham pada perusahaan tersebut. Penelitian Halimah 

dan Komariah (2017); Siringoringo dan Hutabarat (2019); Stephanie dan 

Agustina (2019) menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan dikarenakan investor cenderung melihat perusahaan dengan 

profitabilitas yang tinggi memiliki prospek yang lebih menguntungkan 

dibandingkan perusahaan yang mengalami kerugian. Peningkatan profitabilitas 

sendiri memiliki dampak positif pada harga saham, sehingga akan meningkatkan 

nilai perusahaan.  

Namun penelitian yang dilakukan oleh Anggreini dan Oktaviana (2022); 

Ismiyatun et al. (2021); Kansil et al. (2021); Meifida dan Hertati (2022) 

menemukan sebaliknya yaitu profitabilitas berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan dikarenakan tingginya nilai profitabilitas tidak direspon positif oleh 

investor. Demikian juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maryadi dan 

Susilowati (2020); Sondakh (2019); Wiyadi dan Yanti (2023) yang menunjukkan 

perbedaan yaitu profitabilitas justru tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. 

Hal ini terjadi karena investor mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk 

kondisi industri yang sejenis, fluktuasi pasar, nilai tukar, volume transaksi, 

kondisi ekonomi, sosial dan politik, serta stabilitas nasional negara dalam menilai 

nilai perusahaan.  

Sudiyatno et al. (2017); Sutrisno et al. (2023) pada penelitiannya 

menemukan profitabilitas tidak memengaruhi nilai perusahaan dengan 

pertimbangan perekonomian Indonesia yang belum stabil terhadap tekanan 
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perekonomian global, sehingga semakin banyak investor yang berspekulasi 

untuk mengejar keuntungan jangka pendek melalui selisih dari harga saham. 

Dengan pertimbangan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis ketiga yang 

diajukan adalah: 

H3: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perbankan 

syariah di Indonesia. 

4. Pengaruh efisiensi operasional terhadap nilai perusahaan pada perbankan 

syariah di Indonesia  

Efisiensi operasional merujuk pada kemampuan suatu perusahaan dalam 

mengelola input dengan efisien untuk menghasilkan output yang digunakan 

sebagai sumber daya dalam aktivitas operasional (Alaiyanuha & Iriyanto, 2021). 

BOPO yang dijadikan sebagai alat ukur merupakan perbandingan antara biaya 

operasional dan pendapatan operasional pada perusahaan. BOPO yang digunakan 

untuk mengukur efisiensi dan kemampuan perusahaan dalam menjalankan 

operasionalnya. Semakin tinggi nilai efisiensi maka semakin rendah atau buruk 

kinerja keuangan perusahaan tersebut. Sebaliknya, semakin rendah nilai efisiensi, 

dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan semakin baik, dan hal ini 

berdampak positif pada nilai perusahaan (Utami, 2021).  

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Haznun dan Akbar (2022); 

Maryadi dan Susilowati (2020) menunjukkan efisiensi berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan, yang artinya dengan meningkatnya nilai BOPO, maka 

nilai perusahaan turun dikarenakan perusahaan tersebut belum dapat 

mengefisiensikan pengelolaan beban yang baik dan sebaliknya, menurunnya nilai 

BOPO maka nilai perusahaan akan meningkat. Namun berbeda dengan penelitian 
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yang dilakukan oleh Fitriani dan Lasmanah (2022); Halimah dan Komariah 

(2017); Hameeda (2022); Kansil et al. (2021); Pitasari dan Baehaki (2020); Utami 

(2021) yang menunjukkan efisiensi operasional berpengaruh negatif terhadap 

nilai perusahaan yang terlihat dari semakin rendahnya nilai efisiensi operasional, 

maka manajemen perusahaan dinilai berhasil mencapai profitabilitas yang lebih 

tinggi sehingga operasional perusahaan akan lebih efisien serta berdampak 

dalam meningkatkan reputasi perusahaan dan nilai perusahaan. Dengan 

pertimbangan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah: 

H4: Efisiensi operasional berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan pada 

perbankan syariah di Indonesia. 

5. Fintech syariah memoderasi pengaruh likuiditas terhadap nilai 

perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia 

Fintech syariah merupakan perpaduan atau gabungan inovasi antara 

keuangan dan teknologi pada proses pelayanan keuangan yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah. Pemanfaatan teknologi merupakan salah 

satu sarana yang digunakan oleh perbankan syariah untuk memberikan 

kenyamanan bagi nasabah dalam bertransaksi dengan biaya yang murah (Usman 

et al., 2022). Perkembangan fintech syariah di era digital saat ini memberikan 

pengaruh signifikan pada aktivitas perusahaan terutama dalam hal pengelolaan 

keuangan.  

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian terdahulu, umumnya penelitian 

fintech hanya pada perkembangan dan dampaknya kepada perbankan, belum 

ditemukan penelitian yang menggunakan fintech syariah sebagai variabel 
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moderasi untuk mengetahui pengaruh likuiditas, leverage, profitabilitas, dan 

efisiensi operasional terhadap nilai perusahaan baik pada perbankan syariah 

maupun sektor lain. Namun hanya penelitian yang berkaitan dengan fintech 

sebagai teknologi yang memberikan solusi agar operasi perusahaan menjadi 

efektif dan efisien sebagaimana penelitian Lee et al. (2021); Rauf et al. (2014); Xu 

(2022); Zoraya et al. (2023) menyimpulkan bahwa fintech dapat mempengaruhi 

efisiensi aktiva dan asset teknologi industri perbankan. Inovasi fintech tidak 

hanya meningkatkan efisiensi biaya perbankan, namun juga meningkatkan 

teknologi yang digunakan oleh perbankan. Asrandi et al. (2023) juga menemukan 

bahwa fintech dapat membantu perusahaan dalam mengelola likuiditas dan 

mengoptimisasikan arus kas dapat memengaruhi persepsi kegunaan dari fintech. 

Namun Zhao et al. (2022) justru mendapati fintech dapat meningkatkan risiko 

pada aset perbankan disebabkan adanya pemberian pinjaman melalui online. 

Dengan pertimbangan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis kelima yang 

diajukan adalah: 

H5: Fintech syariah memoderasi pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan 

pada perbankan syariah di Indonesia. 

6. Fintech syariah memoderasi pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan 

pada perbankan syariah di Indonesia 

Pada penelitian yang dilakukan Lee et al. (2021) yang mendapati bahwa 

penggunaan fintech memudahkan dan membantu perbankan dalam 

meningkatkan layanan dukungan pasar dengan tersedianya modal dari pasar 

lokal maupun pasar internasional. Penelitian Eça et al. (2022); Zhao et al. (2022); 

Zoraya et al. (2023) juga menunjukkan perbankan memperoleh manfaat dari 
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adanya fintech disebabkan oleh kemudahan yang diperoleh dalam mendapatkan 

modal sehingga risiko leverage lebih terkontrol, namun risiko kredit meningkat 

karena adanya pemberian kredit secara online. Thakor (2020) mendapati 

penggunaan fintech memudahkan perbankan untuk mendapat pinjaman yang 

lebih murah dan biaya pinjaman yang rendah sehingga mengurangi risiko gagal 

bayar dan meningkatkan stabilitas keuangan. Dengan pertimbangan hasil 

penelitian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah: 

H6: Fintech syariah memoderasi pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan 

pada perbankan syariah di Indonesia. 

7. Fintech syariah memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia 

Fintech syariah dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan 

profitabilitas perusahaan dengan menyediakan solusi keuangan dan teknologi 

yang lebih efektif dan efisien (Zoraya et al., 2023). Penelitian Chhaidar et al. 

(2022); Xu (2022) mendapati kerjasama perusahaan fintech dan penerapan 

fintech pada perbankan menjadi tren diakibatkan oleh pengurangan biaya operasi 

dan meningkatkan kekuatan pertumbuhan dan meningkatkan laba perbankan 

dari inovasi teknologi. Demikian juga hasil penelitian Akhisar et al. (2015); 

Campanella et al. (2020); Hermuningsih et al. (2023); Njilu (2016); Puspawangi 

et al. (2020); Singh et al. (2021); Siska (2022) menunjukkan perbankan yang 

menggunakan layanan berbasis elektronik dapat mengurangi biaya dan 

meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, Madzimure (2019) menilai pengaruh 

jaringan strategis dan integrasi logistik terhadap kinerja perusahaan. Studi 
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tersebut menunjukkan bahwa penggunaan fintech yang efektif membantu 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Berbeda dengan hasil penelitian Phan et al. (2018); Zhao et al. (2022) yang 

justru mendapati fintech berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang dapat 

disebabkan oleh tanggungan biaya yang besar saat perusahaan besar melakukan 

pengorganisasian ulang untuk memperbaharui sistem lama yang sudah ada, 

dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Perusahaan yang lebih kecil 

dapat beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan internal dan eksternal dalam 

lingkungan operasi ketika terjadi transformasi teknologi. Di sisi lain, perusahaan 

besar mungkin merespon lebih lambat karena sistem lama yang menuntut 

modifikasi substansial. Dengan pertimbangan hasil penelitian tersebut, maka 

hipotesis yang diajukan adalah: 

H7: Fintech syariah memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia. 

8. Fintech syariah memoderasi pengaruh efisiensi operasional terhadap nilai 

perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penggunaan fintech dengan 

efisiensi perbankan diantaranya dilakukan oleh peneliti Campanella et al. (2020); 

Mavlutova et al. (2023); Ntwiga (2020); Puspawangi et al. (2020); Siska (2022); 

Thakor (2020); Xu (2022); Zhao et al. (2022), yang menunjukkan bahwa dengan 

fintech yang diterapkan pada perbankan dapat mengurangi biaya yang 

dikeluarkan sehingga meningkatkan efisiensi operasional aktivitas perbankan. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Dwivedi et al. (2021) juga menemukan bahwa 

jumlah cabang perbankan dapat berdampak positif pada efisiensi operasional 
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dengan meningkatkan layanan nasabah melalui fintech. Wang et al. (2021) dalam 

penelitiannya mendapati hubungan antara penggunaan fintech dengan efisiensi 

biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan Kartanto 

(2021); Pasirayi dan Fennel (2022); Salvi et al. (2021) juga menunjukkan 

pengaruh perubahan pada nilai perusahaan diakibatkan oleh penggunaan fintech 

yang meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Berbeda dengan hasil 

penelitian Moridu (2020); Nugraha (2022) yang menunjukkan tidak adanya 

pengaruh fintech pada nilai perusahaan pada perbankan disebabkan oleh 

ketidaknyamanan dan keraguan nasabah dalam penggunaan fintech. Dengan 

pertimbangan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis kedelapan yang diajukan 

adalah: 

H8: Fintech syariah memoderasi pengaruh efisiensi operasional terhadap nilai 

perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana data yang 

diperoleh dalam bentuk numerik dan perlu dianalisis. Jenis penelitian kuantitatif 

ini menekankan pada pengujian teori dengan mengukur variabel penelitian 

dengan angka-angka dan menganalisis data menggunakan prosedur statistik 

(Saunders et al., 2019).  

Penelitian kuantitatif memperkenankan peneliti untuk mengumpulkan 

data dari berbagai perusahaan dalam bentuk data sekunder dan data statistik. 

Data sekunder dapat digunakan untuk menguji hipotesis dan mengeneralisasikan 

hasil penelitian. Data sekunder penelitian ini dikumpulkan dari laporan keuangan 

perbankan syariah di Indonesia secara lengkap. Penelitian ini dapat digolongkan 

sebagai jenis penelitian longitudinal, karena menurut Saunders et al. (2019) 

penelitian longitudinal merupakan jenis penelitian yang mengukur pengaruh 

variabel selama beberapa rentang waktu tertentu. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

explanatory. Menurut Saunders et al. (2019), penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan explanatory bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan dan hubungan 

antara variabel yang akan digunakan dan diuji agar dapat memperoleh gambaran 

secara lebih jelas dan detail tentang hubungan antara variabel tersebut. Penelitian 

explanatory juga biasa disebut sebagai penelitian confirmatory (Zaluchu, 2020). 
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C. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). 

Populasi pada penelitian ini adalah semua perbankan syariah yang ada di 

Indonesia sejumlah 33 perbankan syariah, terdiri dari 13 Bank Umum Syariah 

(BUS), 21 bank Unit Usaha Syariah (UUS). Adapun populasi perbankan syariah 

dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

Populasi Perbankan Syariah di Indonesia 

No Nama Bank Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

PT. Bank Aceh Syariah 

PT. BPD Riau Kepri Syariah 

PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah 

PT. Bank Muamalat Indonesia 

PT. Bank Victoria Syariah 

PT. Bank Jabar Banten Syariah 

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk 

PT. Bank Mega Syariah 

PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk 

PT. Bank Syariah Bukopin 

PT. BCA Syariah 

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk 

PT. Bank Aladin Syariah, Tbk 

BUS 

BUS 

BUS 

BUS 

BUS 

BUS 

BUS 

BUS 

BUS 

BUS 

BUS 

BUS 

BUS 
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No Nama Bank Keterangan 

14 

15 

PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk 

PT. Bank Permata, Tbk 

UUS 

UUS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk 

PT. Bank CIMB Niaga, Tbk 

PT. Bank OCBC NISP, Tbk 

PT. BPD DKI 

PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta 

PT. BPD Jawa Tengah 

PT. BPD Jawa Timur, Tbk 

PT. BPD Jambi 

PT. BPD Sumatera Utara 

PT. BPD Nagari 

PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung 

PT. BPD Kalimantan Selatan 

PT. BPD Kalimantan Barat 

PT. BPD Kalimantan Timur 

PT. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 

PT. Bank Sinarmas 

PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 

PT. Bank Jago, Tbk 

UUS 

UUS 

UUS 

UUS 

UUS 

UUS 

UUS 

UUS 

UUS 

UUS 

UUS 

UUS 

UUS 

UUS 

UUS 

UUS 

UUS 

UUS 

 
Sumber: Statistik Perbankan Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

suatu populasi. Sampel yang diambil dari populasi harus representative dari 

populasi (Sugiyono, 2017). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah bentuk pengambilan 
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sampel yang berdasarkan atas kriteria, karakteristik atau ciri-ciri tertentu 

berdasarkan ciri atau sifat populasinya. 

Sampel pada penelitian ini merupakan semua BUS sejumlah 13 perbankan 

syariah dengan pertimbangan bahwa BUS memiliki legalitas dan operasional yang 

terpisah dari bank konvensional sehingga memiliki kebebasan dalam 

pengambilan keputusan. BUS yang terpilih menjadi sampel harus memenuhi 

kriteria sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 

Kriteria Pemilihan Sampel 

No Kriteria 
Jumlah  

Perbankan Syariah 
1 Perbankan Bank Umum Syariah 13 

2 
Perbankan syariah yang beroperasi dalam 

periode penelitian (2018-2022) 
10 

3 

Perbankan syariah yang menerbitkan laporan 

keuangan secara penuh selama periode 

penelitian 

10 

4 

Perbankan syariah yang memiliki semua 

variabel yang akan diteliti selama periode 

penelitian 

10 

5 
Perbankan syariah yang tidak mengalami 

kerugian selama periode penelitian 
8 

Jumlah Perbankan Syariah Sampel 8 

Tahun Pengamatan 5 

Jumlah Amatan Penelitian 40 

Sumber: Data diolah (2023). 
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Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka sampel perbankan 

syariah pada penelitian ini adalah sebanyak 8 BUS yang dapat dilihat pada Tabel 

3.3. Penelitian ini menggunakan sampel yang didapat sebanyak 8 BUS dengan 40 

amatan perbankan syariah yang diteliti.  

Tabel 3.3 

Daftar Perbankan Syariah yang Memenuhi Kriteria Sampel 

No Nama Bank Keterangan 

1 PT. Bank Aceh Syariah BUS 

2 PT. Bank Muamalat Indonesia BUS 

3 PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah BUS 

4 PT. Bank Victoria Syariah BUS 

5 PT. Bank Jabar Banten Syariah BUS 

6 PT. Bank Mega Syariah BUS 

7 PT. BCA Syariah BUS 

8 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, 

Tbk 
BUS 

Sumber: Data diolah (2023). 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data pada suatu penelitian. Metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data pada penelitian ini adalah purposive sampling, karena data 

dan informasi yang yang dikumpulkan hanya yang sesuai dengan kriteria yang 

telah ditentukan. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data 

sekunder karena menyediakan gambaran jenis data yang tersedia dari berbagai 

sumber dan lebih mudah menelusuri ke sumber aslinya (Saunders et al., 2019).  
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Data sekunder berbentuk dokumen pendukung dikumpulkan melalui 

penelusuran dokumen dalam bentuk tesis, disertasi, buku literatur, dan artikel 

jurnal. Data sekunder yang dikumpulkan diantaranya data laporan keuangan 

perbankan syariah untuk periode 2018-2022, yang diperoleh melalui website 

Otoritas Jasa Keuangan dan website masing-masing perbankan syariah.  

1. Pengambilan data populasi perbankan syariah yang aktif didapatkan dari 

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

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

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

operasional didapatkan dari Bank Aceh Syariah, diambil dari laman 

webnya, yaitu: https://www.bankaceh.co.id. 

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

operasional didapatkan dari Bank Muamalat Indonesia, diambil dari laman 

webnya, yaitu: https://www.bankmuamalat.co.id. 

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

operasional didapatkan dari Bank Nusa Tenggara Barat Syariah, diambil 

dari laman webnya, yaitu: https://www.bankntbsyariah.co.id. 

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

operasional didapatkan dari Bank Victoria Syariah, diambil dari laman 

webnya, yaitu: https://www.bankvictoriasyariah.co.id. 

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

operasional didapatkan dari Bank Jabar Banten Syariah, diambil dari 

laman webnya, yaitu: https://www.bjbsyariah.co.id. 
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7. Pengambilan data likuiditas, leverage, profitabilitas, dan efisiensi 

operasional didapatkan dari Bank Mega Syariah, diambil dari laman 

webnya, yaitu: https://www.megasyariah.co.id. 

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

operasional didapatkan dari BCA Syariah, diambil dari laman webnya, 

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

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

operasional didapatkan dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, 

diambil dari laman webnya, yaitu: https://www.btpnsyariah.com. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian menggunakan analisis data panel yang biasanya 

mengacu pada data yang berisi pengamatan deret waktu (time series) dan cross-

section dari sejumlah individu. Jenis data deret waktu dapat berupa data harian, 

mingguan, bulanan, triwulan atau tahunan (Hsiao, 2007). Data dalam penelitian 

ini menggunakan data laporan tahunan yang diambil dari laman web resmi OJK, 

Bank Aceh Syariah, Bank Muamalat Indonesia, BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, 

Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Mega Syariah, Bank 

Syariah Bukopin, BCA Syariah, dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, 

yang dibantu dengan alat statistik SPSS versi 26 untuk mengolah data.  

SPSS digunakan dengan pertimbangan merupakan salah satu perangkat 

lunak yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif dan dapat 

menghasilkan data analisis yang komprehensif. SPSS juga dapat memudahkan 
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peneliti untuk mengorganisasikan dan menghasilkan data yang tepat sesuai 

dengan metode yang telah ditetapkan (A. Purwanto et al., 2021). 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data penelitian yang dikumpulkan akan diolah dan dianalisis 

menggunakan analisis mutiple regression analysis (MRA) dengan menggunakan 

SPSS versi 26.  

1. Multiple Regression Analysis (MRA) 

Multiple Analysis Regression (MRA) merupakan alat analisis untuk melihat 

hubungan secara linear antara variabel independen dan variabel dependen dalam 

suatu penelitian. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel 

independen berhubungan dan memprediksi nilai dari variabel dependen apabila 

nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. 

MRA adalah pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel 

dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator. Uji MRA 

disebut juga sebagai uji interaksi, dimana uji ini dilakukan dengan mengalikan 

variabel moderasi dengan variabel independen. Apabila variabel hasil tersebut 

signifikan maka dapat disimpulkan bahwa variabel moderasi mampu 

memoderasi hubungan kausal antara variabel independen terhadap variabel 

dependen (Rutin et al., 2019). Persamaan model MRA pada penelitian ini dapat 

dilihat pada rumus berikut: 

 

NP = 𝜶 + β1LIQ + β2LEV + β3P + β4EF + βZ*LIQ + βZ*LEV+ βZ*P+ βZ*EF +e 
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Keterangan: NP  = Nilai Perusahaan 
   𝛼  = konstanta 
   β1-β4  = koefisien regresi 
   LIQ = Likuiditas 
   LEV = Leverage 
   P = Profitabilitas 
   EF = Efisiensi 
   Z = Fintech Syariah 
   e = error 

MRA memerlukan uji asumsi klasik data untuk mengetahui asumsi dalam 

regresi yang dapat dicapai melalui prosedur statistik. Asumsi yang paling banyak 

digunakan dalam distribusi data adalah distribusi normal (uji normalitas), uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual dari 

distribusi tersebut normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki nilai 

residual yang berdistribusi normal. Artinya normalitas dilakukan pada nilai 

residual bukan pada masing-masing variabel. Umumnya uji normalitas dapat 

diketahui dengan melihat skewness dan kurtosis.  

Menurut Muijs (2022), nilai skewness menggambarkan simetri data untuk 

distribusi normal dan kurtosis menunjukkan kerataan distribusi. Nilai skewness 

dan kurtosis dihitung lebih dari ≤ 25 persen sebagai titik potong untuk nilai yang 

diterima. Skewness dan kurtosis tidak boleh lebih dari + 2 atau - 2 dari standar 

deviasi. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi 

yang digunakan terdapat hubungan antara variabel independen. Model regresi 

yang baik tidak akan memiliki korelasi antara variabel independen (Baltagi, 
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2021). Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance atau Variance 

Inflation Factor (VIF) sebagai berikut: 

1) Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak 

terdapat multikolonieritas pada penelitian tersebut. 

2) Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi gangguan 

multikolonieritas pada penelitian tersebut. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lainnya. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat 

digunakan Scatter Plot (Grafik Sebar). Apabila tidak terdapat pola yang teratur, 

maka model regresi tersebut terbebas dari masalah heteroskedastisitas (Baltagi, 

2021). 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada 

periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan terdapat permasalahan autokorelasi (Janie, 2012). 

2. Uji Hipotesis 

a. Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Baltagi (2021), koefisien determinasi (R2) merupakan 

kemampuan untuk mengukur suatu model dalam menafsirkan variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil 
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artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Koefisien determinasi memiliki kelemahan yang 

mendasar yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang 

dimasukkan kedalam model.  

Penggunaan nilai R-squared dibutuhkan karena setiap tambahan satu 

variabel independen akan meningkatkan koefisien determinasi (R2), meskipun 

variabel tersebut tidak signifikan dapat diartikan jika mendekati nilai 1 maka 

variabel independen dapat memberikan informasi yang diinginkan dalam 

memprediksi variabel dependen. Tetapi, jika nilai mendekati 0 maka variabel 

independen tidak dapat memberikan informasi yang diinginkan dalam 

memprediksi variabel independen. 

b. Uji Statistik F 

Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara bersama-sama (simultan). Pengujian ini 

menggunakan uji F tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan (𝑎) 5% dan 

degree of freedom (df1) = k-1, degree of freedom (df2) = n-k. Kriteria pengambilan 

keputusan adalah sebagai berikut: 

1) Jika F-hitung < F-tabel dengan nilai signifikan F < 0,05 maka, hipotesis akan 

diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

2) Jika F-hitung > F-tabel dengan nilai signifikan F > 0,05 maka hipotesis akan 

ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel 

independen terhadap variabel dependen. 
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c. Uji Statistik t 

Uji statistik t bertujuan untuk menguji tingkat signifikansi variabel 

independen terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan 

nilai probabilitas (p-value) pada kolom signifikansi masing-masing variabel 

independent dengan tingkat signifikansi yang dipergunakan yaitu 0,05.  

Pengujian masing-masing variabel terhadap koefisien regresi secara 

parsial dengan uji-t di tingkat 95% dan tingkat kesalahan analisis (𝛼) 5% dengan 

ketentuan degree of freedom (df) = n-k, dengan n adalah besarnya sampel, dan k 

merupakan jumlah variabel (Baltagi, 2021). 

1) Jika probabilitas > 0,05, maka menunjukkan bahwa hipotesis ditolak. 

2) Jika probabilitas < 0,05, maka menunjukkan bahwa hipotesis diterima. 

G. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

Definisi operasional merupakan definisi yang digunakan untuk 

menunjukkan pengukuran dari masing-masing variabel yang digunakan dalam 

penelitian (Ulfa, 2019; Wulandari & Efendi, 2022). Definisi operasional 

memungkinan konsep yang bersifat abstrak menjadi suatu hal yang operasional 

sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengukuran (Ibrahim, 2016; 

Nikmatur, 2017; N. R. Yunita et al., 2019). Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas yang variabel yang nilainya tidak 

dipengaruhi oleh apapun (Forma Y & Amanah, 2018). Pada penelitian ini variabel 
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independen, terdiri dari variabel likuiditas (X1), variabel leverage (X2), variabel 

profitabilitas (X3), dan variabel efisiensi operasional (X4). 

a. Likuiditas (X1) merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar utang 

jangka pendek maupun panjang pada saat jatuh tempoh (Nurwulandari et al., 

2021), yang dihitung dengan indikator Financing to Deposit Ratio. Rumus yang 

digunakan dalam mengukur indikator Financing to Deposit Ratio (Kartika et 

al., 2020): 

𝐹𝐷𝑅 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛

𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
× 100% 

  Keterangan: FDR = Financing to Deposit Ratio 

b. Leverage (X2) merupakan besarnya hutang yang digunakan oleh perusahaan 

dalam struktur modalnya untuk membiayai kegiatan operasionalnya (Jihadi 

et al., 2021), yang dihitung dengan indikator Debt to Equity Ratio. Rumus yang 

digunakan dalam mengukur indikator DER (Zoraya et al., 2023): 

𝐷𝐸𝑅 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 × 100% 

Keterangan: DER = Debt to Equity Ratio 

c. Profitabilitas (X3) merupakan kemampuan perbankan untuk menghasilkan 

keuntungan dari aset yang digunakan dan dimiliki, dihitung dengan indikator 

Return on Asset (Almunawwaroh & Marlina, 2017). Rumus yang digunakan 

dalam mengukur indikator Return on Asset (Nurwulandari et al., 2021): 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 × 100% 

Keterangan: ROA = Return on Asset 
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d. Efisiensi Operasional (X4) merupakan kemampuan manajemen bank dalam 

mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional, yang 

dihitung dengan indikator Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (Asri, 2017). Rumus yang digunakan dalam mengukur indikator 

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (Rajindra et al., 2021): 

𝐵𝑂𝑃𝑂 =  
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
× 100% 

Keterangan: BOPO = Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel terikat, merupakan variabel yang 

memberikan pengaruh jika dihubungkan dengan variabel independen (Forma Y 

& Amanah, 2018). Pada penelitian ini, variabel dependen yaitu nilai perusahaan 

(Y). Nilai perusahaan merupakan Nilai wajar perusahaan yang menggambarkan 

persepsi investor terhadap keberhasilan perusahaan, dan selalu dikaitkan dengan 

harga saham (Nurwulandari et al., 2021), yang akan diukur menggunakan 

indikator Price to Book Value. Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai 

perusahaan (Nurwulandari et al., 2021): 

𝑃𝐵𝑉 =  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑢𝑘𝑢 𝑝𝑒𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
 

Keterangan: PBV = Price to Book Value 

3. Variabel Moderasi 

Variabel moderasi merupakan variabel yang dapat memperkuat atau 

memperlemah hubungan antara satu dengan variabel lainnya (Forma Y & 

Amanah, 2018). Pada penelitian ini, variabel moderasi yaitu fintech syariah (Z). 

Fintech syariah merupakan inovasi sektor keuangan menggunakan teknologi 
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(Dhar & Stein, 2016), yang berbasis syariah dalam pelaksanaan proses 

transaksinya (Nafiah & Faih, 2019; Nurzianti, 2021). Indikator yang digunakan 

pada fintech syariah dibatasi pada fitur Quick Response Code Indonesia Standard 

(QRIS), merupakan standar QR Code untuk pembayaran melalui aplikasi uang 

elektronik server based, dompet elektronik, atau mobile banking, juga 

memungkinkan pengguna untuk dapat melakukan transfer dana antarpengguna 

QRIS, serta tarik tunai, dan setor tunai di Anjungan Tunai Mandiri (ATM)/Cash 

Deposit Machine (CDM) (Bank Indonesia, 2019).  

QRIS dianalisa menggunakan variabel dummy yang hanya menerima nilai 

0 atau 1 berdasarkan penerapan suatu teknologi (Lee et al., 2021; Nugroho & 

Sugiyanto, 2022; Singh et al., 2021; P. Yunita, 2021). Variabel dummy pada 

penelitian ini akan menggunakan pengukuran berikut (Zoraya et al., 2023): 

Nilai 1: Jika perbankan syariah menggunakan indikator fintech syariah. 

Nilai 0: Jika perbankan syariah tidak menggunakan indikator fintech syariah. 



 

79 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Otoritas Jasa Keuangan disahkan pada tanggal 22 November 2011, dengan 

fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi 

terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan (Otoritas Jasa 

Keuangan, 2020). OJK dibentuk dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang 

meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan 

kewajaran. Secara kelembagaan, OJK berada di luar pemerintah, yang dimaknai 

bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah (Astanti & Juita, 

2018).  

Pembentukan OJK dilandasi oleh amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 

2011, perkembangan industri keuangan, perlindungan konsumen, konglomerasi 

lembaga jasa keuangan, dan koordinasi lintas sektoral. Karakteristik OJK 

sebagaimana diamanatkan dalam UU OJK adalah kewenangannya di bidang 

edukasi dan perlindungan konsumen. Kewenangan ini tercermin dalam amanat 

Pasal 4 UU OJK, yang menyebutkan bahwa pembentukan OJK dilakukan dengan 

tujuan kegiatan dalam sistem jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, 

transparan, dan akuntabel; mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara 

berkelanjutan dan stabil; dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat 

(Otoritas Jasa Keuangan, 2020). 
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OJK memiliki tugas untuk mengatur dan mengawas kegiatan jasa keuangan 

di sektor perbankan; kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; kegiatan jasa 

keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan 

lembaga jasa keuangan. Beberapa wewenang yang dimiliki oleh OJK adalah 

pengaturan dan pengawasan di lembaga perbankan yang meliputi perizinan 

untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, 

kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan 

akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank, maupun kegiatan usaha bank 

dalam bentuk sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktiva di 

bidang jasa; serta pengaturan terkait kesehatan dan standar akuntansi perbankan 

(Astanti & Juita, 2018).  

OJK memiliki visi sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang 

terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu 

mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang 

berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum (Otoritas Jasa 

Keuangan, 2020).  

2. PT. Bank Aceh Syariah  

Bank Pembangunan Daerah Aceh pertama kali didirikan dalam bentuk 

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

tanggal 7 September 1957. Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah 

dengan diterimanya surat Bank Indonesia No. 6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 

2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas 

komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip 
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syariah tersebut pada 5 November 2004. Bank Aceh berubah seluruhnya menjadi 

kegiatan usaha sistem konvensional menjadi syariah melalui hasil rapat RUPSLB 

(Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) pada tanggal 25 Mei 2015, proses 

konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas 

Jasa Keuangan (Bank Aceh Syariah, 2023).  

PT. Bank Aceh Syariah berdomisili di Banda Aceh, dengan lokasi kantor 

pusat di Jl. Mr. Mohd. Hasan No. 89, Batoh, Banda Aceh. PT. Bank Aceh Syariah 

memiliki 26 kantor cabang utama, 128 kantor cabang pembantu, 27 Kantor Kas, 

12 Mobil Kas Keliling tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota 

Medan, 28 Payment Point, 50 Unit ATM CRM dan 341 unit ATM.  

Pada akhir 2021, Bank Aceh resmi membuka perwakilan kantor cabangnya 

di jakarta tepatnya pada tanggal 20 Desember 2021, yang berlokasi di Jalan HOS 

Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Kantor Cabang Bank Aceh di Jakarta 

merupakan representasi dukungan Pemerintah Aceh terhadap aktivitas layanan 

transaksi perbankan di tengah persaingan sektor perbankan (Bank Aceh Syariah, 

2023).  

3. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk merupakan bank pertama di Indonesia 

yang menggunakan konsep perbankan secara syariah. Perseroan didirikan 

berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 

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

produk keuangan syariah seperti Sukuk Subordinasi Mudarabah, Asuransi 

Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK 
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Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang 

seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa 

yang diluncurkan pada 2011 berhasil memperoleh penghargaan dari Museum 

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

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

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

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

kantor cabang di Malaysia. Kantor pusat Bank Muamalat berlokasi di Muamalat 

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

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

120.000 jaringan ATM Prima, 77.000 ATM Bersama, dan 55 unit Mobil Kas 

Keliling (PT Bank Muamalat Tbk, 2023). 

4. PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah 

Pendirian PT. Bank Nusa Tenggara Barat Syariah (PT. Bank NTB Syariah) 

dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank 

Indonesia Nomor: 45/63/Kep/MUBS/G tanggal 29 November 1963 dan mulai 

beroperasi pada tanggal 5 Juli 1964. PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah 

didirikan dengan tujuan untuk dapat menjadi Bank Syariah yang amanah, 

terkemuka dan pilihan masyarakat, serta memberikan semangat lebih bagi Bank 

NTB Syariah untuk dapat terus menyediakan layanan perbankan syariah untuk 

membantu masyarakat dalam transaksi perbankan syariah dan meningkatkan 

perekonomian daerah di Nusa Tenggara Barat. PT. BPD NTB Syariah berkantor 

pusat di Jl. Pejanggik No. 30 Mataram. 
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PT. BPD NTB Syariah dengan jumlah pegawai 1.446 orang memiliki 1 

kantor pusat, 12 kantor cabang, 27 kantor cabang pembantu, 16 kantor 

fungsional, dan 313 jaringan ATM. PT. BPD NTB Syariah senantiasa membangun 

optimisme untuk terus mempertahankan kualitas dan pertumbuhan bisnis secara 

berkelanjutan memiliki visi menjadi bank syariah yang amanah, terkemuka, dan 

pilihan masyarakat. Misi yang dirumuskan oleh PT. NTB Syariah adalah 

pemberian layanan prima dan penyediaan produk perbankan syariah inovatif 

yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, pengembangan Sumber Daya Insani 

profesional, perluasan cakupan layanan akses dan transaksi melalui penerapan 

teknologi yang handal, pemberian kontribusi maksimal kepada pemegang saham, 

peningkatan peran kepedulian sosial, dan pendorong pertumbuhan 

perekonomian daerah. 

5. PT. Bank Victoria Syariah 

PT Bank Victoria Syariah (dahulu PT Bank Swaguna) atau selanjutnya 

disebut “BVIS”, didirikan berdasarkan Akta No. 9 tanggal 15 April 1966 yang 

dibuat oleh Bebasa Daeng Lalo, SH, notaris di Jakarta. Akta pendirian BVIS telah 

disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui 

Surat Keputusan No. JA.5/79/5 tanggal 7 Nopember 1967 dan telah diumumkan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42, Tambahan No. 62 tanggal 24 Mei 

1968, Jo Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 

2009 yang dibuat dihadapan Erni Rohaini SH, MBA, Notaris Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah 
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mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat 

Keputusan Nomor: AHU-02731.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010.  

Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari bank umum 

konvensional menjadi bank umum syariah telah mendapatkan izin dari oleh 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. Bank Victoria 

Syariah memiliki visi menjadi bank syariah yang amanah, adil dan peduli 

lingkungan. Misi yang dimiliki Bank Victoria Syariah adalah senantiasa berupaya 

memenuhi kebutuhan dan layanan terbaik kepada nasabah dan menjadi partner 

bisnis yang amanah dan memberikan solusi yang bernilai tambah; 

mengembangkan Sumber Daya Insani yang profesional dan memiliki nilai-nilai 

akhlak yang memahami bahwa tanah dan kekayaan adalah milik Tuhan YME dan 

sebagai umat manusia bertanggung jawab untuk mengelola seperti yang 

ditasbihkan-Nya; Berkomitmen untuk menjalankan operasional perbankan 

syariah yang efisien, amanah dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, 

sehingga menghasilkan nilai tambah; Senantiasa peduli dan berkontribusi kepada 

masyarakat dan lingkungan, sebagai bukti bahwa Bank mendukung keuangan 

yang berkelanjutan; dan Berkomitmen melakukan pengelolaan risiko dan 

keungan secara prudent dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola 

Perusahaan yang baik dan efektif. Bank Victoria berkantor pusat di Gedung Graha 

BIP Lantai 5, Jl.Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan, dan berkantor cabang 

utama Tomang di Gedung The Victoria Lantai 1, Jl. Tomang Raya Kav. 35-37, 

Jakarta Barat. 
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6. PT. Bank Jabar Banten Syariah 

PT. Bank Jabar Banten Syariah atau PT. BJB Syariah berdiri pada tanggal 15 

Januari 2010 berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 4 

tanggal 15 Januari 2010 yang telah disetujui dan disahkan dengan Keputusan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-04317.AH.01.01. Tahun 2010 

tanggal 26 Januari 2010, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah 

dengan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya PT Bank 

Jabar Banten Syariah Nomor 54 tanggal 13 September 2022 yang dibuat di 

hadapan Notaris R. Tendy Suwarman, S. H. Bank BJB Syariah dibentuk pada 

tanggal 20 Mei 2000 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa 

perbankan syariah yang sudah mulai tumbuh. Saat itu, Bank BJB Syariah masih 

berstatus sebagai Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT. Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Barat dan Banten Tbk. Setelah 10 (sepuluh) tahun dan mendapat 

persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Barat dan Banten Tbk, Divisi/Unit Usaha Syariah tersebut bertansformasi 

menjadi sebuah Bank Umum Syariah. Transformasi ini diperlukan untuk 

mempercepat pertumbuhan usaha syariah sekaligus mendukung program Bank 

Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah (Bank BJB 

Syariah, 2022). 

Bank BJB Syariah berkantor pusat di Jl. Braga No 135 Bandung, Bank BJB 

syariah pun kini telah memiliki jaringan kantor dan jaringan Anjungan Tunai 

Mandiri (ATM) yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta serta 

jaringan ATM Bersama yang tersebar di seluruh Indonesia. Visi yang dijalankan 

adalah untuk menjadi bank syariah digital pilihan utama masyarakat, dengan misi 
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berikut: peningkatan akses keuangan yang amanah berbasis layanan digital; 

bersama membangun ekosistem ekonomi syariah terutama keuangan haji; 

memberikan nilai tambah yang optimal bagi stakeholder serta mendukung laju 

perekonomian daerah termasuk Usaha Kecil dan Menegah (UKM); dan 

mengembangkan budaya layanan digital yang inovatif (Bank BJB Syariah, 2022). 

7. PT. Bank Mega Syariah 

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

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

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

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

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

konvensional menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega 

Indonesia (BSMI) serta dilakukan perubahan logo untuk meningkatkan citranya 

di masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya.  

Pada tanggal 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun 

kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan untuk 

melakukan perubahan logo BSMI sehingga lebih menunjukkan identitas sebagai 

bagian dari grup Mega Corpora. Sejak 2 November 2010 hingga saat ini, bank 

dikenal sebagai PT Bank Mega Syariah (Bank Mega Syariah, 2022). 

PT Bank Mega Syariah memiliki visi untuk tumbuh dan sejahtera bersama 

bangsa, dengan misi sebagaii berikut: bertekad mengembangkan perekonomian 

syariah melalui sinergi dengan semua pemangku kepentingan; menebarkan nilai-

nilai kebaikan yang Islami dan manfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam 
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berkarya dan berama; senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi 

mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat (Bank Mega Syariah, 2022). PT. Bank Mega Syariah berkantor pusat 

di Menara Mega Syariah, Jl. H. R. Rasuna Said Kav 19A, Jakarta, serta memiliki 1 

kantor pusat, 29 kantor cabang, 32 kantor cabang pembantu, 23 kantor 

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

8. PT. BCA Syariah 

Perusahaan pertama didirikan di tahun 1992 dengan nama PT Bank Utama 

Internasional Bank yang kemudian berubah menjadi PT Bank BCA Syariah 

berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat PT Bank UIB nomor 49 

tanggal 16 Desember 2009. PT. BCA Syariah merupakan hasil dari konversi 

akuisisi BCA terhadap PT. Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang 

beroperasi sebagai bank konvensional di tahun 2009. Akuisisi tersebut disahkan 

melalui Akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 di hadapan Notaris Dr. Irawan 

Soerodjo S.H., M.Si. Kegiatan usaha serta nama Bank UIB mengalami perubahan 

menjadi PT Bank BCA Syariah berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar (Akta 

Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB) No. 49 di 

hadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H. tanggal 16 Desember 2009. Akta 

Perubahan Anggaran Dasar disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-01929.AH.01.02 tanggal 14 

Januari 2010 (BCA Syariah, 2022).  

Pada tanggal 10 Desember 2020, guna memperkuat struktur permodalan 

dan menunjang pertumbuhan aset BCAS, serta sebagai salah satu bentuk 
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kontribusi BCAS dalam memperkuat arsitektur perbankan nasional melalui 

konsolidasi perbankan, BCAS melakukan aksi korporasi penggabungan (merger) 

dengan PT Bank Interim Indonesia yang dahulu bernama PT Bank Rabobank 

International Indonesia (“Bank Interim”) (BCA Syariah, 2022).  

BCAS memiliki visi untuk menjadi bank syariah andalan dan pilihan 

masyarakat, dengan misi untuk mengembangkan SDM dan infrastruktur yang 

andal sebagai penyedia jasa keuangan syariah dalam rangka memahami 

kebutuhan dan memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah; Membangun 

institusi keuangan syariah yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, 

penghimpunan dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan (BCA 

Syariah, 2022). Kantor pusat BCAS berlokasi di Jl. Raya Jatinegara Timur No.72, 

Jakarta Timur. Pada tahun 2022, Bank beroperasi melalui 14 Kantor Cabang 

Utama (KCU), 16 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 43 Unit Layanan Syariah (ULS) 

dan 100 Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) (BCA Syariah, 2022). 

9. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk 

Perseroan awalnya didirikan dengan nama PT Bank Purba Danarta 

(“BPD”) berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 7 Maret 1991, yang kemudian 

diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 39 tanggal 25 Mei 1992, 

dan Akta Perubahan No. 25 tanggal 11 Juli 1992, yang ketiganya dibuat di hadapan 

Haji Abu Jusuf, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan 

Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2.5839. HT.01.01-TH.92 tanggal 

21 Juli 1992, yang telah didaftarkan dalam register umum yang berada di Kantor 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Juli 1992 di bawah 
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No. 206A/1992/II, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik 

Indonesia No. 81 tanggal 9 Oktober 1992, Tambahan No. 5020 (“Akta Pendirian”) 

dengan ijin usaha untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum yang 

diperoleh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 

1060/KMK.017/1992 tanggal 14 Oktober 1992 (PT Bank BTPN Syariah, 2018).  

Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Bank Sahabat Purba 

Danarta pada tahun 2009, dan terakhir berganti nama menjadi PT Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional Syariah, sebagaimana didasarkan pada Akta Perubahan 

Terhadap Anggaran Dasar No. 25 tanggal 27 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan 

Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari 

Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-50529.AH.01.02. tahun 

2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara 

Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2013, tambahan Berita Negara Republik 

Indonesia No. 124084 tanggal 22 November 2013 (PT Bank BTPN Syariah, 2018). 

Sekitar 20.000 nasabah sejahtera, menyimpan dana di BTPN Syariah yang 

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

ditempatkan disalurkan kepada keluarga prasejahtera produktif yang mencapai 

3,2 juta nasabah aktif (total penerima pembiayaan sejak 2010 telah mencapai 

lebih dari 5 juta dengan akumulasi pencairan mencapai sebesar Rp40,2 triliun) 

(PT Bank BTPN Syariah, 2018). BTPN Syariah memiliki misi bersama kita 

ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti yang juga didukung 

dengan misi menjadi bank syariah terbaik untuk keuangan inklusif, mengubah 

hidup berjuta rakyat Indonesia (PT Bank BTPN Syariah, 2018). 
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B. Statistik Deskriptif  

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis untuk menjelaskan data 

penelitian secara umum. Data dikumpulkan untuk kemudian diolah menjadi data 

yang menghasilkan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Hasil uji statistik 

deskriptif penelitian mencakup nilai rata-rata (mean), nilai terendah (minimum), 

nilai tertinggi (maximum), serta standar deviasi dari tiap variabel penelitian 

terhadap sampel perusahaan. Perolehan hasil analisis statistik deskriptif dapat 

ditinjau pada Tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Deskriptif Statistik 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Likuiditas 40 .7256 .8544 .794592 .0178818 

Leverage 40 6.0006 6.4582 6.209653 .1148625 

Profitabilitas 40 .0202 .0293 .024275 .0026341 

Efisiensi 

Operasional 

40 .8412 .8486 .843885 .0019582 

Fintech Syariah 40 .20 1.00 .7450 .25212 

Nilai_Perusahaan 40 .81 .83 .8174 .00578 

Valid N (listwise) 40     

               
Sumber: Data olahan SPSS (2023). 

Berdasarkan hasil deskriptif statistik tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah 

sampel (N) dalam penelitian ini berjumlah 40 sampel dengan periode penelitian 

dari tahun 2018-2022 dan penjelasan tabel di atas sebagai berikut: 

a. Variabel Likuiditas (X1) dengan FDR sebagai proksi memiliki nilai rata-rata 

atau nilai mean sebesar 0.794592 yang menjelaskan perusahaan yang menjadi 
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sampel penelitian memiliki likuiditas sebesar 0.794592 atau 79,45% dari 

keseluruhan dana yang dihimpun dari masyarakat. Nilai minimum variabel 

likuiditas yaitu sebesar 0.7256 dan nilai maksimum sebesar 0.8544. Hasil 

standar deviasi yang menunjukkan penyebaran data sebesar 0.0178818, nilai 

standar deviasi tersebut lebih rendah dari nilai rata-rata sehingga diketahui 

bahwa variabilitas variabel likuiditas selama periode penelitian cenderung 

kecil. Selain itu dapat diketahui bahwa bank umum syariah yang memiliki 

likuiditas tinggi (FDR) pada periode penelitian adalah Bank Mega Syariah dan 

Bank NTB syariah. 

b. Variabel Leverage (X2) dengan indikator DER nilai rata-rata atau nilai mean 

sebesar 6.209653 atau 620 % dari keseluruhan kewajiban yang dimiliki oleh 

bank umum syariah yang menjadi sampel penelitian. Nilai minimum variabel 

leverage yaitu sebesar 6.0006 dan nilai maksimum sebesar 6.4582. Hasil 

standar deviasi yang menunjukkan penyebaran data sebesar 0.1148625. Nilai 

standar deviasi tersebut lebih tinggi dari semua nilai rata-rata sehingga 

diketahui bahwa variabilitas variabel leverage selama periode penelitian 

cenderung besar. Selain itu dapat diketahui bahwa bank umum syariah yang 

memiliki leverage yang besar yang paling besar (DER) adalah PT. Bank 

Muamalat dari tahun 2018 sampai tahun 2022, dan bank umum syariah yang 

memiliki leverage yang paling kecil pada periode penelitian adalah PT. Bank 

BTPN syariah. 

c. Variabel Profitabilitas (X3) dengan indikator ROA nilai rata-rata atau nilai 

mean sebesar 0.024275 yang menjelaskan perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian memiliki 0.024275 atau 2,42% dari keseluruhan kemampuan bank 
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umum syariah dalam menghasilkan profitabiltas. Nilai minimum variabel 

profitabiltas yaitu sebesar 0.202 dan nilai maksimum sebesar 0.0293. Hasil 

standar deviasi yang menunjukkan penyebaran data sebesar 0.0026341, nilai 

standar deviasi tersebut lebih rendah dari nilai rata-rata sehingga variabilitas 

variabel profitabiltas selama periode penelitian cenderung kecil. Selain itu 

dapat diketahui bahwa perusahaan yang memiliki nilai ROA yang kecil adalah 

bank muamalat dan Bank Victoria Syariah. 

d. Variabel efisiensi operasional (X4) dengan indikator BOPO nilai rata-rata atau 

nilai mean sebesar 0.843885 yang menjelaskan perusahaan yang menjadi 

sampel penelitian memiliki 0.843885 atau 84,38% dari keseluruhan 

kemampuan bank umum syariah dalam melakukan efisiensi terhadap 

aktifitasnya. Nilai minimum variabel efisiensi operasional yaitu sebesar 

0.8412 dan nilai maksimum sebesar 0.8486. Hasil standar deviasi yang 

menunjukkan penyebaran data sebesar 0.0019582, nilai standar deviasi 

tersebut lebih rendah dari nilai rata-rata sehingga variabilitas variabel 

efisiensi operasional selama periode penelitian cenderung sangat kecil. 

e. Variabel nilai perusahaan (Y) dengan nilai rata-rata atau nilai mean sebesar 

0.8174 yang menjelaskan perusahaan yang menjadi sampel penelitian 

memiliki 0.8174 atau 81.74% dari keseluruhan nilai perusahaan bank umum 

syariah. Nilai minimum variabel nilai perusahaan yaitu sebesar 0.81 dan nilai 

maksimum sebesar 0.83. Hasil standar deviasi yang menunjukkan penyebaran 

data sebesar 0.00578, nilai standar deviasi tersebut lebih rendah dari nilai 

rata-rata sehingga variabilitas variabel nilai perusahaan selama periode 

penelitian cenderung kecil. 
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f. Variabel Fintech Syariah (M) dengan nilai rata-rata atau mean sebesar 0.7450 

dan menjelaskan bahwa financial technology yang menjadi sampel 

pengamatan rata-rata sebesar 74,50%. Nilai minimum variabel fintech syariah 

berasal dari Mega Syariah, NTB Syariah dan Bank Aceh. Nilai standar deviasi 

variabel fintech syariah sebesar 0.25212, hasil tersebut menunjukkan 

variabilitas yang lebih tinggi pada variabel fintech syariah. 

C. Analisis Data 

1. Multiple Regression Analysis (MRA) 

Multiple Analysis Regression (MRA) merupakan analisis yang dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. MRA 

memerlukan uji asumsi klasik data untuk mengetahui asumsi dalam regresi yang 

dapat dicapai melalui prosedur statistik. Asumsi yang paling banyak digunakan 

dalam distribusi data adalah distribusi normal (uji normalitas), uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokolinearitas. 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan histogram 

standardized residual dan P-P plot standardized residual. Uji normalitas bertujuan 

untuk menguji variabel independen dan variabel dependen yaitu rasio likuiditas 

(X1) dan rasio leverage (X2), rasio profitabilitas dan rasio efisiensi operasional 

(X4) terhadap Nilai Perusahaan (Y) keduanya memiliki distribusi normal atau 

tidak, berikut ini adalah ilustrasi grafik uji normalitas data pada grafik P-P Plot. 
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Ilustrasi 4.1 
Hasil Uji Normal P-P Plot 

Sumber: Data Olahan SPSS (2023). 

Ilustrasi 4.1 menunjukkan bahwa grafik hasil pengujian normal probability 

plot (Normal P-P Plot) menunjukkan hasil pola yang tidak terlalu melenceng jauh 

dari garis normal, dimana sebaran data membentuk mengikuti garis diagonal 

grafik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini memiliki data 

yang terdistribusi normal.  

Normalitas data juga di uji statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov. Hasil 

uji normalitas dengan menggunakan uji statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut. 
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Tabel 4.2 
Hasil Uji Normalitas 

 
 
 
 

 

 

                   

Sumber: Data Olahan SPSS (2023). 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji mulitikolinearitas bertujuan untuk menganalisis data penelitian 

terdapat korelasi antar variabel bebas dalam model regresi yang diteliti atau 

tidak. Untuk menentukan model regresi tersebut baik atau tidak dengan tidak 

adanya korelasi antar variabel bebas dengan gejala multikolinearitas 

menggunakan nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Bentuk 

regresi yang bebas dari multikolinearitas terjadi ketika nilai tolerance > 0.10 serta 

nilai VIF < 10 (Kambono & Marpaung, 2020; Puspa et al., 2021), dan hasil uji 

multikolinearitas penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 40 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

.00687141 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .135 

Positive .067 

Negative -.135 

Test Statistic .135 

Asymp. Sig. (2-tailed) .065c 
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Tabel 4.3 
Hasil Uji Multikolinearitas 

       

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Data Olahan SPSS (2023). 

Berdasarkan Tabel 4.3, diperoleh hasil perhitungan nilai Tolerance juga 

menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai Tolerance lebih 

dari 0.10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil 

perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal sama 

tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel 

independen dalam model regresi. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Berdasarkan ilustrasi, dapat dilihat bahwa titik-titik yang berada di 

sekitar angka 0 pada sumbu Y dan menyebar di bawah dan di atas angka 0 pada 

sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Toleranc

e VIF 

1 Likuiditas .843 1.186 

Leverage .591 1.691 

Profitabilitas .772 1.295 

Efisiensi Operasional .690 1.449 

a. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan 
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heteroskedatisitas dengan menggunakan grafik scatterplot dapat dilihat pada 

Ilustrasi 4.2 berikut. 

Ilustrasi 4.2 
Hasil Uji Heterokedastisitas 

Sumber: Data Olahan SPSS (2023). 

Berdasarkan Ilustrasi 4.2, grafik scatterplots terlihat bahwa titik-titik 

menyebar secara acak serta tersebar baik diatas dan dibawah angka 0 pada 

sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas 

pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi 

nilai perusahaan berdasarkan variabel independen likuiditas, leverage, 

profitabilitas dan efisiensi operasional. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui terjadi korelasi antara 

variabel pada periode tertentu baik dari variabel bebas ataupun variabel terikat 

dengan variabel yang sama pada periode sebelumnya. Autokorelasi terjadi karena 

terbentuknya korelasi karena pengamatan terjadi secara terus menerus 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Syarat dipenuhinya model regresi yang 
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baik adalah dengan tidak adanya autokorelasi dalam penelitian. Metode ini diuji 

menggunakan uji durbin-watson (DW), dan hasil olah data pada penelitian ini 

dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 
Hasil Uji Autokorelasi 

Sumber: Data Olahan SPSS (2023). 

Menurut hasil olah data uji autokorelasi menggunakan durbin-watson 

pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai DW sebesar 1.079. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa nilai DW lebih besar dari 0 dan sehingga disimpulkan tidak 

ada autokorelasi.  

Berdasarkan dari hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan, maka hasil 

uji analisis regresi berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.5 

berikut. 

Tabel 4.5 
Hasil Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.140 .196  16.000 .000 

Likuiditas .005 .022 .016 .244 .809 

Leverage -.009 .004 -.180 -2.257 .031 

Profitabilitas .492 .173 .224 2.844 .007 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .934a .873 .854 .00221 1.079 

a. Predictors: (Constant), Fintech Syariah, Likuiditas, Leverage, 

Profitabilitas, Efisiensi Operasional  

b. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

Efisiensi 

Operasional 

-2.708 .219 -.917 -

12.370 

.000 

FintechSyariah .004 .002 .163 2.248 .031 

a. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan 

Sumber: Data Olahan SPSS (2023). 

Tabel 4.5 menunjukkan hasil perhitungan dalam persamaan regresi dan 

diperoleh nilai konstanta sebesar 3.140, untuk variabel likuiditas (X1) dengan 

nilai koefisien regresi sebesar 0.005, variabel leverage (X2) dengan nilai sebesar -

0.009, variabel profitabilitas (X3) dengan nilai sebesar 0.49, variabel efisiensi 

operasi (X4) dengan nilai sebesar -2.708 dan variabel fintech syariah (M) dengan 

nilai sebesar 0.004, dari hasil tersebut dapat ditentukan nilai persamaan regresi: 

 

Y = 𝛼+ 𝛽1X1 + 𝛽2X2 + 𝛽3X3 + 𝛽4X4 + 𝛽M+𝑒 

Y = (3.140) + 0.005X1 - 0.009X2 + 0.492X3 - 2.708X4 + 0.004M + 𝑒 

Dari hasil persamaan regresi linear berganda tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Nilai konstanta (𝛼) memiliki nilai positif sebesar 3.140. Tanda positif 

artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen 

dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel 

independen yang meliputi likuiditas (X1), leverage (X2), profitabilitas (X3), 

efisiensi operasional (X4), dan fintech syariah (M) bernilai 0 persen atau 

tidak mengalami perubahan, maka nilai perusahaan adalah 3.140.  
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2) Nilai koefisien regresi untuk variabel likuiditas (X1) memiliki nilai positif 

yaitu sebesar 0.005. Hal ini menunjukkan jika likuiditas mengalami 

kenaikan 1%, maka nilai perusahaan akan naik sebesar 0.005 dengan 

asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan atau tetap. Tanda 

positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel 

independen dan variabel dependen. 

3) Nilai koefisien regresi untuk variabel leverage (X2) yaitu sebesar -0.009. 

Nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif (berlawanan arah) antara 

variabel leverage dan nilai perusahaan. Hal ini artinya jika variabel 

leverage mengalami kenaikan 1%, maka sebaliknya variabel nilai 

perusahaan pajak akan mengalami penurunan sebesar -0.009. Dengan 

asumsi bahwa variabel lainnya dianggap konstan atau tetap. 

4) Nilai koefisien regresi untuk variabel profitabilitas (X3) memiliki nilai 

positif yaitu sebesar 0.492. Hal ini menunjukkan jika profitabilitas 

mengalami kenaikan 1%, maka nilai perusahaan akan naik sebesar 0.492 

dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan atau tetap. 

Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel 

independen dan variabel dependen. 

5) Nilai koefisien regresi untuk variabel efisiensi operasional (X4) yaitu 

sebesar -2.708. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif (berlawanan 

arah) antara variabel efisiensi operasional dan nilai perusahaan. Hal ini 

artinya jika variabel efisiensi operasional mengalami kenaikan 1%, maka 

sebaliknya variabel nilai perusahaan pajak akan mengalami penurunan 
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sebesar -2.708. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap konstan 

atau tetap. 

6) Nilai koefisien regresi untuk variabel fintech syariah (M) memiliki nilai 

positif yaitu sebesar 0.004. Hal ini menunjukkan jika fintech syariah 

mengalami kenaikan 1%, maka nilai perusahaan akan naik sebesar 0.004 

dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan atau tetap. 

Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel 

independen dan variabel dependen. 

2. Uji Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan uji koefisien determinasi (R-square), uji 

simultan (F), dan uji parsial (t) untuk menganalisis hipotesis yang ada. Hasil olah 

data sebagai berikut: 

a. Uji Koefisien Determinasi (R-square) 

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk menganalisis seberapa 

besar persentase variabel likuiditas, leverage, profitabilitas, dan efisiensi 

operasional dapat menjelaskan nilai perusahaan bank umum syariah. Penelitan 

ini melakukan pengujian koefisien korelasi atau R-square (R2) . 
Tabel 4.6 

 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Sumber: Data Olahan SPSS (2023). 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .934a .873 .854 .00221 

a. Predictors: (Constant), Fintech Syariah, Likuiditas, Leverage, 

Profitabilitas, Efisiensi Operasional  

b. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan 
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Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai R-Square (R2) model 1 sebesar 0.873 

atau 87.3%. Nilai Adjusted R Square (R2) model ini sebesar 85.4%. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa variabel dependen yaitu nilai perusahaan bank umum 

syariah dapat dijelaskan oleh variabel independen likuiditas, leverage, 

profitabilitas, dan efisiensi operasional sebesar 87.3 persen sedangkan sisanya 

12.7% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. 

b. Uji Simultan (F) 

Uji simultan (F) bertujuan untuk melihat apakah variabel independen 

secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Uji F 

dilakukan untu melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersamaan 

terhadap variabel terikat. Pengambilan keputusan dilihat dari pengujian yang 

dilakukan dengan melihat nilai F yang terdapat di dalam tabel ANOVA, tingkat 

signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0.05. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Simultan (F) 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression .001 5 .000 46.642 .000b 

Residual .000 34 .000   

Total .001 39    

a. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan 

b. Predictors: (Constant), Fintech Syariah, Likuiditas, Leverage, Profitabilitas 

Efisiensi Operasional 

Sumber: Data Olahan SPSS (2023). 

Tabel 4.7 menyajikan hasil uji statistik F. Dari uji statistik F didapat nilai 

Fhitung sebesar 46.642 dengan tingkat signifikansi 0.000, maka dapat dikatakan 
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bahwa model regresi berganda ini layak digunakan, dan variabel yang meliputi 

likuiditas, leverage, profitabilitas, efisiensi operasional, dan fintech syariah secara 

simultan memiliki pengaruh kepada nilai perusahaan bank umum syariah yang 

menjadi sampel penelitian. 

c. Uji Parsial (t) 

Uji parsial (t) digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian 

terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji t pada derajat 

keyakinan sebesar 95% atau dengan taraf signifikan α =  5% dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1) Apabila tingkat signifikansi t lebih kecil dari 5% (0.05) maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, yang berarti terdapat 

pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

2) Apabila tingkat signifikansi t lebih besar dari 5% (0.05) maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak, yang berarti tidak terdapat 

pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

Hasil uji parsial (t) dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut. 

Tabel 4.8 
Hasil Uji Parsial (t) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.140 .196  16.000 .000 

Likuiditas .005 .022 .016 .244 .809 

Leverage -.009 .004 -.180 -2.257 .031 

Profitabilitas .492 .173 .224 2.844 .007 

EfisiensiOperasional -2.708 .219 -.917 -12.370 .000 

FintechSyariah .004 .002 .163 2.248 .031 
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Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

a. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan 

Sumber: Data Olahan SPSS (2023). 

Berdasarkan Tabel 4.8 tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Variabel Likuiditas memiliki nilai koefisien 0.005 dan nilai thitung sebesar 

0.244 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.809 lebih besar dari 0.05, 

maka H0 diterima dan Ha ditolak. Berdasarkan uji parsial (t) disimpulkan 

bahwa variabel likuiditas dengan proksi FDR berpengaruh positif tidak 

signifikan atau tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan bank 

umum syariah. 

2) Variabel Leverage memiliki nilai koefisien -0.009 dan nilai thitung sebesar -

2.257 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.031 lebih kecil dari 0.05, maka 

H0 ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan hasil uji parsial (t) disimpulkan 

bahwa leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan 

bank umum syariah. 

3) Variabel Profitabilitas memiliki nilai koefisien sebesar 0.492 dan nilai 

thitung sebesar 2.844 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.007 lebih kecil 

dari 0.05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan hasil uji parsial (t) 

disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap 

nilai perusahaan bank umum syariah. 

4) Variabel Efisiensi Operasional memiliki nilai koefisien sebesar -2.708 dan 

nilai thitung sebesar -12.370 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 lebih 

kecil dari 0.05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan hasil uji 



105 

 

 

parsial (t) disimpulkan bahwa efisiensi operasional berpengaruh negatif 

signifikan terhadap nilai perusahaan bank umum syariah. 

5) Variabel Fintech Syariah memiliki nilai koefisien sebesar 0.004 dan nilai 

thitung sebesar 2.248 dengan tingkat signfikansi sebesar 0.031 lebih kecil 

dari 0.05. Nilai variabel Fintech Syariah yang signifikan menunjukkan 

bahwa variabel fintech syariah merupakan variabel independen.  

3. Uji Variabel Moderasi 

Uji variabel moderasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah dengan adanya variabel fintech syariah dapat memberikan memoderasi 

hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Hasil uji variabel 

moderasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Moderasi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) .816 .002  498.071 .000 

LikuiditasxFintechSyariah -.038 .048 -2.273 -.778 .442 

LeveragexFintechSyariah .022 .008 10.493 2.612 .013 

ProfitabilitasxFintechSyariah .597 .365 1.143 1.637 .111 

EfisiensiOperasionalxFintechSyari

ah 

-.143 .068 -9.149 -2.106 .042 

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan 

Sumber: Data Olahan SPSS (2023). 
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Berdasarkan Tabel 4.9 tersebut dapat diuraikan bahwa: 

a. Variabel likuiditas sebelum ditambahkan dengan variabel fintech syariah, nilai 

korelasi antar variabel likuiditas dan nilai perusahaan sebesar 0.005 tidak 

terjadi hubungan dan setelah ditambahkan variabel fintech syariah, nilai 

korelasinya menjadi -0.038. Artinya penambahan variabel fintech syariah 

pada penelitian ini memperlemah interaksi antara likuiditas dan nilai 

perusahaan bank umum syariah, namun tidak signifikan sehingga terbukti 

variabel fintech syariah tidak dapat memoderasi likuiditas terhadap nilai 

perusahaan bank umum syariah. 

b. Variabel leverage sebelum ditambahkan dengan variabel fintech syariah, nilai 

korelasi antar variabel leverage dan nilai perusahaan sebesar -0.009 terjadi 

hubungan dan setelah ditambahkan variabel fintech syariah, nilai korelasinya 

berubah menjadi 0.22. Dapat dilihat artinya penambahan variabel moderasi 

pada penelitian ini mempengaruhi hasil dari variabel leverage dan 

memperkuat interaksi antara variabel leverage dan nilai perusahaan secara 

signifikan yaitu variabel fintech syariah dapat memoderasi leverage terhadap 

nilai perusahaan bank umum syariah. 

c. Variabel profitabilitas sebelum ditambahkan dengan variabel fintech syariah, 

nilai korelasi antar variabel profitabilitas dan nilai perusahaan sebesar 0.492 

terjadi pengaruh yang kuat dan setelah ditambahkan variabel fintech syariah, 

nilai korelasinya menjadi 0.597. Dapat dilihat artinya penambahan variabel 

moderasi pada penelitian ini memperkuat interaksi antara variabel 

profitabilitas dan nilai perusahaan namun tidak signifikan tidak 

mempengaruhi hasil sehingga variabel fintech syariah tidak dapat 
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memoderasi variabel profitabilitas terhadap nilai perusahaan bank umum 

syariah. 

d. Variabel efisiensi operasional sebelum ditambahkan dengan variabel 

moderasi fintech syariah, nilai korelasi antar variabel efisiensi operasional dan 

nilai perusahaan sebesar -2,708 terjadi pengaruh yang kuat dan setelah 

ditambahkan variabel fintech syariah, nilai korelasinya menjadi -0,143. Dapat 

dilihat artinya penambahan variabel moderasi pada penelitian ini 

memperlemah interaksi antara variabel efisiensi operasi dan nilai perusahaan 

secara signifikan, variabel fintech syariah dapat memoderasi variabel efisiensi 

operasi terhadap nilai perusahaan bank umum syariah. 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pembahasan dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai determinan 

nilai perusahaan dengan moderasi fintech syariah pada perbankan syariah di 

Indonesia. Berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan akan dibahas pada 

setiap variabel dengan dikaitkan oleh data pendukung. Berikut uraian 

pembahasan penelitian: 

1. Pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan pada perbankan syariah di 

Indonesia 

Hasil penelitian ini mendapati bahwa likuiditas yang diukur dengan FDR 

berpengaruh positif namun tidak signifikan, dengan kata lain likuiditas tidak 

memengaruhi nilai perusahaan bank umum syariah di Indonesia, sehingga dapat 

dinyatakan bahwa hipotesis yang diajukan ditolak. Hasil penelitian ini 

mendukung temuan Stephanie dan Agustina (2019), namun berbeda dengan hasil 
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penelitian yang dilakukan oleh Jihadi et al. (2021); Putra dan Sedana (2019); 

Sondakh (2019); Zoraya et al. (2023) bahwa likuiditas berpengaruh positif pada 

nilai perusahaan, dikarenakan semakin tinggi rasio likuiditas suatu perusahaan, 

akan semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka 

pendeknya, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.  

Hasil penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Bahraini et al. (2021); Damayanti dan Sucipto (2022); Nurwulandari et al. (2021); 

Siringoringo dan Hutabarat (2019) yang mendapati likuiditas pengaruh 

signifikan negatif pada nilai perusahaan, dikarenakan nilai likuiditas yang terlalu 

tinggi akan mengindikasikan bahwa banyak dana perusahaan yang menganggur 

dan tidak digunakan secara efisien oleh manajemen perusahaan, yang bertolak 

belakang dengan QS Al-Isrā’/17: 26-27 berikut. 

يْرًا    … رْ تَبْذِّ ِّ
ا تُبَذ 

َ
هٖ    ٢٦وَل ِّ

رَب  يْطٰنُ لِّ انَ الشَّ
َ
ۗ وَك يْنِّ يٰطِّ خْوَانَ الشَّ انُوْْٓا اِّ

َ
يْنَ ك رِّ ِّ

مُبَذ 
ْ
نَّ ال اِّ

فُوْرًا  
َ
   ٢٧ك

Terjemahnya: 

..…. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 

Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu 

sangat ingkar kepada Tuhannya (Kementerian Agama RI, 2022). 

Ayat tersebut menjelaskan mengenai larangan untuk bersikap boros. 

Boros yang tidak hanya mengenai keuangan saja, namun juga mengenai waktu 

yang tidak dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah swt. Ayat tersebut 

diturunkan dalam ketika Rasulullah saw. membagikan harta rampasan perang. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut mengandung petunjuk 
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untuk mengadopsi sikap yang bijaksana dan efektif, serta efisien dalam segala 

situasi (Annisyaroh, 2022). 

Perbedaan hasil penelitian ini yang mendapati tidak ada pengaruh 

likuiditas terhadap nilai perusahaan dengan beberapa hasil penelitian 

sebelumnya yang mendapati likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

dapat disebabkan karena likuiditas pada bank umum syariah yang menjadi 

sampel penelitian hanya digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban jangka pendek (Markonah et al., 2020; Saladin & 

Damayanti, 2019), dan juga digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam melakukan pembayaran atau pengambilan dana yang dilakukan oleh 

nasabah (Alaamsah et al., 2021). Hal ini bermakna bahwa masyarakat, nasabah 

atau investor pada bank umum syariah di Indonesia tidak terlalu menggunakan 

rasio likuiditas sebagai tolok ukur atau dasar untuk menilai perusahaan. Sesuai 

dengan yang terlihat pada hasil uji parsial dimana likuiditas tidak memiliki 

dampak signifikan pada nilai perusahaan. 

Hal ini sejalan dengan makna likuiditas itu sendiri yaitu kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang dalam jangka pendek (Yohanna et 

al., 2021), dan memiliki fungsi untuk menunjukkan atau mengukur keupayaan 

suatu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo, baik 

kewajiban kepada pihak luar maupun di dalam perusahaan (Nurdiana, 2018). Hal 

ini sesuai dengan stewardship theory yang menyatakan bahwa manajemen 

perusahaan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai 

prinsipalnya (Pramono, 2013), dan imbal balik atau return yang diperoleh oleh 

perusahaan adalah return berupa bagi hasil (Widiastuty, 2017), tanpa melihat 
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likuiditasnya karena masyarakat percaya bahwa manajemen bank umum syariah 

akan mengelola dana dengan amanah. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan syariah enterprise theory yang 

menyatakan masyarakat atau investor sebagai pemilik dana pada bank umum 

syariah memberikan amanah kepada manajemen (mudarib) untuk mengelola dan 

mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya serta memanfaatkan 

dengan baik (Rini, 2018). Hal ini juga tertera pada QS An-Nisā’/4: 58 berikut. 
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Terjemahnya:  

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 
pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah 
kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling 
baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat 
(Kementerian Agama RI, 2022). 

Ayat tersebut menjelaskan dimana suatu kewajiban yang dipercayakan 

oleh Allah swt. untuk dipergunakan dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan, 

pada penelitian ini yaitu oleh wali amanah dan stakeholder hanya berhak untuk 

memanfaatkannya (Rini, 2018). Masyarakat pemilik dana juga menganggap dana 

yang ditanamkan pada bank umum syariah akan dikelola dengan baik oleh 

manajemen dan dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada manusia sebagai 

pemilik dana tetapi juga kepada Allah swt. selaku pemilik absolut atas harta 

tersebut (Triyuwono, 2001). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan suatu perusahaan 

harus memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kelangsungan operasional 

perusahaan dengan mengelola aset lancar yang dimiliki secara optimal. Hal yang 
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perlu diperhatikan bahwa likuiditas yang berlebihan juga akan mengganggu 

kelancaran operasional perusahaan karena manajemen dianggap tidak dapat 

mengelola aset lancar dengan baik dan menyebabkan banyak kas yang 

menganggur (Brealy et al., 2011). Salah satu yang menjadi pertimbangan investor 

maupun masyarakat untuk menanamkan modal atau melakukan investasi pada 

suatu perusahaan adalah kinerja keuangan dan kemampuan pihak manajemen 

dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki serta menjaga aset yang 

dipercayakan dengan amanah yang baik (Brealy et al., 2011; Triyuwono, 2000; 

Widiastuty, 2017). 

2. Pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan pada perbankan syariah di 

Indonesia 

Hasil penelitian ini mendapati bahwa leverage yang diukur dengan DER 

berpengaruh negatif signifikan, dengan kata lain leverage memengaruhi nilai 

perusahaan bank umum syariah di Indonesia, sehingga dapat dinyatakan bahwa 

hipotesis yang ajukan diterima yaitu leverage berpengaruh negatif signifikan 

terhadap nilai perusahaan bank umum syariah. Hasil penelitian ini mendukung 

temuan Ilham et al. (2022); Ismiyatun et al. (2021); Meifida dan Hertati (2022) 

yang mendapati leverage berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, 

dikarenakan leverage yang tinggi dan meningkat melebihi batas optimal, akan 

memberikan pandangan negatif bagi investor yang melihat bahwa perusahaan 

memiliki kewajiban untuk membayar cicilan terhadap hutang dan akan memiliki 

risiko kebangkrutan jika leveragenya sangat tinggi.  

Semakin tinggi penggunaan utang di suatu perusahaan  akan semakin 

tinggi risiko perusahaan tersebut (Tanjung & Molejadi, 2018). Penggunaan utang 
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yang tinggi pada perusahaan tersebut akan memicu kurangnya minat masyarakat 

atau pemilik dana untuk menyimpan dananya pada perusahaan dan akan 

berakibat menurunnya nilai perusahaan.  

Temuan Aprilyani et al. (2021); Damayanti dan Sucipto (2022); Jihadi et al. 

(2021); Maldina et al. (2021); Mardji (2022) mendapati leverage mempunyai 

pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, disebabkan karena nilai leverage 

yang rendah menunjukkan kemampuan perusahaan membayar hutang yang 

tinggi dan terhindar dari kemungkinan kebangkrutan (Markonah et al., 2020; 

Nathanael & Panggabean, 2021), juga dapat menjadi pengurang pajak bagi 

perusahaan (Maldina et al., 2021; Saladin & Damayanti, 2019).  

Penggunaan leverage yang optimal pada suatu perusahaan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan disebabkan dapat memaksimalkan harga saham 

perusahaan sehingga nilai perusahaan dapat meningkat (Tanjung & Molejadi, 

2018). Leverage yang rendah lebih baik dibandingkan dengan leverage yang tinggi 

karena akan memudahkan perusahaan untuk membayarkan kewajiban jangka 

pendeknya dibandingkan jika leverage yang tinggi tetapi tidak dapat mengelola 

dan memaksimumkan sumber hutang yang ada karena akan menyebabkan 

adanya ketidakpastian dan kesulitan dalam membayar kewajibannya baik jangka 

pendek maupun jangka panjang pada saat  jatuh tempo, bahkan investor, 

pemegang saham atau masyarakat akan merespon negatif.  

Perusahaan dianggap memiliki kewajiban untuk membayar angsuran 

hutang dan cenderung berisiko kebangkrutan jika leveragenya sangat tinggi. 

Semakin besar hutang pada suatu perusahaan maka akan semakin besar risiko 

yang dihadapi oleh perusahaan (Meifida & Hertati, 2022; Tanjung & Molejadi, 
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2018). Hubungan negatif yang didapati pada bank umum syariah yang menjadi 

sampel dikaitkan dengan nilai perusahaan semata-mata disebabkan karena 

adanya stagnasi ekonomi di masa pandemi dari tahun 2020-2022, dimana 

perbankan umum syariah cenderung menggunakan modal internal dibandingkan 

menggunakan hutang, ini didukung oleh Alfaro et al. (2017) yang menyatakan 

pada kondisi perekonomian yang memburuk atau krisis sebaiknya perusahaan 

tidak memiliki leverage yang tinggi karena akan menyulitkan saat akan 

membayar angsuran saat hutang jatuh tempo. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori sinyal yang menyatakan 

masyarakat atau investor akan memberikan respon atas informasi yang diperoleh 

dari manajemen perusahaan baik dalam bentuk laporan keuangan atau informasi 

lainnya. Jika informasinya sesuai dengan yang diharapkan maka akan 

memberikan respon positif, sebaliknya jika informasi yang diberikan tidak sesuai 

dengan yang diharapkan akan memberikan respon negatif. Reaksi inilah yang 

akan mempengaruhi nilai perusahaan baik secara negatif atau secara positif 

(Brigham & Houston, 2019; Bulutoding et al., 2016; Fauzi & Nurmatias, 2022; 

Huynh et al., 2020). 

Jika sebuah perusahaan memiliki hutang, maka harus dapat menjamin  

melakukan pembayaran kembali  hutangnya secara penuh  dengan asetnya yang 

dimiliki dan memiliki lebih besar dari kewajiban hutang. Pemegang saham di 

perusahaan, tidak memiliki tanggung jawab untuk membayar kewajiban hutan 

tersebut, jika perusahaan tidak dapat menyelesaikan kewajiban hutang sebesar 

nilai penuh saat jatuh tempo maka, manajemen perusahaan harus membayar 

dengan premi dalam bentuk saham untuk dapat memenuhi kewajiban hutang 
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tersebut, hal ini merupakan risiko yang dihadapi oleh manajemen dalam 

mengelola hutang yang dimiliki agar tidak membebani operasional perusahaan 

(Brealy et al., 2011). 

3. Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perbankan syariah 

di Indonesia 

Hasil penelitian ini menunjukkan profitabilitas yang diukur dengan ROA 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan bank umum syariah. Ini 

menunjukkan hipotesis yang diajukan diterima yaitu profitabilitas memengaruhi 

nilai perusahaan bank umum syariah. Hasil penelitian didukung oleh temuan dari 

Aprilyani et al. (2021); Bahraini et al. (2021); Damayanti dan Sucipto (2022); 

Hameeda (2022); Jihadi et al. (2021); Luthfiah dan Suherman (2018); Maldina et 

al. (2021); Mardji (2022); Nurwulandari et al. (2021); Utami (2021) yang 

menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Tabel 4.10 
Perkembangan Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia 

       Tahun 
 

Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 

 
ROA 
(%) 

 

1,28 1,73 1,40 1,55 2,00 

         Sumber: Data diolah (2024).  

Berdasarkan dari Tabel 4.10, terlihat adanya perkembangan profitabilitas 

perbankan syariah yang meningkat setiap tahunnya secara stabil, dengan 

penurunan pada tahun 2020 disebabkan terjadinya pandemi Covid-19 yang 

merupakan kategori bencana nonalam sesuai dengan Undang-Undang No 24 
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tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Kemenkes RI, 2021). Profitabilitas 

perbankan syariah kembali meningkat pada tahun 2021 setelah mengalami 

Covid-19 pada tahun 2020, hal tersebut memperkuat pengaruh profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan yang dimana masyarakat cenderung percaya dengan 

kestabilan perbankan syariah disaat terjadinya gejolak ekonomi (Nurhidayah et 

al., 2022).  

Profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat penjualan, aset 

dan modal tertentu. Investor maupun pemegang saham melihat laba atau profit 

sebagai indikator tingkat perolehan dividen, sehingga ketika profitabilitas 

perusahaan mengalami peningkatan maka persentase pembayaran dividen yang 

akan mereka terima atau di bayarkan perusahaan akan maksimal. Hal ini akan 

memberikan respon yang positif dari investor atau pemegang saham kepada 

perusahaan sehingga nilai perusahaan akan mengalami peningkatan (Tanjung & 

Molejadi, 2018). 

Profitabilitas yang tinggi penting bagi para investor dan pemegang saham 

karena menunjukkan kinerja keuangan yang baik dan akan memberikan return 

atas dana atau investasi yang diberikan. Semakin tinggi laba semakin semakin 

besar tingkat pengembalian atas investasi yang diharapkan oleh investor maupun 

pemegang saham perusahaan (Andriani and Aryati, 2019; Habibie and Parasetya, 

2022), sehingga akan berdampak kepada nilai perusahaan.  

Hasil penelitian ini bertentangan dengan temuan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Anggreini dan Oktaviana (2022); Ismiyatun et al. (2021); Kansil et 

al. (2021); Meifida dan Hertati (2022) yang menemukan sebaliknya yaitu 
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profitabilitas berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dikarenakan 

investor atau pemilik dana tidak merespon positif kenaikan profitabilitas dan 

tidak menjadikan profitabilitas dasar untuk menilai perusahaan. 

Berdasarkan teori sinyal rasio profitabilitas dapat menjadi satu informasi 

yang menawarkan sinyal kepada para pemegang saham maupun investor untuk 

menanamkan dana atau menarik investasi yang mereka miliki (Purna, 2018). 

Namun di sisi lain informasi profitabilitas bukan merupakan suatu sinyal yang 

dijadikan dasar oleh pemilik dana untuk mengambil keputusan untuk 

menanamkan dananya pada perusahaan sehingga tidak memberi efek kepada 

nilai perusahaan (Kansil et al., 2021). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada bank umum syariah yang menjadi 

sampel, meskipun kondisi perekonomian mengalami stagnasi namun tetap dapat 

menghasilkan laba karena manajemen bank umum syariah mampu mengelola 

aset yang dimiliki secara optimal untuk menghasilkan laba dan sumber 

memperoleh laba berasal dari bagi hasil bukan dari bunga yang berfluktuasi 

mengikuti situasi perekonomian sehingga pada kondisi perekonomian yang tidak 

stabil masyarakat lebih memilih bank syariah dibandingkan bank konvensional 

(Smadi et al., 2013). 

Bank umum syariah juga memiliki kemampuan dalam menghasilkan laba, 

jika dikaitkan dengan kewajiban yang kecil sebagaimana dinyatakan oleh Brealy 

et al. (2011), bahwa perusahaan yang profitable adalah perusahaan yang memiliki 

kewajiban yang kecil dibandingkan dengan perusahaan sejenisnya dengan asumsi 

laba yang tinggi dapat memenuhi pembayaran  hutang yang banyak dan mampu 

membayar pajak. 
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4. Pengaruh efisiensi operasional terhadap nilai perusahaan pada perbankan 

syariah di Indonesia 

Hasil penelitian ini menunjukkan efisiensi operasi yang diukur dengan 

BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan bank umum 

syariah. Ini menunjukkan hipotesis yang diajukan di terima yaitu efisiensi operasi 

mempengaruhi nilai perusahaan bank umum syariah. BOPO merupakan rasio 

yang menunjukkan besaran perbandingan beban dan pendapatan perusahaan 

pada periode tertentu. Semakin kecil efisiensi operasional, maka semakin efisien 

pengeluaran operasionalnya dan memungkinkan bagi bank umum syariah untuk 

memperoleh laba yang tinggi karena menunjukkan kondisi bank umum syariah 

tersebut memiliki kinerja yang baik (Iqbal & Anwar, 2022; Tanan, 2020).  

Efisiensi operasi merujuk pada kemampuan suatu perusahaan dalam 

mengelola input dengan efisien untuk menghasilkan output yang digunakan 

sebagai sumber daya dalam aktivitas operasi (Alaiyanuha & Iriyanto, 2021). BOPO 

yang dijadikan sebagai alat ukur merupakan perbandingan antara biaya operasi 

dan pendapatan operasi pada perusahaan.  

BOPO yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan kemampuan 

perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Semakin tinggi nilai efisiensi 

maka semakin rendah atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut. 

Sebaliknya, semakin rendah nilai efisiensi, dapat disimpulkan bahwa kinerja 

keuangan perusahaan semakin baik, dan hal ini berdampak positif pada nilai 

perusahaan (Utami, 2021). 

Hasil penelitian didukung oleh temuan Fitriani dan Lasmanah (2022); 

Halimah dan Komariah (2017); Hameeda (2022); Kansil et al. (2021); Pitasari dan 
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Baehaki (2020); Utami (2021) yang menunjukkan efisiensi operasional 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Semakin rendah nilai efisiensi 

operasional, maka manajemen perusahaan dinilai berhasil mencapai 

profitabilitas yang lebih tinggi sehingga operasional perusahaan akan lebih 

efisien serta berdampak dalam meningkatkan reputasi perusahaan dan nilai 

perusahaan. 

Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan temuan penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan oleh Haznun dan Akbar (2022); Maryadi dan 

Susilowati (2020) menunjukkan efisiensi operasional berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan, yang artinya dengan meningkatnya nilai BOPO, maka 

nilai perusahaan akan turun dikarenakan perusahaan tersebut belum dapat 

mengefisiensikan pengelolaan beban operasional dengan lebih baik, yang bahkan 

dapat mengalami kerugian. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen bank umum syariah dapat 

mengoptimalkan dan mengefisienkan biaya operasionalnya meskipun keadaan 

perekonomian yang mengalami stagnasi khususnya pada tahun 2020-2022 saat 

pandemi covid melanda, namun bank umum syariah mampu mengelola biaya 

operasional sehingga menunjukkan kinerja keuangan yang baik  dan tetap 

mampu menghasilkan laba. 

5. Fintech syariah memoderasi pengaruh likuiditas terhadap nilai 

perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia 

Hasil penelitian mendapati fintech syariah memiliki interaksi negatif dan 

memperlemah hubungan antara likuiditas dan nilai perusahaan bank umum 

syariah, namun tidak menjadi variabel yang dapat memoderasi antara variabel 
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likuiditas dan nilai perusahaan, sebagaimana terlihat dari nilai signifikansi lebih 

besar dari 5 persen. Hal ini dapat terjadi karena rasio likuiditas yang diukur 

dengan FDR mempunyai jumlah persentase yang cukup besar pada bank umum 

syariah, namun akibat terjadinya pandemi pada Maret 2020 sampai tahun 2022 

menyebabkan hampir seluruh dunia menghadapi stagnasi perekonomian.  

Kondisi ini memaksa pihak regulator memberikan keringanan kepada 

masyarakat dan nasabah bank untuk melakukan penundaan pembayaran atas 

pinjaman dari 3 bulan menjadi 6 bulan. Keringanan yang diberikan oleh regulator 

tentunya berdampak kepada bank karena akan memiliki arus kas yang cenderung 

kecil dan dapat kehabisan uang tunai (Rabbani et al., 2021), yang berakibat 

kepada tidak adanya penggunaan fintech syariah selama periode penundaan 

pembayaran yang diberikan tersebut. 

Hal tersebut sejalan dengan teori difusi inovasi yang menyatakan bahwa 

jika pengguna teknologi percaya bahwa dengan menggunakan sistem tertentu 

akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Kemudahan penggunaan yang 

dirasakan memiliki pengaruh langsung pada kegunaan yang dirasakan dan sejauh 

mana orang tersebut percaya bahwa dengan menggunakan sistem tertentu akan 

lebih baik, mudah dipahami dan digunakan menangkap harapan dari hasil 

perilaku positif serta menghemat penggunaan tenaga kerja (Marangunić dan 

Granić, 2015).  

Pada hasil penelitian ini mengindikasikan fintech syariah tidak begitu 

dirasakan manfaatnya disebabkan tidak sering digunakan oleh bank umum 

syariah karena adanya regulasi penangguhan atau penundaan pengumpulan dari 

FDR terutama saat terjadinya pandemi. 
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Hasil dari penelitian ini sesuai dengan stewardship theory yang 

menyatakan bahwa manajemen suatu perusahaan akan memberikan pelayanan 

terbaik kepada masyarakat sebagai prinsipalnya (Pramono, 2013), dan imbal 

balik yang diperoleh oleh perusahaan adalah return berupa bagi hasil 

(Widiastuty, 2017), tanpa melihat kinerja dari perusahaan karena masyarakat 

percaya bahwa manajemen perusahaan akan mengelola dana dengan amanah dan 

mempertanggungjawabkannya dengan sebaik mungkin.  

Hasil penelitian ini juga didukung oleh syariah enterprise theory yang 

menyatakan setiap harta yang dititipkan oleh Allah swt. perlu 

dipertanggungjawabkan baik secara horizontal maupun secara vertikal 

(Triyuwono, 2000), sebagaimana yang tertera pada QS Al-Jāṡiyah/45: 28 berikut. 
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Terjemahnya: 
(Pada hari itu) engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat 

dipanggil untuk (melihat) buku (catatan amal)-nya. Pada hari itu kamu diberi 
balasan atas apa yang telah kamu kerjakan (Kementerian Agama RI, 2022). 

Ayat tersebut menyatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh 

manusia akan dihitung dan dicatat, serta dipertanggungjawabkan yang kemudian 

akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya (Annisyaroh, 2022). 

Harta atau dana yang dititipkan digunakan untuk saling membantu dalam 

meringankan kesusahan antara sesama manusia dalam hal masyarakat atau 

dalam penelitian ini yaitu nasabah bank umum syariah dengan bank umum 

syariah sendiri dengan memberikan tenggang waktu penyelesaian FDR. 
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6. Fintech syariah memoderasi pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan 

pada perbankan syariah di Indonesia 

Hasil penelitian mendapati fintech syariah memiliki interaksi positif dan 

memperkuat hubungan antara leverage dan nilai perusahaan bank umum syariah 

secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa fintech syariah dapat memoderasi 

antara variabel leverage dan nilai perusahaan, dengan tingkat nilai signifikansi 

lebih kecil dari 5 persen. Hal ini dapat terjadi dikarenakan rasio leverage yang 

diukur dengan DER pada bank umum syariah mempunyai jumlah persentase yang 

relatif lebih kecil disebabkan bank umum syariah tidak memerlukan leverage 

yang banyak mengingat tidak menggeliatnya perekonomian nasional maupun 

dunia khususnya pada masa pandemi pada Maret 2020 sampai tahun 2022 

menyebabkan hampir seluruh dunia menghadapi stagnasi perekonomian. Selain 

itu, menurut Li et al. (2022); Xiaobing Lai et al. (2023)  dengan penggunaan fintech 

dapat memitigasi leverage yang berlebihan akibat berkurangnya asimetris 

informasi dalam proses pembiayaan ekuitas dan mengurangi biaya transaksi  

akibat asimetris informasi sehingga perusahaan dapat menghindari penggunaan 

leverage yang berlebihan dengan memanfaatkan modal internal yang tersedia.  

Sumber permodalan yang optimal adalah dengan meminimumkan biaya 

modal yang berasal dari leverage dan memaksimumkan nilai perusahaan 

(Wardita & Asatakoni, 2018). Dapat diindikasikan bahwa manajemen bank umum 

syariah dapat meminimalkan penggunaan biaya modal yang bersumber dari 

hutang dan lebih memaksimalkan sumber pendanaan dari modal sendiri 

terutama di tengah kondisi perekonomian yang kurang bagus di masa pandemi 

Covid-19 sehingga berdampak kepada meningkatnya nilai perusahaan. 
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Teori difusi inovasi menunjukkan bahwa dengan mengadopsi teknologi 

pengguna memahami manfaat yang diberikan oleh suatu inovasi tersebut dan 

dapat merubah kehidupannya menjadi lebih baik dan dapat menghasilkan 

kesejahteraan serta kinerja yang lebih baik (Edwards-Schachter, 2018; Iluba & 

Phiri, 2021). Teori ini juga menyatakan jika teknologi yang diadopsi dapat 

dirasakan kebermanfaatannya oleh pengguna dan memberikan pengaruh 

langsung kepada kinerja pekerjaanya (Granić & Marangunić, 2019). Demikian 

juga teori DIPLOMA (Digital, Innovative, Pricing, Learning, Openness, Mindset, dan 

Agile) menyatakan dengan menggunakan fintech dapat meningkatkan inklusi 

keuangan yang memungkinkan peminjam untuk memperoleh pinjaman/hutang 

dan memperoleh pembiayaan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan 

sebelum menggunakan fintech sehingga biaya dapat dikurangi (Boratyńska, 

2019). Oleh karena itu,  dapat dibuktikan dengan adopsi teknologi fintech syariah 

yang digunakan oleh bank umum syariah dapat meminimalkan biaya transaksi 

dan menjadi mediasi leverage dalam meningkatkan nilai perusahaan bank umum 

syariah. 

7. Fintech syariah memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia 

Hasil penelitian mendapati fintech syariah memiliki interaksi positif dan 

memperkuat hubungan antara profitabilitas dan nilai perusahaan bank umum 

syariah, namun fintech syariah bukan merupakan variabel yang dapat 

memoderasi antara variabel profitabilitas dan nilai perusahaan karena nilai 

signifikansi lebih besar dari 5 persen. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 

fintech syariah tidak dapat memoderasi profitabilitas dan nilai perusahaan pada 



123 

 

 

bank umum syariah disebabkan karena masyarakat atau nasabah yang 

menggunakan jasa dan produk bank umum syariah belum sepenuhnya 

memahami dan menggunakan fasilitas fintech syariah dalam setiap transaksinya 

(Almulla dan Aljughaiman, 2021).  Adanya korelasi positif  fintech dan 

profitabilitas meskipun tidak memoderasi ke nilai perusahaan juga di karenakan 

besarnya alokasi biaya operasional  yang dikeluarkan untuk mengadopsi dari 

sistem lama ke sistem fintech yang mengerus dana yang cukup besar dalam 

proses adopsi untuk jangka pendek (Singh et al., 2021), namun dengan adanya 

fintech akan meningkatkan produktifitas karena biaya transaksi akan lebih 

murah dan menghasilkan profitabilitas untuk jangka panjang (Painoli et al., 

2021). 

Berdasarkan teori difusi inovasi, suatu teknologi dapat memberikan 

manfaat jika pengguna teknologi percaya bahwa dengan menggunakan sistem 

tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Pengguna juga mengalami 

dampak positif dari layanan fintech yang memberikan kemudahan penggunaan. 

Pengaruh ini langsung terasa dalam tingkat kenyamanan yang dirasakan 

(Wiswanatha Mada & Putri, 2021).  

Ketika pengguna tersebut yakin bahwa penggunaan sistem tertentu akan 

memberikan manfaat yang lebih baik, mudah dipahami, dan praktis, serta 

semakin tinggi keyakinan akan manfaat teknologi tersebut bagi nasabah, maka 

tingkat adopsi sistem teknologi juga akan semakin meningkat (Marangunić & 

Granić, 2015; Wiswanatha Mada & Putri, 2021). Penerapan fintech dapat 

mempersingkat sebuah transaksi dimana waktu dan jarak tidak lagi menjadi 
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kendala, karena transaksi dapat dilakukan dimana dan kapan saja hanya dengan 

sentuhan jari (Hiyanti et al., 2019).  

Perbankan syariah yang mengadopsi inovasi fintech dapat meningkatkan 

eksistensi dan nilai kompetitif pada pasar keuangan nasional serta membantu 

proses percepatan pembiayaan dengan aplikasi yang lebih mudah, efisien dan 

efektif dengan akses yang lebih luas oleh masyarakat (Aziz dan Rahman, 2022; 

Muzdalifa et al., 2018). Selain itu, umumnya penelitian terdahulu mendapati 

fintech sebagai variabel independen yang memberikan dampak kepada kinerja 

perusahaan diantaranya fintech sebagai variabel independen dapat memberi 

pengaruh kepada profitabilitas baik secara negatif maupun pengaruh secara 

positif (Phan et al., 2018; Prasetio et al., 2021).  

8. Fintech syariah memoderasi pengaruh efisiensi operasional terhadap nilai 

perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia 

Hasil penelitian ini mendapati fintech syariah memiliki interaksi negatif 

dan memperkuat hubungan antara efisiensi operasional dan nilai perusahaan 

bank umum syariah secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa fintech syariah 

dapat memoderasi antara variabel efisiensi operasional dan nilai perusahaan, 

dengan tingkat nilai signifikansi lebih kecil dari 5 persen, serta membuktikan 

hipotesis yang diajukan diterima. Efisiensi operasional menggunakan indikator 

BOPO adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara beban atau biaya 

operasional terhadap pendapatan operasional suatu perusahaan pada periode 

tertentu.  

Semakin kecil efisiensi operasional, menunjukkan pengeluaran biaya 

operasional kecil dan memungkinkan bagi bank untuk memperoleh laba tinggi, 
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serta mengindikasikan perbankan dalam kondisi yang memiliki kinerja yang baik 

(Iqbal & Anwar, 2022; Tanan, 2020). Sedangkan jika jumlah biaya operasional 

besar akan memperkecil jumlah laba yang akan diperoleh dikarenakan beban 

operasional akan mengurangi jumlah pendapatan yang diperoleh menjadi kecil 

sehingga akan menghasilkan laba kecil bahkan dapat menyebabkan kerugian 

(Lite, 2019). Jumlah standar rasio efisiensi operasional adalah di bawah 90%, jika 

rasio efisiensi operasional menghasilkan 90%, dapat disimpulkan bahwa bank 

tersebut tidak efisien (Haznun & Akbar, 2022; Istan & Fahlevi, 2020). Nilai rasio 

efisiensi yang ideal berada antara 50-75% sesuai dengan ketentuan Bank 

Indonesia (Lite, 2019). Data rasio BOPO yang dimiliki oleh bank umum syariah 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini berkisar antara 50 % - 90 %. 

Penggunaan fintech syariah pada bank umum syariah dapat 

meminimalkan beban operasional karena dapat memudahkan akses kepada 

masyarakat, nasabah atau investor untuk melakukan transaksi tanpa dibatasi 

oleh ruang dan waktu. Hal ini selaras dengan teori difusi inovasi yang 

memberikan manfaat atau keuntungan bagi pengguna dengan inovasi fintech juga 

dapat meningkatkan eksistensi dan nilai kompetitif bank umum syariah pada 

pasar keuangan nasional serta mempercepat proses pembiayaan dengan aplikasi 

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

(Aziz dan Rahman, 2022; Muzdalifa et al., 2018).  

Hasil penelitian ini di dukung oleh syariah enterprise theory yang 

menyatakan semua harta yang diamanahkan harus dikelola dengan baik oleh 

penerima (mudarib) dan dipertanggungjawabkan baik kepada manusia 

(masyarakat, nasabah, investor maupun pemegang saham) selaku pemberi 
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amanah maupun kepada Allah swt. selaku pemilik mutlak atas harta tersebut 

(Triyuwono, 2000). Hal ini dapat ditunjukkan dengan rasio BOPO yang dapat 

diminimalkan oleh manajeman bank umum syariah dan tetap dapat 

mempertahankan eksistensinya terutama saat pandemi Covid-19 yang 

menyebabkan terjadi stagnasi perekonomian. 

Penelitian ini juga didukung oleh stewardship theory yang menyatakan 

bahwa manajemen perusahaan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada 

masyarakat sebagai prinsipalnya (Pramono, 2013), dan imbal balik yang 

diperoleh oleh perusahaan adalah return berupa bagi hasil (Widiastuty, 2017). Ini 

ditunjukkan dengan adanya adopsi fintech syariah yang diterapkan oleh bank 

umum syariah yang dapat meminimalkan efisiensi operasinya dan meningkatkan 

nilai perusahaannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil dari penelitian determinan nilai perusahaan dengan moderasi fintech 

syariah pada perbankan syariah di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Likuiditas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap  nilai 

perusahaan bank umum syariah di Indonesia. Likuiditas pada bank umum 

syariah hanya digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka pendek baik  melakukan pembayaran atau 

pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah bukan sebagai dasar 

untuk menilai perusahaan. 

2. Leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan bank 

umum syariah di Indonesia. Leverage yang rendah memudahkan 

perusahaan untuk membayarkan kewajiban jangka pendeknya dan pada 

kondisi ekonomi yang stagnan, bank umum syariah cenderung 

menggunakan modal internal dibandingkan menggunakan hutang untuk 

menghindari risiko kebangkrutan jika leveragenya sangat tinggi. 

3. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan 

bank umum syariah di Indonesia. Tingkat profitabilitas akan dilihat 

sebagai indikator perolehan dividen oleh investor maupun pemegang 

saham, sehingga ketika profitabilitas perusahaan mengalami peningkatan 

maka persentase pembayaran dividen yang akan mereka terima atau 

dibayarkan perusahaan akan maksimal. 
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4. Efisiensi operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai 

perusahaan bank umum syariah di Indonesia. Sejalan dengan tingkat 

kesehatan efisiensi operasional yang dikeluarkan oleh OJK, semakin 

rendah nilai efisiensi operasional menunjukkan kinerja keuangan yang 

baik  dan memungkinkan bagi bank umum syariah untuk memperoleh laba 

yang tinggi. 

5. Fintech syariah tidak dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap nilai 

perusahaan pada bank umum syariah di Indonesia. Pandemi Covid-19 

membuat pihak regulator Indonesia memberikan keringanan kepada 

masyarakat dan nasabah bank untuk melakukan penundaan pembayaran 

atas pinjaman dari 3 bulan menjadi 6 bulan dan berakibat kepada tidak 

adanya penggunaan fintech syariah selama periode penundaan 

pembayaran yang diberikan tersebut.  

6. Fintech syariah memoderasi pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan 

pada bank umum syariah di Indonesia. Penggunaan fintech syariah  

mengindikasikan bahwa bank umum syariah lebih mengandalkan sumber 

modal internal dibandingkan hutang, namun investor dan pemegang 

saham atau masyarakat memberikan respon yang baik atas kinerja 

tersebut karena dianggap manajemen bank umum syariah mampu 

mengoptimalkan sumber permodalan yang dimiliki bukan hanya berasal 

dari hutang. 

7. Fintech syariah tidak dapat dapat memoderasi pengaruh profitabilitas 

terhadap  nilai perusahaan bank umum syariah. Fasilitas fintech syariah di 

kalangan masyarakat atau nasabah yang menggunakan jasa dan produk 
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bank umum syariah belum sepenuhnya dipahami dan digunakan dalam 

setiap transaksinya 

8. Fintech syariah dapat memoderasi pengaruh efisiensi operasional 

terhadap nilai perusahaan bank umum syariah. Penggunaan  fintech 

syariah dapat meminimalkan beban operasional karena dapat 

memudahkan akses kepada masyarakat, nasabah atau investor untuk 

melakukan transaksi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. 

B. Implikasi 

Hasil dari penelitian determinan nilai perusahaan dengan moderasi fintech 

syariah pada perbankan syariah di Indonesia memiliki implikasi sebagai berikut: 

1. Bagi bank umum syariah, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 

meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan perusahaan 

dengan memperhatikan faktor yang menjadi dasar bagi masyarakat, 

nasabah atau investor untuk menanamkan dana dan investasi ke bank 

umum syariah. Selain itu bank umum syariah dalam mengadopsi dan 

menerapkan teknologi fintech harus mempertimbangkan jangkauan akses 

nasabah, masyarakat dan investor sampai ke pelosok daerah bagi 

memudahkan untuk mengakses layanan dan produk bank umum syariah 

agar dapat bersaing dengan bank konvensional mengingat akses ke bank 

konvensional menjangkau sampai ke pelosok daerah. 

2. Bagi peneliti berikut, hasil penelitian dapat dijadikan referensi dalam 

penelitian lanjutan mengenai fintech syariah yang dapat menjadi variabel 
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memoderasi di sektor berbeda dan variabel yang berbeda seperti 

menambahkan inflasi, GDP atau variabel lainnya. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Data Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Efisiensi Operasional, Fintech  

 Syariah, dan Nilai Perusahaan 

No Nama Bank Tahun X1 X2 X3 X4 M Y 

1 

BCA Syariah 

2018 0.890 4.600 0.012 0.874 0 0.790 

2 2019 0.910 2.708 0.012 0.876 0 0.857 

3 2020 0.813 2.532 0.011 0.863 1 0.819 

4 2021 0.814 2.746 0.011 0.848 1 0.794 

5 2022 0.799 3.323 0.013 0.816 1 0.769 

6 

Victoria 
Syariah 

2018 0.828 6.300 0.003 0.964 0 1.064 
7 2019 0.805 5.387 0.001 0.998 0 1.016 
8 2020 0.741 4.906 0.002 0.978 0 0.948 
9 2021 0.653 3.601 0.007 0.914 0 0.997 

10 2022 0.767 0.990 0.005 0.951 0 0.999 

11 

BJB Syariah 

2018 0.899 6.918 0.005 0.947 0 1.479 

12 2019 0.935 7.894 0.006 0.939 0 1.740 

13 2020 0.866 6.355 0.004 0.954 1 1.528 

14 2021 0.816 7.422 0.010 0.887 1 1.501 

15 2022 0.810 8.348 0.011 0.849 1 1.387 

16 

BTPN 
Syariah 

2018 0.956 2.012 0.124 0.624 0 1.038 

17 2019 0.953 1.852 0.136 0.581 0 1.821 

18 2020 0.974 1.796 0.072 0.724 0 1.474 

19 2021 0.952 1.614 0.107 0.600 0 1.166 

20 2022 0.957 1.517 0.114 0.581 0 0.767 

21 

Bank Mega 
Syariah 

2018 0.909 5.096 0.009 0.938 0 0.704 

22 2019 0.945 5.207 0.009 0.937 0 0.657 

23 2020 0.639 6.982 0.017 0.855 1 0.570 

24 2021 0.628 6.163 0.041 0.646 1 0.587 

25 2022 0.546 6.185 0.026 0.673 1 0.514 

26 

Bank 
Muamalat 

2018 0.732 13.593 0.001 0.982 0 0.260 

27 2019 0.735 11.841 0.001 0.995 0 0.259 

28 2020 0.698 11.918 0.000 0.995 1 0.257 

29 2021 0.383 13.775 0.000 0.993 1 0.256 

30 2022 0.406 10.796 0.001 0.966 1 0.962 
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No Nama Bank Tahun X1 X2 X3 X4 M Y 

31 

Bank NTB 
Syariah 

2018 0.989 4.271 0.019 0.869 0 0.556 

32 2019 0.819 5.170 0.026 0.768 0 0.541 

33 2020 0.865 6.458 0.017 0.814 1 0.555 

34 2021 0.910 6.706 0.016 0.826 1 0.536 

35 2022 0.892 7.365 0.019 0.805 1 0.502 

36 

Bank Aceh 

2018 0.720 9.413 0.024 0.791 0 0.470 

37 2019 0.686 9.265 0.023 0.770 0 0.434 

38 2020 0.708 9.267 0.017 0.815 1 0.428 

39 2021 0.681 8.906 0.019 0.784 1 0.380 

40 2022 0.754 7.190 0.020 0.767 1 0.313 

 

Lampiran 2 Hasil Uji Normal P-P Plot 
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Lampiran 3 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 40 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .00687141 

Most Extreme Differences Absolute .135 

Positive .067 

Negative -.135 

Test Statistic .135 

Asymp. Sig. (2-tailed) .065c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Lampiran 4 Hasil Uji Heterokedastisitas 
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Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.140 .196  16.000 .000 

Likuiditas .005 .022 .016 .244 .809 

Leverage -.009 .004 -.180 -2.257 .031 

Profitabilitas .492 .173 .224 2.844 .007 

Efisiensi 

Operasional 

-2.708 .219 -.917 -12.370 .000 

FintechSyariah .004 .002 .163 2.248 .031 

a. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Likuiditas .843 1.186 

Leverage .591 1.691 

Profitabilitas .772 1.295 

Efisiensi Operasional .690 1.449 

a. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value .8053 .8265 .8174 .00534 40 

Residual -.01059 .00639 .00000 .00353 40 

Std. Predicted Value -2.274 1.710 .000 1.000 40 

Std. Residual -2.846 1.716 .000 .947 40 

a. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan 
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Lampiran 5 Hasil Uji Simultan (F) 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .001 5 .000 46.642 .000b 

Residual .000 34 .000   

Total .001 39    

a. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan 

b. Predictors: (Constant), Fintech Syariah, Likuiditas, Leverage, Profitabilitas Efisiensi 

Operasional 

 

Lampiran 6 Hasil Uji Moderasi 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .000 4 .000 3.928 .010b 

Residual .001 35 .000   

Total .001 39    

a. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan 

b. Predictors: (Constant), X4M, X3M, X1M, X2M 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .557a .310 .231 .00507 

a. Predictors: (Constant), X4M, X3M, X1M, X2M 
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Lampiran 7 Hipotesis 

No Hipotesis Hasil 
1 

Likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan pada perbankan syariah di 

Indonesia  

Ditolak 

2 
Leverage berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan pada perbankan syariah di 

Indonesia  

Diterima 

3 
Profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan pada perbankan syariah di 

Indonesia  

Diterima 

4 
Efisiensi operasional berpengaruh negatif 

signifikan terhadap nilai perusahaan pada 

perbankan syariah di Indonesia  

Diterima 

5 Fintech syariah memoderasi pengaruh 

likuiditas terhadap nilai perusahaan pada 

perbankan syariah di Indonesia 

Tidak memoderasi 

6 Fintech syariah memoderasi pengaruh 

leverage terhadap nilai perusahaan pada 

perbankan syariah di Indonesia 

Memoderasi 

7 Fintech syariah memoderasi pengaruh 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

pada perbankan syariah di Indonesia 

Tidak Memoderasi 

8 Fintech syariah memoderasi pengaruh 

efisiensi operasional terhadap nilai 

perusahaan pada perbankan syariah 

Memoderasi 
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