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ABSTRAK 

Nama  :   Mutmainnah 

Nim          :   90500118074 

Jurusan :   Perbankan Syariah 

Judul  : Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah                               

Terhadap profitabilitas dengan Non Performing Financing Sebagai Variabel 

Intervening Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2013-2022                                                                                                                               

 

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah 

perusahaan yang menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah atau syariat 

Islam. Mereka tidak mencakup gharar, maysir, riba, atau hal-hal yang dilarang 

atau haram. Sebaliknya, mereka mencakup keadilan dan keseimbangan (adl wa 

tawazun), keuntungan (maslahah), dan universalitas (almiyah).  

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat asosiatif dengan pendekatan 

kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang berasal dari laporan triwulan Bank Muamalat Indonesia periode 

2013-2021 melalui website www.bankmuamlat.co.id. Metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis model persamaan structural (SEM) berbasis partial 

least square (PLS). 

Tujuan dari penelitian ini adalah guna menganalisis pengaruh pembiayaan 

mudharabah dan musyarakah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap 

Profitabilitas dengan Non Performing Financing (NPF) pada Bank Muamalat 

Indonesia Periode 2013-2021. 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pembiayaan mudharabah 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan 

musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan 

mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Non Performing 

Financing (NPF). Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Non Performing Financing (NPF). Non Performing Financing (NPF) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, Penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan informasi kepada pihak Bank Syariah Indonesia maupun 

pihak-pihak lainnya dalam mengevaluasi dan mampu mengembangkan kinerja 

perbankan secara profesional dari system yang sekarang sedang berjalan 

sehingga profitabilitas dapat meningkat 

KATA KUNCI: Bank Muamalat Indonesia, Pembiayaan Mudharabah, 

Pembiayaan Musyarakah, Profitabilitas, NPF

http://www.bankmuamlat.co.id/
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Adopsi lembaga keuangan Islam yang dikendalikan oleh prinsip-prinsip 

Islam adalah terobosan penggunaan struktur profit and loss sharing sebagai 

jantung organisasi keuangan Islam yang didokumentasikan sejak tahun 1940-an. 

Sejak tahun 1970, sektor perbankan syariah di Indonesia terus berkembang. 

Namun, hal itu tidak tercapai hingga tahun 1992, setelah lebih dari 20 tahun 

mengalami kebuntuan. Bank syariah di Indonesia mengalami masalah regulasi 

pada saat itu karena pemerintah belum membuat undang-undang yang lengkap 

untuk kegiatan perbankan syariah. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank 

Muamalat yang didirikan pada tanggal 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 

1412 H. Pada 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Sejak saat 

itu, berbagai inovasi terus dilakukan untuk memberikan yang terbaik bagi 

masyarakat, termasuk pengenalan berbagai produk keuangan syariah. Produk ini 

memiliki sejarah yang signifikan dalam pertumbuhan industri dan menjadi pionir 

produk syariah di Indonesia (Palupi, 2018). Karena masyarakat muslim 

berpandangan bahwa bunga adalah sesuatu yang dilarang, Kehadiran bank syariah 

di Indonesia, karenanya, tidak bisa dilepaskan dari aspirasi umat Islam. 

Akibatnya, tidak mengherankan jika bank syariah hanyalah entitas keuangan yang 

memiliki tujuan guna menghasilkan uang serta mennyalurkannya kepada 

masyarakat luas, dimana sistem serta proses aktivitas bank ini dicoba berdasarkan 

syariat Islam (Parmitasari, Gani dan Prisanti, 2021). 
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Selain itu, karena sebagian besar individu adalah pelaku bisnis, mereka 

terkadang menghadapi keterbatasan finansial saat membangun bisnisnya. 

Akibatnya, dukungan bank dalam pembiayaan diperlukan. Bank syariah terutama 

berfungsi sebagai lembaga penghubung, mengumpulkan uang dari pihak yang 

memiliki lebih banyak keuangan dan mendistribusikannya ke bentuk pembiayaan 

pada pihak yang kekurangan dana. Bank syariah dengan demikian dapat 

membantu kedua belah pihak yang memiliki kelebihan dan kekurangan dana 

sebagai entitas perantara (Muhammad, 2015). Tujuan utama bank syariah adalah 

menghasilkan keuntungan, juga bank syariah menghasilkan pendapatan yang 

melebihi pengeluaran yang diharapkan (Muhamad, 2016). 

Konsekuensi risiko akad mudharabah antara bank dengan pemilik 

tabungan dan deposito mudharabah adalah kemungkinan terjadinya kerugian 

operasional bank. Namun karena pengawasan yang ketat, bahaya ini relatif 

rendah. industri perbankan ke bank sentral. Untuk melindungi pemilik dana, 

industri perbankan juga diharuskan mematuhi sejumlah undang-undang 

pemerintah dan bank sentral (Hadi, 2011).  

Sedangkan pembiayaan musyarakah adalah kerjasama pembiayaan antara 

bank syariah, lembaga keuangan lainnya, serta nasabah yang menjalankan 

kegiatan komersial secara bersama-sama. Sesuai kesepakatan, masing-masing 

pihak memberikan uang. Nasabah dipercaya untuk mengawasi operasi bisnis. 

Serta nasabah wajib memberikan laporan bulanan kepada bank sebagai pemilik 

dana yang merinci perkembangan perusahaan sebagai pengelola (Auditya dan 

Afridani, 2019).  
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Bank syariah berupaya mengoptimalkan kinerja keuangan dalam 

menjalankan kegiatan operasionalnya. Rasio keuangan untuk periode tertentu 

biasanya digunakan untuk menilai kapasitas perusahaan. Laporan keuangan bank 

dapat mencerminkan keadaan keuangan bank secara umum serta pengelolaan 

kinerja bank selama periode waktu tertentu. Ketersediaan data keuangan dapat 

membantu manajemen organisasi dalam mengatasi kekurangan atau 

mempertahankan kekuatan (Suwikno,2010) 

Metrik yang paling relevan untuk mengukur kinerja bank adalah 

profitabilitas (Ardana, 2018). Karena tujuan utama perusahaan adalah 

memaksimalkan keuntungan, rasio profitabilitas berfungsi sebagai rasio utama 

dalam semua pelaporan keuangan. Rasio keuangan akan digunakan untuk menilai 

efisiensi operasi perusahaan dalam hal perolehan laba. (Ikhwal 2016). Kinerja 

bank dapat dilihat pada profitabilitasnya yang meningkat. 

ROE digunakan sebagai tolok ukur untuk profitabilitas karena 

menunjukkan keefektifan manajemen menggunakan ekuitas untuk menghasilkan 

keuntungan. Karena tingkat pengembalian yang lebih tinggi, kinerja meningkat 

seiring dengan peningkatan ROE. Ketika perusahaan berkinerja lebih baik, harga 

sahamnya di pasar modal naik, yang berdampak pada pertumbuhan pengembalian 

saham. Meningkatnya permintaan kepemilikan saham dirangsang oleh minat 

investor terhadap perusahaan yang memiliki ROE tinggi sehingga menaikkan 

harga saham perusahaan tersebut (Farkhah, 2021).  
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Gambar di bawah ini menunjukkan evolusi Return On Equity (ROE) 

Tabel 1.1 

Perkembangan ROE Bank Muamalat 

Tahun 2013 - 2021 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

Sumber : laporan Keuangan Bank Muamalat tahun 2021 

Tabel 1.1 menggambarkan dari tahun 2013-2021 bank muamalat memiliki 

ketidakkonsistenan dalam mengelola modal untuk menghasilakan laba bersih. 

ROE tertinggi hanya berlangsung 2 tahun yaitu pada tahun 2013, kemudian 

menurun drastis hingga pada tahun 2021. Selain hal ini terdapat hubungan antara 

NPF dan ROE dimana dibuktikan berdasarkan data pada tabel 1.1 tersebut 

semakin besar presentase NPF maka semakin kecil presentase ROE. 

Salah satu penyebab utamanya adalah ketidakmampuan klien untuk 

memenuhi perjanjian dengan bank syariah dalam penyaluran pembiayaan, 

khususnya pembiayaan tidak lancar yang dialami oleh nasabah, disebut juga Non 

Performing Financing (NPF), Pembiayaan tidak lancar, yang berkisar dari di 

bawah standar sampai rugi (Djamil, 2012). Pembiayaan tidak lancar memiliki 

dampak yang tidak dapat disangkal pada kinerja lembaga Islam. Akibatnya, 

perbankan syariah harus terus menemukan keseimbangan antara menghindari 

risiko 2dan memberikan manfaat publik. 

Tahun ROE (%) NPF 

2013 3,87% 3,46% 

2014 2,20% 4,85% 

2015 2,78% 4,20% 

2016 2,22% 1,40% 

2017 0,47% 2,75% 

2018 1,17% 2,58% 

2019 0,45% 4,30% 

2020 0,29% 3,95% 

2021 0,21% 0,08% 
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Meskipun beberapa analisis menyeluruh telah dilakukan, pembiayaan pada 

Bank Syariah mungkin mengalami masalah. (Kuncoro, 2002). Tingkat 

pembiayaan bermasalah bank syariah yang tinggi adalah tanda tidak sehatnya 

Bank tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan laba bagi bank syariah 

(Fauzan, 2012). 

Rasio NPF yang juga berpengaruh langsung terhadap ROE dalam hal ini 

merupakan kualitas kinerja bank melalui produk pembiayaan. Besarnya 

keuntungan yang diperoleh bank berkorelasi negatif dengan risiko pembiayaan, 

Artinya, semakin besar risiko pembiayaan dana ke nasabah, semakin rendah 

profitabilitasnya. Saat menerima dana bank dalam jumlah besar, keuangan 

berisiko mungkin gagal. Sulitnya mendapatkan pendanaan berdampak pada 

pendapatan bank. (Baiti, 2019). Non Performing Financing (NPF) yang menjadi 

tolok ukur pembiayaan bank dapat digunakan untuk menilai status atau kesehatan 

bank. 

Bank akan terus berupaya meningkatkan operasionalnya guna 

meningkatkan laba bersih, terutama pembiayaan yang di maksimalkan. Bagi hasil 

melalui pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah merupakan salah satu strategi 

yang digunakan untuk membiayai Bank Muamalat Indonesia. 

 Tabel 1.2 

Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Muamalat Indonesia 

Tahun 
Pembiayaan 

Mudharabah Musyarakah 

2013 2.170 17.860 
2014 1.720 19.550 
2015 1.146 20.808 
2016 829 20.901 
2017 737 19.858 
2018 438 16.544 
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Sumber : Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun 2021 
 

Tabel 1.2, mudharabah mengalami penurunan dan tidak merata dari tahun 

2016 hingga tahun 2021, dari sebelumnya Rp. 471 miliar menjadi Rp. 526 miliar, 

pembiayaan mudharabah tertinggi pada tahun 2013, 2014, 2015. Pembiayaan 

musyarakah juga mengalami ketidakstabilan. Menurut indikator, naik dari Rp. 

13,005 miliar menjadi Rp. 20,901 miliar dari tahun 2013 hingga 2016. 

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, penulis memilih Banak 

Muamalat karena PT Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama di 

Indonesia. Karena itu, diperlukan penilaian profitabilitas bank untuk mengetahui 

kondisi kesehatan bank, yang digunakan Bank Muamalat sebagai dasar untuk 

membuat keputusan. Sebagai bahan pertimbangan yang diambil penulis bahwa 

dilatar belakang telah dielaskan, Return On Equity (ROE) mengalami penurunan 

secara drastis sehingga penulis ingin meneliti lebih lanjut yang mejadi penyebab 

memburuknya kinerja pada Bank Muamalat. Sehingga dapat dimanfaatkan 

sebagai alat evaluasi dan membantu bank mengatasi perasalahan.  

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, penulis ingin melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah 

2019 757 14.207 
2020 620 14.478 
2021 526 9.122 
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Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagi 

Variabel Intervening Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2013-2021” 

 

 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas pada 

Bank Muamalat Indonesia? 

2. apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas pada 

Bank Muamalat Indonesia? 

3. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap Non Performing 

Financing (NPF) pada Bank Muamalat Indonesia? 

4. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap Non Performing 

Financing (NPF) pada Bank Muamalat Indonesia? 

5. Apakah Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap 

profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia? 

6. Apakah pembiayaan mudharabah mempengaruhi profitabilitas melalui 

Non Performing Financing (NPF)? 

7. Apakah pembiayaan musyarakah mempengaruhi profitabilitas melalui 

Non Performing Financing (NPF) 

C. Hipotesis Penelitian 
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Hipotesis yaitu jawaban sementara untuk masalah yang mendesak yang 

perlu diverifikasi kebenarannya; namun, karena hipotesis didasarkan pada teori, 

isinya tidak selalu pasti akurat. Oleh karena itu, data empiris diperlukan untuk 

menentukan apakah solusi yang diberikan akurat (Samsuri, 2003). Faktor 

independen, variabel dependen, dan variabel intervening, yaitu: 

 

 

1. Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pada 

Bank Muamalat Indonesia  

 Nasabah diberikan pembiayaan mudharabah dan musyarakah bank 

dan manajemen berdampak signifikan terhadap pertumbuhan bank. 

Keuntungan yang diperoleh bank akan meningkat seiring dengan jumlah 

pembiayaan yang diberikan, sehingga memungkinkan untuk membantu 

mengembalikan modal dan menghasilkan keuntungan. 

 Pendanaan bank merupakan salah satu variabel yang 

mempengaruhi profitabilitasnya. Profitabilitas akan naik jika tingkat 

keuangan tinggi. Profitabilitas dapat digunakan sebagai barometer untuk 

menilai kinerja suatu industri. 

 Berdasarkan hal ini, hipotesis studi berikut diajukan: 

H1 : Ada pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas 

pada Bank Muamalat  

2. Pengaruh Pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada 

Bank Muamalat Indonesia 
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 Pembiayaan Musyarakah adalah pendanaan gabungan dari kegiatan 

usaha baru atau saat ini oleh dua atau lebih pemilik usaha. Jika 

pembiayaan musyarakah ditangani dengan baik, bank syariah akan sangat 

menguntungkan. Kapasitas bank untuk memenuhi komitmennya untuk 

menumbuhkan pihak ketiga seiring dengan peningkatan pendapatan.  

Diperkirakan profitabilitas bank akan meningkat dengan 

memperolehnya melalui pembiayaan yang disalurkan, yang merupakan 

penipuan untuk meningkatkan pendapatan.  

Hipotesis penelitian berikut ini diajukan berdasarkan studi teoritis 

dan penelitian sebelumnya: 

H2 : Ada pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas 

pada Bank Muamalat Indonesia 

3. Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap Non Performing 

Financing (NPF) pada Bank Muamalat Indonesia 

 Mengingat risiko pembiayaan bermasalah, pembiayaan 

mudharabah dapat menyebabkan persentase pembiayaan bermasalah 

(NPF) yang tinggi, antara lain karena masalah integritas debitur. 

Pembiayaan bermasalah adalah sumber tuntutan hukum bank. 2018: Putri 

and Yuliana. 

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kanda, Anita, dan 

Rachman (2016), pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pembiayaan 

non-performing (NPF) tidak signifikan. Diajukan hiptesis penelitian 

sebagai berikut berdasarkan studi teori dan penelitian sebelumnya.: 
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H3   : Ada pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Non 

Performing Financing (NPF) pada Bank Muamalat Indonesia 

4. Pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap Non Performing 

Financing (NPF) pada Bank Muamalat Indonesia 

 Musyarakah adalah kesepakatan antara dua pemilik modal untuk 

menempatkan uang mereka di suatu perusahaan.; jika tidak, pelaksana 

dapat memilih salah satu dari dua pihak (pelaksana dan pemilik). 

  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yudistira dan Azib (2020) 

menunjukkan bahwa Pembiayaan Musyarakah memiliki dampak yang 

sangat besar terhadap Non Performing Financing (NPF). 

 Berdasarkan hal ini, hipotesis studi berikut diajukan: 

H4 : Terdapat Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Non 

Performing Fianncing (NPF) pada Bank Muamalat Indonesia 

5. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) tehadap Profitabilitas 

pada Bank Muamalat Indonesia 

 Rasio NPF menampilkan seberapa baik perbankan syariah 

mengatur resiko pembiayaan. Manajemen pembiayaan bank kurang baik 

ataupun jumlah kredit macet yang dikeluarkan lebih besar kala rasio NPF 

lebih besar Kebalikannya bank berkinerja lebih baik dalam perihal 

mengelola pembiayaan apabila terus menjadi rendah rasio NPF (Munir, 

2018). 

 Hipotesis penelitian di ajukan sebagai berikut :  
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H5 : Ada pengaruh antara Non Performing Financing (NPF) 

terhadap Profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia 

6. Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas melalui 

Non performing Financing (NPF) pada Bank Muamalat Indonesia  

 Menurut Muhammad (2011), Bank memberikan pinjaman atau 

berinvestasi, terdapat risiko kerugian finansial jika bank tidak menerima 

pembayaran pokok dan/atau bunga. Alasan utama untuk risiko pembiayaan 

adalah bahwa bank merasa terlalu mudah untuk memberikan pinjaman 

atau investasi karena mereka berada di bawah tekanan untuk mendapatkan 

keuntungan dari surplus likuiditas, yang menyebabkan penilaian kredit 

yang tidak akurat. Dalam mempersiapkan dan membiayai berbagai potensi 

risiko perusahaan.  

 Menurut penelitian Cut Faradilla (2017), mudharabah 

mempengaruhi NPF melalui ROE. Selanjutnya, penelitian Ari (2016) 

menyatakan mudharabah mempengaruhi NPF melalui ROE. Dengan kata 

lain, ketika dana meningkat, risikonya juga meningkat. 

 Hipotesis berikut disajikan berdasarkan uraian ini: 

H6 : Non Performing Financing (NPF) memediasi pengaruh 

pembiayaan Mudharabah terehadap profitabilitas pada Bank 

Muamalat Indonesia 

7. Pengaruh pembiayaan mMusyarakah terhadap profitabilitas melalui 

Non Performing Financing (NPF) pada Bank Muamalat Indonesia 
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 Menurut Muhammad (2011) Ketika bank menyalurkan pinjaman 

atau melakukan investasi, terdapat risiko kerugian finansial jika bank tidak 

menerima pembayaran pokok dan/atau bunga. Alasan adalah bahwa bank 

merasa terlalu mudah untuk memberikan pinjaman atau investasi karena 

mereka berada di bawah tekanan untuk mendapatkan keuntungan dari 

surplus likuiditas, yang menyebabkan penilaian kredit yang tidak akurat. 

dalam mempersiapkan dan membiayai berbagai potensi risiko perusahaan.  

 Menurut penelitian yang dilakukan Asiyah (2016) dan Wulandari 

(2017), pendanaan musyarakah meningkatkan NPF melalui ROE. Lebih 

banyak keuangan dikaitkan dengan risiko yang lebih besar, yang 

menyebabkan lebih banyak masalah hutang dan profitabilitas yang lebih 

rendah. 

Kemudian diajukan hipotesis sebagai berikut : 

H7 : Non Performing Financing (NPF) memediasi pengaruh 

pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank 

Muamalat Indonesia 

D. Definisi Operasional 

1. Variabel Independen (Variabel bebas) 

a. Pembiayaan Mudharabah (X₁ ) 

Pengelola modal, juga dikenal sebagai mudharib, pemilik modal, atau 

shahibul mal, menginvestasikan seluruh atau sebagian usaha tertentu 

(muqayyadah atau terbatas) atau tidak terbatas (mutlaqah atau tidak terbatas) 

dengan pengusaha lain sebagai pengelola modal. Mudharib bertindak sebagai 
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juru bicara aset Shahibul mal atas dasar kepercayaan atau keyakinan lain 

dalam hal mengumpulkan keuntungan (Rizky dan Azib, 2021). 

Semua bakat bisnis ini, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan 

gagasan inovatif, dicatat dalam rekam jejak yang terkait dengan jenis bisnis 

atau perusahaan. Modal tidak boleh diutang kepada shahibul mal dan harus 

dibayar tunai. Sebaliknya, mudharib memberikan kontribusi dalam bentuk 

bisnis dan keahlian bisnis (Rizky dan Azib, 2021). 

b. Pembiayaan Musyarakah (X₂ ) 

  Musyarakah adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk suatu 

usaha dimana masing-masing peserta menyumbangkan sejumlah uang 

tertentu dengan pengertian bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai dengan 

kesepakatan dan kerugian akan dibagi sesuai dengan jumlah dana yang 

dihibahkan. Aset likuid atau non-likuid yang sesuai syariah terdiri dari dana 

ini. Apabila perseroan mengalami kerugian, maka masing-masing sekutu 

akan bertanggung jawab sesuai dengan bagian modal yang disetorkannya, 

bukan menurut nisbah yang telah ditentukan. 

2. Variabel Dependen 

a. Profitabilitas (Y) 

 Profitabilitas adalah dasar dari hubungan antara efektivitas 

operasional bank dan kualitas layanannya. Profitabilitas bank menentukan 

kinerjanya terutama, dan ini dicapai dengan memaksimalkan manajemen 

nilai pemegang saham. 

3. Variabel Intervening 
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a. Non Performing Financing (Z) 

 Non Performing Finance (NPF) yaitu persentase rasio pembiayaan 

bermasalah terhadap total pinjaman yang diberikan oleh bank syariah. Non 

Performing Finance (NPF) adalah pembiayaan yang memenuhi 

persyaratan kredit yang kurang lancar, diragukan, dan tidak tertagih 

menurut standar perbankan. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

 Tabel 1.3 

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 
Tahun 

Judul 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1 Sulaeman 

dan Citra 

2021 Pengaruh 

Pembiayaan 

Murabahah, 

Pembiayaan 

Mudharabah dan 

Pembiayaan 

Terhadap 

Profitabilitas 

Temuan 

mengungkapkan 

bahwa pembiayaan 

murabahah memiliki 

pengaruh 

menguntungkan 

pada ROA tetapi 

pembiayaan 

mudharbah tidak. 

2 Dinar, Sri, 

Isro’iyatul, 

Hasanuh 

2021 Pengaruh 

Pembiayaan 

Mudharabah, 

Musyarakah dan 

Murabahah 

Terhadap 

Profitabilitas Bank 

Umum Syariah 

Berdasarkan temuan. 

Pembiayaan 

mudharabah 

berpengaruh negatif 

secara marginal 

terhadap 

profitabilitas, 

sedangkan 

musyarakah 

berpengaruh negatif 

secara marginal 

terhadap 

profitabilitas. 
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3 Ferlangga 

dan  

Romdhoni  

2018 Pengaruh 

Pembiayaan 

Mudharabah, 

Musyarakah, dan 

Ijarah terhadap 

profitabilitas Bank 

Muamalat Indonesia 

Temuan pengujian 

substansial secara 

simultan 

mengungkapkan 

bahwa pembiayaan 

mudharabah, 

musyarakah, dan 

ijarah semuanya 

berdampak pada 

profitabilitas Bank 

Muamalat Indonesia. 

4 Atika 

Septiani 

 

2017 

Pengaruh 

Pembiayaan 

Mudharabah, 

Pembiayaan 

Musyarakah, dan 

Pembiayaan 

Murabahah 

Terhadap 

Profitabilitas Bank 

Umum Syariah yang 

Terdaftar Di Bank 

Indonesia 

Berdasarkan temuan 

penelitian ini, 

pembiayaan 

mudharabah 

memiliki pengaruh 

yang 

menguntungkan 

terhadap 

profitabilitas, namun 

pembiayaan 

musyarakah 

berpengaruh negatif 

terhadap 

profitabilitas. 

5 Paisal 

Muhamad 

Fikri 

 

2017 Pengaruh 

pembiayaan 

mudharabah dan 

musyarakah terhadap 

profitabilitas 

Berdasarkan hasil 

temuan, bahwa 

pembiayaan 

mudharabah terdapat 

pengaruh yang 

menguntungkan dan 

signifikan terhadap 

profitabilitas. 

6 Euis 

Komariah 

dan Laila 

Rokhmah  

2017 Pembiayaan 

Mudharabah dan 

Musyarakah 

terhadap 

Profitabilitas pada 

Bank Umum Syariah 

di Indonesia 

Temuan 

mengungkapkan 

bahwa 

menggabungkan 

pembiayaan 

mudharabah dengan 

musyarakah 

memiliki dampak 

yang cukup besar 

terhadap 

profitabilitas. 

7 Husaini, Devi 

dan Yeni 

2016 Pengaruh 

pembiayaan bagi 

Bersamaan dengan 

itu, pembiayaan bagi 
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Susi Rahayu hasil Mudharabah 

dan Musyarakah 

terhadap 

Profitabilitas (Studi 

pada Bank Umum 

Syariah yang 

Terdaftar di Bank 

Indonesia Periode 

(2009-2012) 

hasil mudharabah 

dan musyarakah 

meningkatkan 

profitabilitas (ROE). 

8 Maulidiyah  

Indira dan 

Rivalah  

2016 Pengaruh 

pembiayaan 

Muharabah, 

musyarakah dan 

murabahah terhadap 

profitabilitas BPRS 

di Indonesia periode 

2012 – 2015 

 

Hasil temuan 

menunjukkan 

pembiayaan 

mudharabah 

memiliki pengaruh 

negatif yang cukup 

besar pada tingkat 

ROE, namun 

musyarakah 

memiliki pengaruh 

positif yang besar 

pada tingkat RoE. 

Pembiayaan 

murabahah tidak 

memiliki dampak 

yang terlihat pada 

tingkat ROE. 

9 Russely Inti 

Dwi Permata, 

Fransisca 

Yaningwati 

dan Zahroh 

Z.A 

2014 Analisis pengaruh 

pembiayaan 

Mudharabah dan 

Musyarakah 

terhadap tingkat 

Profitabilitas (Return 

On Equity) Studi 

pada Bank Umum 

Syariah yang 

terdaftar di Bank 

Indonesia Periode 

2009-2012 

Hasil temuan 

menunjukkan bahwa 

pembiayaan 

mudharabah 

berpengaruh negatif 

dan cukup besar 

pada tingkat ROE, 

namun pembiayaan 

musyarakah 

berpengaruh agak 

positif dan signifikan 

terhadap ROE. 

10 Inten Meutia 

dan Emylia 

Yuniartie  

dan Deasy 

Rahmi 

2014 Pengaruh 

Pembiayaan 

Mudharabah, 

Musyarakah, 

Murabahah, Istisnha 

dan Ijarah Terhadap 

Profitabilitas Pada 

Menurut temuan 

penelitian, 

pembiayaan 

murabahah, istishna, 

dan ijarah 

berpengaruh baik 

terhadap 
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Bank Umum Syariah 

Di Indonesia 

profitabilitas bank 

umum syariah 

sedangkan 

pembiayaan 

mudharabah dan 

musyarakah 

berpengaruh negatif. 

 

 

 

F. Tujuan Penelitian 

1. Untuk bagaimana mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan 

mudharabah terhadap Profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia 

2. Untuk bagaimana seberapa besar pengaruh pembiayaan musyarakah 

terhadap Profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia 

3. Untuk bagaimana mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan 

mudharabah terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank 

Muamalat Indonesia 

4. Untuk bagaimana mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan 

musyarakah terhadap Non performing Financing (NPF) pada Bank 

Muamalat Indonesia 

5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Non Performing Financing 

(NPF) terhadap Profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia  

6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan mudharabah 

terhadap profitabilitas melalui Non Performing Financing (NPF) pada 

Bank Muamalat Indonesia 
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7. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan musyarakah 

terhadap profitabilitas melalui Non Performing Financing (NPF) pada 

Bank Muamalat Indonesia 

G. Manfaat Penelitian 

1. Untuk perbankan syariah, penelitian ini diharapkan dapat mengukur 

keputusan yang akan diambil terhadap faktor yang mempengaruhi kinerja 

perbankan syariah, khususnya keuangan, agar operasional perbankan dapat 

berjalan dengan baik. 

2. Untuk akademisi, penelitian ditujukan untuk meningkatkan pemahaman 

perbankan syariah di seluruh dunia, khususnya perbankan syariah.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Shariah Enterprise Theory 

Shariah Enterprise Theory (SET) mempertimbangkan kepentingan pihak 

lain selain kepentingan masyarakat (dalam contoh ini, pemegang saham). Oleh 

karena itu, SET sangat peduli terhadap stakeholders, termasuk Tuhan, manusia, 

dan lingkungan. Pihak terakhir dan satu-satunya alasan keberadaan adalah Allah 

swt. Keterkaitan yang memastikan bahwa akuntansi syariah terus mengarah pada 

"membangkitkan kesadaran ilahiah" penggunanya dipastikan dengan 

memposisikan Allah sebagai stakeholders tertinggi. 

Penggunaan sunnatullah sebagai landasan akuntansi syari'ah adalah hasil 

dari menyatakan Allah sebagai stakeholders yang paling utama. Intinya, menurut 

sunnatullah ini, akuntansi syariah hanya dibuat sesuai dengan hukum atau 

peraturan Tuhan. Manusia yaitu pemangku kepentingan SET kedua, yang dapat 

diklasifikasikan menjadi pemangku kepentingan langsung dan tidak langsung. 

Penggunaan sumber daya oleh manusia dalam persepsi syariah enterprise 

theory baik secara individual dan kolektif memang dibatasi, karena pada 

prinsipnya segala sumber daya atau harta adalah amanah atau titipan dari Allah 

SWT, dan stakeholder (manusia) hanya diberikan hak. Namun pembatasan 

tersebut bukan ditujukan untuk Allah SWT, tetapi ditujukan untuk manusia yang 

mempunyai hak sumber daya tersebut. Dijelaskan dalam QS. An Nur: 56 

كٰوةَ وَاطَِيْعُوا الرَّ  لٰوةَ وَاٰتوُا الزَّ سُوْلَ لَعَلَّكُمْ ترُْحَمُوْنَ وَاقَِيْمُوا الصَّ .  ٥٦ 

Terjemahnya: 

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul    

supaya kamu diberi Rahmat”  

 

Kemudian dijelaskan dalam QS. Al Baqarah: 215  
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سْ ـلَوُْنكََ مَاذَا ينُْفِقوُْنَ ۗ قلُْ مَآ  بِيْلِ ۗ وَمَا ََ نْ خَيْرٍ فلَلِْوَالدَِيْنِ وَالْْقَْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّ انَْفَقْتمُْ مِّ

َ بِهٖ عَلِيْمٌ . 
٢١٥تَفْعَلوُْا مِنْ خَيْرٍ فَانَِّ اٰللّٰ  

Terjemahnya: 

“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. 

Jawablah: “Apakah saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan 

kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang- orang miskin 

dan orang-orang yang dalam perjalanan”. Dan apa saja kebaikan yang 

kamu perbuat maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” 

 

Ayat tersebut membimbing kita pada suatu pemahaman bahwa dalam harta 

kita sebenarnya tersimpan hak orang lain seperti: hak para fakir miskin, anak-anak 

terlantar, dan ibnu sabil. Shariah enterprise theory memiliki pandangan dalam 

distribusi kekayaan (wealth) atau nilai tambah (value added) tidak hanya berlaku 

pada partisipan yang terkait langsung dalam lembaga amil zakat, tetapi juga 

terhadap pihak lain yang tidak tekait secara langsung terhadap operasi perusahaan 

(masyarakat dan alam).  

Pada dasarnya manusia adalah Khalifatullah fil Ardh yang membawa misi 

menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. 

Oleh karena itu, untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan 

lingkungan alam, maka shariah enterprise theory akan membawa kemaslahatan 

bagi stockholders, stakeholders, masyarakat (yang tidak memberikan kontribusi 

keuangan atau ketrampilan) dan lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban 

penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah (Triyuwono, 

2006) 

Pemangku Kepentingan Langsung yaitu pihak yang secara langsung 

mendukung secara financial (kontribusi keuangan) atau non-financial (sumbangan 

keuangan non-perusahaan). Mereka memenuhi hak untuk mendapatkan bantuan 
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kesejahteraan dari korporasi karena mereka telah memberikan kontribusi untuk itu 

Indirect-Stakeholders, di sisi lain mengacu pada orang-orang yang tidak 

memberikan kontribusi keuangan atau kontribusi lain secara langsung untuk 

bisnis namun memiliki hak hukum untuk mendapatkan keuntungan darinya di 

bawah Syariah (Dori dan Indah, 2016).  

Kinerja Bank Muamalat akan meningkat ketika konsep-konsep Shariah 

Enterprise Theory digunakan. Bank dapat digolongkan sebagai bank yang sehat 

berkat peningkatan standar kepatuhan syariah dan penggunaan tata kelola 

perusahaan syariah. Untuk mengurangi potensi kecurangan, Bank Muamalat juga 

akan lebih berhati-hati dalam menjalankan kewajibannya. Agar investor yakin 

akan kebenaran informasi laporan keuangan Bank Muamalat, maka prinsip-

prinsip Shariah Enterprise Theory yang diterapkan pada Bank Muamalat harus 

memberikan informasi yang akurat. 

B. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah ringkasan dari transaksi keuangan dan hasil dari 

catatan akuntansi yang terjadi selama periode akuntansi.  

Dalam Al-Quran surah Al Baqarah ayat 282 telah dijelaskan tentang 

pencatatan dan ketentuan-ketentuan mengenai pencatat, dan saksi dalam 

pencatatan:  

ى فَاكْتبُُ  سَمًّٰ ى اجََلٍ مُّ
ا اذَِا تدََايَنْتمُْ بدَِيْنٍ الِٰٓ  بِالْعَدْلِِۖ وَلَْ يَأبَْ كَاتِبٌ انَْ يَّكْتبَُ يٰٓايَُّهاَ الَّذِيْنَ اٰمَنوُْٓ

وْهُۗ وَلْيَكْتبُْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌٌۢ

َ رَبَّهٗ وَلَْ يبَْخَسْ مِنْ 
ُ فلَْيكَْتبُْْۚ وَلْيمُْللِِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اٰللّٰ

هِ الْحَقُّ هُ شَيْ ـًّاۗ  فَانِْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْ كَمَا عَلَّمَهُ اٰللّٰ

جَالِكُمْْۚ فَانِْ لَّمْ يَكُوْناَ سَفِيْهًّا اوَْ ضَعِيْفًّا اوَْ لَْ يَسْتطَِيْعُ انَْ يُّمِلَّ هوَُ فلَْيمُْللِْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْ  دَيْنِ مِنْ رِّ

هدََ   نْ ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّ امْرَاتَٰنِ مِمَّ اءُ رَجُلَيْنِ فرََجُلٌ وَّ هدََ  رَ احِْدٰىهمَُا الْْخُْرٰىۗ وَلَْ يَأبَْ الشُّ اءِ انَْ تَضِلَّ احِْدٰىهمَُا فَتذَُكِّ

ى اجََلِهٖۗ ذٰلِكُمْ اقَْسَطُ عِنْدَ 
ا اِلٰٓ ا اوَْ كَبِيْرًّ ا انَْ تَكْتبُوُْهُ صَغِيْرًّ هَادَةِ وَاَ اذَِا مَا دُعُوْا ۗ وَلَْ تَسْ ـمَُوْٓ ِ وَاقَْوَمُ لِلشَّ

دْنٰىٓ الََّْ اٰللّٰ
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ٓ انَْ تَكُوْنَ تِجَارَةًّ حَاضِرَةًّ تدُِيْرُوْنهََا بيَْنَكُمْ فلََيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ الََّْ تَكْتبُُ  ا الَِّْ ا اذَِا تَبَايَعْتمُْ ِۖ وَلَْ ترَْتَابوُْٓ وْهاَۗ وَاشَْهِدُوْٓ

لَْ شَهِيْدٌ  رَّ كَاتبٌِ وَّ ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ وَانِْ تفَْعَلوُْا فَانَِّهٗ  ەۗيضَُا 
ُ ۗ وَاٰللّٰ َ ۗ وَيعَُلِّمُكُمُ اٰللّٰ

 بِكُمْ ۗ وَاتَّقوُا اٰللّٰ
٢٨٢فسُُوْقٌٌۢ  

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang 

piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 

Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 

benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana 

Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. 

Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia 

bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit 

pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau 

lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka 

hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah 

dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) 

dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang 

perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang 

ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi 

mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila 

dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas 

waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih 

adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih 

mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan 

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada 

dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi 

apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu 

juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu 

suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah 

memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu.” 

 

Dan surah di atas diturunkan pada periode Madinah sehingga surat tersebut 

termasuk kelompok Madaniyah. Dalam Ayat 282 dari surat Al-Baqarah tersebut 

merupakan ayat yang panjang dalam al-Qur’an dan dikenal dengan nama ayat 

alMudayanah yang artinya ayat hutang-piutang. Selain itu dalam ayat tersebut 

menjelaskan transansaksi yang tidak diselesaikan secara tunai. Dan ada persaksian 

sambil menekankan perlunya menulis jika terjadi hutang piutang walau sedikit, 

disertai dengan jumlah ketetapan waktunya. 
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Laporan keuangan berperan buat membagikan data kepada pengguna 

tentang posisi keuangan industri kinerja ialah hasil pembedahan serta pergantian 

posisi yang bermanfaat untuk mereka dalam membuat opsi keuangan.  

Kategori laporan keuangan lengkap di Indonesia terdiri dari lima bentuk 

pelaporan yang berbeda, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang 

berlaku: 

 

a. Neraca 

Neraca, juga disebut sebagai balance sheet, adalah laporan 

bertanggal yang menjelaskan keadaan keuangan perusahaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa posisi perusahaan mengenai jumlah dan sifat aset 

(aset) dan kewajiban (liabilitas dan ekuitas) ditentukan oleh posisi 

keuangan yang direncanakan. 

b. Laporan laba rugi 

Bentuk laporan keuangan dengan merangkum operasi perusahaan 

dalam periode waktu tertentu. Laporan laba rugi ini menunjukkan jumlah 

dan sumber pendapatan. Jumlah dan jenis biaya yang dikeluarkan selama 

periode waktu tertentu. Ada perbedaan antara total pendapatan dan total 

biaya yang disebut sebagai untung atau rugi. 

c. Laporan perubahan modal 

Jenis modal yang dimiliki saat ini tercermin dalam laporan modal 

modifikasi dan membahas penyesuaian modal perusahaan dan faktor-

faktor yang mendasarinya. 
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d. Laporan arus kas 

Laporan arus kas mencakup semua aspek aktivitas perusahaan, 

baik yang memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap 

kas. Laporan kas merangkum arus kas masuk dan keluar selama periode 

waktu tertentu. Uang tunai mengacu pada banyak pengeluaran dan biaya, 

seperti menutupi biaya operasional bisnis.  

e. Laporan catatan atas laporan keuangan 

Komentar atas laporan keuangan yaitu laporan yang memberikan 

informasi mengenai laporan keuangan yang memerlukan pembenaran 

khusus. 

C. Bank Syariah 

 Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah 

perusahaan yang menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah atau syariat 

Islam. Mereka tidak mencakup gharar, maysir, riba, atau hal-hal yang dilarang 

atau haram. Sebaliknya, mereka mencakup keadilan dan keseimbangan (adl wa 

tawazun), keuntungan (maslahah), dan universalitas (almiyah). (Firmansyah,  

2019).  Bank syariah membangun produk pembiayaan non bunga dengan 

menggunakan dua prinsip panduan: peningkatan margin (margin mark-up) dan 

profit and loss sharing. Sementara bank tradisional terus memberikan pinjaman 

bunga saja (Rama, 2013) 
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 Fungsi bank syariah sebagai berikut: (buku dr ismail hal.39) 

a. Penghimpunan Dana Masyarakat 

Dua akad digunakan oleh bank syariah sebagai sarana untuk 

mengumpulkan uang dari masyarakat umum: akad al-Wadiah untuk deposito 

dan akad al-Mudharabah untuk investasi, 

b. Penyaluran Dana 

Membagikan dana kepada mereka yang membutuhkan. (user of fund). 

Selama mereka dapat mematuhi semua syarat dan batasan yang diperlukan, 

masyarakat umum berhak mendapatkan kredit dari bank syariah.  

c. Pelayanan Jasa Bank 

Bank syariah mengharapkan kegiatan layanan akan membantu mereka 

meningkatkan pendapatan bank melalui biaya layanan bank. Bank syariah yaitu 

bank syariah yang operasi dan penawarannya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. 

Karena bunga merupakan komponen eksplorasi, bank syariah tidak 

mengandalkannya dalam operasinya. Dijelaskan dalam Q.S Ali-Imran ayat 130. 

َٰٓلَعَلَّكُمْٰٓتُفْلِحُوْنَ ٰٓي  ٰٓ
 
قُوآٰاٰللّ اتَّ عَفَةًٰٓوَّۖ آٰاضَْعَافًآٰمُّض  و  ب  مَنُوْآٰلََٰٓتَأكُْلوُآٰالرِّ هَآٰالَّذِيْنَٰٓا  ١٣٠ٰٰٓٓايَُّ

Terjemahnya: 

 Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan 

 Berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. 

 

Uraian dari surah diatas ialah sistem riba memiliki penafsiran pengaturan 

perputaran perputaran uang bersumber pada prinsip ini yang berarti bahwa 

praktik-pratik riba tidak cuma penerapan personal saja serta bukan pula penerapan 

yang simpel Lebih dari itu, di satu sisi riba merupakan penerapan yang berulang-

ulang serta di sisi lain riba merupakan aplikasi yang lingkungan Aplikasi tersebut 
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timbul dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan era Ada pula 

pembahasan tentang pelarangan ini sejalan dengan perintah buat bertakwa kepada 

Allah SWT (Rohmat, 2018). 

D. Pembiayaan 

Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan yang berasal dari 

perjanjian atau perikatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka 

waktu tertentu disebut pembiayaan yang berasal dari prinsip syariah dalam UU 

No. 10 Tahun 1998. penghargaan atau untuk hasil (Ilyas, 2015). 

 Selain menghasilkan keuntungan dan merevitalisasi sistem perbankan 

Indonesia. Bank syariah juga menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah  dengan berupaya untuk mempromosikan lingkungan bisnis yang aman 

(Naendhy dan Fadhilah, 2018) : 

a. Menyediakan pembiayaan syariah dengan pengaturan bagi hasil yang tidak 

memberatkan debitur. 

b. Menjangkau individu miskin yang diabaikan oleh bank tradisional karena 

ketidakmampuan mereka untuk memenuhi tuntutan mereka. 

c. Membantu mereka yang membutuhkan bantuan keuangan dan sering dimangsa 

oleh rentenir dengan memberikan uang tunai untuk bisnis mereka. 

d. Dukungan keuangan yang meningkatkan semangat perusahaan lokal. Manusia 

adalah organisme yang selalu terlibat dalam aktivitas ekonomi, khususnya 

berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi kapasitasnya tidak selalu 

diimbangi dengan peningkatan usaha. 
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e. Menggunakan pendanaan sebagai senjata untuk stabilitas ekonomi yang tidak 

sehat, tindakannya difokuskan pada hal-hal seperti menurunkan inflasi, 

meningkatkan ekspor, merenovasi fasilitas, dan memenuhi kebutuhan pokok. 

E. Pembiayaan Mudharabah 

Mudharabah yaitu kontrak antara dua pihak di mana satu pihak, yang 

dikenal sebagai investor atau rab al-mal, mempercayakan uang tunai kepada pihak 

lain, yang dikenal sebagai mudharib, untuk tujuan melakukan usaha perdagangan. 

(Mahmudatus sa’diyah, 2013), dimana keuntungan dan kerugian dibagi di antara 

orang-orang yang bersangkutan sesuai dengan kesepakatan mereka (Latif, 2020). 

 Prinsip dasar syariah akad Mudharabah umumnya lebih menitikberatkan 

pada advis komersial. Ayat Al-Qur'an berikut menjelaskan mengapa demikian: 

QS. Al-Muzzammil : 20. 

ىٰٓمِنْٰٓثُلثَُيِٰٓالَّيْلِٰٓ كَٰٓتَقوُْمُٰٓاَدْن  كَٰٓيَعْلَمُٰٓاَنَّ ٰٓرَبَّ رُٰٓ۞ٰٓاِنَّ ُٰٓيُقَدِّ
 
ٰٓوَاٰللّ نَٰٓالَّذِيْنَٰٓمَعَكََۗ وَنِصْفَهٰٗٓوَثُلثَُهٰٗٓوَطَاۤى ِفَةٌٰٓمِّ

ٰٓآَٰ ٰٓعَلِمَ نَِۗ ٰٓالْقُرْا  ٰٓمِنَ رَ ٰٓتَيَسَّ ٰٓمَا ٰٓفَاقْرَءُوْا ٰٓعَلَيْكُمْ ٰٓفَتَابَ ٰٓتُحْصُوْهُ ٰٓلَّنْ ٰٓاَنْ ٰٓعَلِمَ هَارََۗ ٰٓوَالنَّ ٰٓسَيَكُوْنُٰٓالَّيْلَ نْ
ٰٓيَضْٰٓ خَرُوْنَ ٰٓوَا  ىۙ رْض  ٰٓمَّ ٰٓفيِْٰٓمِنْكُمْ ٰٓيُقَاتِلوُْنَ خَرُوْنَ ِٰٓۙوَا 

 
ٰٓاٰللّ ٰٓفَضْلِ ٰٓمِنْ ٰٓيَبْتَغُوْنَ ٰٓالَْرَْضِ ٰٓفىِ رِبُوْنَ

ٰٓقَرْضًا َ
 
وةَٰٓوَاَقْرِضُوآٰاٰللّ ك  تُوآٰالزَّ وةَٰٓوَا  ل  ٰٓوَاَقيِْمُوآٰالصَّ رَٰٓمِنْهُۙ ِٰٓۖفَاقْرَءُوْآٰمَآٰتَيَسَّ

 
ٰٓوَمَآٰٰٓسَبِيْلِٰٓاٰللّ حَسَنًاَۗ

مُوْآٰلََِنْفسُِكُمْٰٓ ٰٓغَفُوْرٌٰٰٓٓتُقَدِّ َ
 
ٰٓاٰللّ ََٰٓۗاِنَّ

 
ٰٓوَاسْتَغْفِرُوآٰاٰللّ ٰٓاجَْرًاَۗ اَعْظَمَ ٰٓوَّ ِٰٓۙهُوَٰٓخَيْرًا

 
ٰٓاٰللّ ٰٓعِنْدَ نْٰٓخَيْرٍٰٓتَجِدُوْهُ مِّ

حِيْمٌٰٓ ٢٠ٰٰٓٓࣖرَّ
 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri 

(salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau 

sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang 

bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah 

mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, 

maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang 

mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara 

kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari 

sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka 

bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, 

tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang 

baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu 
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memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik 

dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; 

sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang 

 

Dasar pemikiran dalam surah ini adalah adanya istilah yadribun, yang jika 

dipahami berarti melakukan perdagangan (Al-Muslih, 2004). 

 Pembiayaan mudharabah diturunkan dari PSAK Nomor 105 yang 

mengklasifikasikan akuntansi mudharabah menjadi tiga bentuk (Inzani dan Halim, 

2020): 

1) Mudharabah muthlaqah yaitu suatu kerjasama dimana pemilik dana 

memberikan kebebasan dalam mengelola dananya dimana, bagaimana, apa 

yang akan diinvestasikan, dan industri apa yang akan dijalankan. 

2) Mudharabah muqayyadah  yaitu suatu  kerjasama dimana  yang meiliki 

dana memberlakukan batasan terhadap pengelolaannya, termasuk batasan 

terhadap pemilihan lokasi, prosedur, tujuan investasi, dan sektor oleh 

pengelola. 

3) Mudharabah musytarakah adalah jenis kerjasama investasi yang 

pengelolaan dananya melibatkan modal atau dana. 

Menurut jumhur akademisi, rukun dan syarat mudharabah adalah sebagai 

berikut (Meilindawati, 2017) : 

1) Ijab dan qabul 

Hasil dari konsep antaradhin minkum (sama-sama rela) adalah Ijab dan 

Qabul, atau kesepakatan kedua belah pihak. Di sini, akad mudharabah 

dilakukan secara bebas oleh kedua belah pihak. Pemilik dana menerima 
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tanggung jawabnya untuk menyediakan dana, dan pengusaha menerima 

tanggung jawabnya untuk memberikan mengkontribusikan kerja. 

2) Dua orang bekerja sama (al-‘Aqidain) 

Mudharabah mensyaratkan partisipasi setidaknya dua pelaku. Pihak 

pertama, Syahib al-mal, yaitu pelaksana usaha, sedangkan pihak kedua, 

Mudharib atau 'Amil,yaitu pemilik modal. Akad mudharabah tidak akan 

mungkin terjadi tanpa kedua pihak tersebut.. 

3) Adanya modal 

Untuk menghindari ketidaksepakatan pembagian keuntungan dalam 

pembagian laba, maka besaran dan jenis modal harus sudah diketahui dan 

dipahami oleh kedua belah pihak pada saat akad mudharabah. 

Ditandatangani harus dibayar dengan uang, bukan dengan komoditas. 

Sebagian besar peneliti berpikir bahwa modal harus ada dalam bentuk 

uang daripada produk. Mereka berpendapat bahwa karena barang-barang 

ini biasanya bervariasi, mudharabah dengan barang-barang tersebut dapat 

menyebabkan ketidakpastian (fluktuatif). 

4) Adanya pekerjaan atau usaha (Al-‘aml) 

Dalam skenario ini, kategori bisnis yang diizinkan adalah semua kategori 

bisnis. Bisnis yang memiliki keuntungan yang besar serta sesuai kriteria 

syariah. 

5) Nisbah keuntungan  

Kedua belah pihak memiliki hak untuk mengumpulkan persentase ini 

sebagai ketidakseimbangan dengan melakukan mudharabah. Sementara 
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Shahib Al-Mal dibayar untuk deklarasi modalnya, Mudharib diberi 

imbalan atas kerja kerasnya. Kedua belah pihak tidak akan berdebat 

tentang bagaimana membagi keuntungan berkat rasio keuntungan ini. 

F. Pembiayaan Musyarakah 

 Musyarakah juga dikenal sebagai syirkah, berasal dari kata Arab fi'il 

madhi, yang menunjukkan mitra bisnis, sekutu, atau rekanan. Menurut asal 

usulnya, kata “syirkah” berarti “mencampur” atau “mencampur”. Di sini yang 

dimaksud dengan “pencampuran” yaitu seseorang yang mencampurkan uangnya 

dengan uang orang lain sehingga dia tidak bisa membedakan satu sama lain. (Al-

Jaziri) (Aziroh, 2014). 

Musyarakah termasuk salah satu akad yang diperbolehkan menurut syariah 

berdasarkan dalil dalam al-quran dan sunnah. Dalil umum dibolehkannya akad 

musyarakah berdasarkan firman Allah SWT dalam Quran surat Shad (38) ayat 24 

: 

 
ٍٍ ِلَِّْ للَّذِينَ ءَامَنوُاْ  ضُُمُخ عَلىَٰ بَعخ غِى بعَخ خُلَطَاءِٓ لَيَبخ نَ للخ ا مِّ جَتكَِ ِلِىَٰ نِعَاجِهِ ۦِۖ وَِنَِّ كَِِيرًّ  قَالَ لَقدَخ ظلََمَكَ بِسُؤَالِ نَعخ

ا وَأنََابَ  فرََ رَبَّهُ  ۥ وَخَرَّ رَاكِعًّ  تَغخ هُ فٱَسخ ٰـ ا همُخ  ۗ وَظَنَّ دَاوُ  ۥدُ أنََّمَا فَتَنَّ تِ وَقلَِيلٌ  مَّ ٰـ لِحَ ٰـ  وَعَمِلوُاْ للصَّ

 

Terjemahnya: 
Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan 

meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan 

sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian 

mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang orang 

yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah 

mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia 

meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. 

 
 Musyarakah yaitu jenis pembiayaan yang melibatkan sistem bagi hasil 

(syirkah). Uang tersebut digunakan oleh bank sebagai modal kerja untuk bisnis 

nasabah., dan seiring berjalannya waktu, baik bank maupun nasabah akan 
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membagi keuntungan dengan harga yang disepakati (Sihabudin dan Wirman, 

2021) 

 

 

  Jenis Musyarakah antara lain (Musfiroh, 2016) : 

a. Musyarakah Kepemilikan (Syirkah al--‘Amlak) 

Kepemilikan Musyarakah (Al-Amlak) adalah kepemilikan suatu 

harta oleh dua orang atau lebih sebagai akibat pewarisan, wasiat, atau 

syarat lain. Dalam musyarakah, kepemilikan, atau syirkah al-amlak 

ini, kadang-kadang bisa berbentuk ikhtiyari atau jabari. Ketika dua 

orang membeli sesuatu dan kemudian keduanya membayarnya, barang 

yang mereka beli dikenal sebagai syirkah al-amlak. Demikian pula, 

ketika dua orang memberikan sesuatu atau mewariskan sesuatu dan 

kemudian keduanya mendapatkannya, barang yang dihibahkan atau 

diwariskan menjadi milik keduanya. Lalu ada jabari, yaitu segala 

sesuatu yang harus dimiliki oleh orang-orang tertentu, mau atau tidak. 

Artinya, banyak individu yang sudah dapat memilikinya tanpa 

melakukan upaya apapun dalam proses kepemilikan, seperti pewarisan. 

Karena syirkah berlaku untuk harta warisan yang bukan bagian dari 

harta bersama pemilik aslinya. 

b. Musyarakah Akad (Syirkah al’aqd) 

 Akad musyarakah umumnya dianggap sah jika memenuhi kriteria 

yang tercantum di bawah ini.: 
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a. Setiap mitra adalah perwakilan dari yang lain berdasarkan ketentuan 

kontrak Musyarakah karena masing-masing pihak menerima 

persetujuan dari pihak lain untuk melakukan tugasnya. 

b. Laba dapat dikuantifikasi, artinya setiap karyawan menerima bagian 

tertentu dari pendapatan perusahaan, yang dinyatakan sebagai rasio 

atau persentase. 20%, misalnya, untuk setiap karyawan. 

c. Tidak bisa memberikan nilai nominal yang tepat untuk menentukan 

alokasi bagi hasil. (Misalnya, $1.000.000 untuk setiap rekan kerja), 

karena bertentangan dengan gagasan syirkah untuk membagi 

keuntungan dan risiko dari usaha bisnis. 

G. Profitabilitas 

 Keuntungan dari penjualan yang memanfaatkan investasi, yang dievaluasi 

dengan rasio profitabilitas, menunjukkan pengelolaan perusahaan yang efektif 

(Agustina, 2018). Profitabilitas juga penting dalam bisnis jangka panjang karena 

mengungkapkan jika entitas perusahaan memiliki prospek masa depan yang akan 

datang.  

ءِۗ وَنَ  ا عَلٰى هٰٓؤُلَْ  نْ انَْفسُِهِمْ وَجِئْنَا بكَِ شَهِيْدًّ ا عَلَيْهِمْ مِّ ةٍ شَهِيْدًّ لْنَا عَلَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فيِْ كُلِّ امَُّ يْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًّا لِّكُلِّ زَّ

بشُْرٰى للِْمُسْلِمِينَْ  رَحْمَةًّ وَّ هدًُّى وَّ شَيْءٍ وَّ

ࣖ.  

Terjemahnya: 

“Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami bangkitkan pada setiap umat 

seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan 

engkau (Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Dan Kami turunkan 

Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai 

petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri 

(Muslim).” 
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Profitabilitas dalam Islam merupakan profit yang dicapai dengan tujuan 

atau orientasi yang sama, yaitu akhirat. Untuk mencapai tujuan akhirat tersebut 

tentu kita membutuhkan jalan yang harus dilalui, yang dimaksud dengan jalan 

sesuai yang diperintahkan oleh Allah SWT. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap 

Muslim untuk mengikuti firman Allah SWT dan Sabda Rasul-Nya. Karena 

sesungguhnya setiap kehidupan kita di dunia sudah ada yang mengaturnya. 

Profitabilitas dalam perspektif Islam yang berpedoman pada Al-Qur‟an dan 

Hadist, menjadi suatu acuan kita dalam mencapai sebuah tujuan profitabilitas 

tanpa meninggalkan orientasi akhirat. Banyak makna lain, selain keuntungan 

angka atau pun materil. Karena sesungguhnya angka ataupun materil tersebut 

hanya merupakan suatu alat guna mencapai tujuan akhirat tersebut. (Pratama 

2018). 

Tujuan berikut terkait dengan profitabilitas perusahaan dan pihak ketiga: 

(Kasmir, 2017) : 

a. Bagaimana mengukur dan menghitung keuntungan perusahaan selama 

periode waktu tertentu 

b. Bagaimana menganalisis evolusi laba secara berkala 

c. Mengevaluasi produktiv keseluruhan perusahaan, serta penggunaan uang 

pinjaman dan dana itu sendiri 

 Pemegang saham dan calon investor mengelola kapasitas bank untuk 

menciptakan laba bersih untuk pembayaran dividen dengan menggunakan ukuran 

pengembalian ekuitas. 
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 Rasio yang ditampilkan sebagai persentase, mengevaluasi laba bersih 

dalam hubungannya dengan modal. Rasio ini menunjukkan pemanfaatan yang 

efektif dari modal sendiri. Status bisnis semakin baik semakin besar pengembalian 

atau uang yang dihasilkan. ROE memiliki kelemahan yaitu menyebabkan bank 

dengan modal yang lebih kecil memiliki rasio yang lebih tinggi (Rivalah Anjani 

n.d.). 

Untuk alasan berikut, ROE merupakan titik awal yang berguna untuk 

memeriksa posisi keuangan bank. (Idrus, 2018) : 

a. Jika ROE bank sangat rendah dibandingkan dengan bank lain, akan 

lebih sulit memperoleh modal tambahan. 

b. ROE yang rendah dapat menghambat perkembangan anak karena 

undang-undang menuntut agar aset memiliki persentase tertentu dari 

modal ekuitas bila dinilai paling tinggi. 

c. ROE dapat dipecah menjadi segmen-segmen yang memudahkan untuk 

melihat pola kinerja bank. 

 Keputusan investor untuk tetap berinvestasi bahkan meningkatkan 

investasinya sangat dipengaruhi oleh kenaikan ROE. Bank Indonesia menetapkan 

parameter berikut untuk menentukan tingkat kesehatan bank dalam rangka 

meningkatkan ROE: 

                                             Tabel 1.4 

               Kriteria Penilian Kesehatan Bank dengan ROE 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Sehat ROE > 15% 

2 Sehat 12,5% < ROE ≤ 15% 

3 Cukup Sehat 5% < ROE ≤ 12,5% 

4 Kurang Sehat 0% < ROE ≤ 5% 
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5 Tidak Sehat ROE ≤ 0% 

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004 

H. Non Performing Financing (NPF)  

 NPF merupakan komponen rasio keuangan yang digunakan oleh bank 

untuk mengukur risiko kerugian yang diakibatkan oleh calon debitur yang gagal 

memenuhi komitmen pinjamannya kepada bank. 

 
 Apabila rasio NPF bank melebihi batas aman 5%, maka akan berpengaruh 

terhadap tingkat kesehatan bank. Risiko yang akan dihadapi bank akan meningkat 

seiring dengan jumlah pembiayaan bermasalah. (Yolanda dan Ariusni, 2019). 

 Faktor-faktor di luar kendali peminjam yang dapat mengakibatkan gagal 

kredit antara lain: 

a. Perubahan kebijakan atau peraturan yang mempengaruhi industri atau bidang 

usaha debitur. Perkembangan ini merupakan tantangan konstan bagi para 

pendiri dan manajemen perusahaan. Kapasitas perusahaan untuk 

mengantisipasi perubahan dan beradaptasi dalam mengelola bisnisnya sangat 

penting untuk keberhasilannya. 

b. Prospek usaha debitur terganggu atau menjadi tantangan bagi perusahaan 

debitur untuk berkembang sesuai dengan tujuan usahanya karena tingginya 

tingkat persaingan, kemajuan teknologi, dan perubahan preferensi klien. 

c. Bencana alam yang berdampak pada perusahaan debitur dipengaruhi oleh 

variabel geografis. 

I. Kerangka Berfikir 
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 Variabel independen (X) dalam penelitian ini yaitu pembiayaan 

mudharabah (X₁ ) dan pembiayaan Musyarakah (X₂ ), sedangkan variabel 

dependen (Y) yaitu Return On Equity (ROE). Sedangkan Non Performing 

Financing (NPF) sebagai variabel intervening (Z). 

 

 

 

Gambar 1.1 
Kerangka Berfikir 
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(X₂ ) 

(Z) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian  

Teknik yang digunukan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif teknik  filosofis positivis digunakan untuk mempelajari populasi 

atau sampel tertentu. Metode kuantitatif menitikberatkan pada gejala-gejala 

yang dikenal sebagai variabel-variabel yang memiliki ciri-ciri tertentu dalam 

keberadaan manusia. Pendekatan penelitian kuantitatif memberikan penekanan 

yang kuat pada studi data numerik (angka) yang telah mengalami pemrosesan 

statistik. Jenis penelitian inferensial sering dilakukan dengan menggunakan 

strategi kuantitatif yang bergantung pada temuan penelitian dan kemungkinan 

kesalahan penolakan hipotesis nol. Strategi ini bercirikan pendekatan 

kuantitatif karena analisisnya didasarkan pada statistik dan bahan 

penelitiannya berupa kuantitatif. 

Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif untuk menguji pengaruh non 

performing financing (NPF) dan pembiayaan mudharabah terhadap 

profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia. Karena data yang disediakan 

bersifat numerik dan dapat dievaluasi dengan menggunakan analisis statistik, 

penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 

2. Jenis Penelitian 

Memanfaatkan studi asosiatif untuk menentukan hubungan antara dua 

objek atau lebih. Penelitian ini menggunakan non performing financing (NPF) 
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sebagai variabel intervensi untuk menguji pengaruh pembiayaan mudharabah 

dan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Indonesia. Data rasio 

keuangan yang digunakan mencakup tahun 2013–2021 dan diperoleh dari 

kuarter laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia melalui data statistik 

yang tersedia di website Bank Muamalat Indonesia.  

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data 

dikumpulkan. Data adalah fakta-fakta aktual tentang subjek penelitian yang 

dikumpulkan di lokasi penelitian; data penelitian adalah data sekunder.. Data 

sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber informasi kedua atau 

sekunder; ini adalah fakta-fakta aktual tentang masalah penelitian yang 

dikumpulkan dalam penelitian dan digunakan dalam penelitian. Ini juga 

dikenal sebagai data kedua atau sekunder yang kita butuhkan.  

Bergantung pada sumbernya, data dapat dibagi menjadi dua kategori: data 

primer terdiri dari informasi yang diperoleh secara langsung dari responden, 

subjek penelitian, atau orang yang dekat dengannya. Sedangkan data sekunder 

yaitu informasi yang dikumpulkan dan disebarluaskan oleh sumber selain 

peneliti, data primer diterima.  

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber 

yang diperoleh peneliti melalui berbagai media perantara (diperoleh dan 

didokumentasikan oleh pihak luar), berupa laporan keuangan bank, sebagai 
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bahan pertimbangan (Yulita dan Ronny, 2014). Diperoleh dari laporan 

kuarteran Bank Muamalat Indonesia periode 2013-2021 melalui website 

www.bankmuamalat.co.id. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik dokementasi. Pendekatan pengumpulan 

melibatkan pengumpulan informasi yang telah diperoleh dari pihak lain (sudah 

dapat diakses). Data sekunder laporan keuangan kuarteran Bank Muamalat 

Indonesia yang akan dikaji untuk periode 2013-2021 di website resmi bank itu 

sendiri. 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah kategori luas yang mencakup orang atau benda 

dengan kuantitas dan atribut tertentu. Topik atau item yang diselidiki 

peneliti, dilanjutkan dengan kesimpulan (Sugiyono, 2010). Peneliti 

memilih untuk mengeksplorasi aspek dan atribut tertentu dari subjek atau 

hal sebelum membuat kesimpulan. Tahun 2013 sampai dengan tahun 

2021, populasi penelitian adalah Bank Muamalat Indonesia. 

2. Sampel 

 Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan cara sampling 

saturasi, yaitu pendekatan pengambilan sampel yang mencakup setiap 

anggota masyarakat.. Metode ini sering digunakan ketika ukuran populasi 

kecil atau ketika diinginkan tingkat kesalahan yang sangat rendah (Hasim, 

2013). Strategi pengambilan sampel ini bertujuan untuk menghasilkan 
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sampel yang memenuhi tujuan penelitian dengan menggunakan kriteria 

sebagai berikut: 

a. Seluruh Bank Muamalat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2021. 

b. Telah menerbitkan laporan keuangan yang memuat informasi 

pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Musyarakah, Return On Equity 

(ROE), dan Non Performing Financing (NPF). 

c. Publikasi laporan keuangan kuarteran. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan analisis model persamaan struktural (SEM) 

berbasis partial least squares (PLS).  

1. Structural Equation Modeling (SEM) adalah Teknik analitik multivariat 

menunjukkan hubungan linear yang sezaman antara komponen yang dapat 

diukur secara langsung (variabel laten) dan variabel yang dapat diamati 

(indikator).  

2. Partial Least Square menjadi alat analisis yang dapat dipercaya karena tidak 

bergantung dengan skala pengukuran (pengukuran membutuhkan skala 

interval atau rasio), ukuran sampel, dan distribusi residual (Sholiha, 2015) 

 Untuk mengantisipasi dan membangun teori, digunakan SEM dengan PLS. 

Ini berbeda dengan SEM berbasis kovarians, yang dirancang untuk memverifikasi 

dan menguatkan ide-ide saat ini. Jika penelitian bersifat eksplorasi atau 

perpanjangan dari teori struktural yang ada. Selain itu, variabel laten endogen 

dapat diprediksi menggunakan PLS SEM, serta variabel penting. 
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Gambar 1.2 

Model Pengukururan Metode SEM-PLS 

 

 

  

  

 

 

  

 

Ada berbagai langkah untuk menggunakan pendekatan PLS (Anuraga, 

2017).: 

1. Merancang Struktural (Inner Model)  

Inner Model (hubungan batin, model struktural, dan teori substantif) 

menentukan hubungan antara variabel laten. Model struktural dievaluasi 

menggunakan uji R-square untuk konstruk dependen, uji Stone-Geisser Q-

square untuk relevansi prediktif, uji-t, dan signifikansi koefisien parameter 

jalur struktural. 

2. Merancang Pengukuran (Outer Model) 

 Pengujian PLS diawali dengan pengujian model pengukuran 

untuk memastikan validitas konsep dan reliabilitas instrumen. Uji validitas 

dilakukan untuk menentukan perangkat penelitian apa yang harus diukur. 

Uji validitas konsep PLS meliputi validitas konvergen, validitas 

diskriminan, dan ekstraksi rata-rata (AVE). Uji reliabilitas digunakan untuk 

   Analisis Outer Model 

    Analisis Inner Model 

   Composite Reliability 

    Convergent Validity 

    Discriminant Validity 

Coefficient Path 

            R-Square 
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menilai seberapa konsisten alat ukur mengukur konsep atau seberapa 

konsisten tanggapan responden terhadap alat tersebut. Tanggapan 

seseorang terhadap posisinya dianggap dapat diandalkan jika konstan. 

Keandalan komposit dan pendekatan alfa Cronbach dapat digunakan 

dalam uji reliabilitas PLS. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Profil PT. Bank Muamalat Indonesia 

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, sering disebut sebagai "Bank Muamalat 

Indonesia" atau "BMI", adalah suatu perseroan yang berkedudukan di Jakarta 

yang didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 November 1991 M atau 24 

Rabiuli Akhir 1412 H, dihadapan Yudo Paripurno, SH, Notaris. Pada tanggal 30 

Maret 1992, melarikan diri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan No. 

970 Tahun 1992, dan pada tanggal 28 April 1992, Tambahan No. 1919A 

diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 34. 

Konsep BMI digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan 

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan para pengusaha Muslim, yang 

kemudian disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Alhasil, pada 1 Mei 

1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia menjadi bank pertama di 

Indonesia yang beroperasi dengan prinsip syariah. 

Sebagai konsekuensi dari keberlanjutan BMI, berbagai produk keuangan 

berbasis syariah. Selanjutnya, pada tahun 2004, Bank Muamalat Indonesia 

meluncurkan program tabungan langsung pertama di Indonesia dengan produk 

Shar-e, memperoleh sertifikasi BMI dari MURI sebagai yang pertama di 

Indonesia yang menggunakan teknologi chip pada Kartu Debit Syariah. Selain itu, 

BMI memberikan layanan berupa layanan e-channel yang diklasifikasikan ke 
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dalam berbagai layanan online banking, mobile banking, ATM, dan cash 

management di tahun 2011. 

Bank Muamalat berevolusi dan beradaptasi dengan cara baru setiap tahunnya, 

menjadi bank dengan organisasi yang terus berkembang. Bank Muamalat akan 

terus berusaha untuk mencapai tujuannya menjadi lembaga keuangan terkemuka 

“The Best Islamic Bank and Top 10 Banks in Indonesia with Strong Regional 

Presence” melalui strategi bisnis bank yang terencana dan terarah. 

2. Visi dan Misi 

Visi : 

“Menjadi bank syariah terbaik dan salah satu dari 10 bank terbesar di Indonesia 

dengan tingkat regional.” 

Misi : 

“Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan irasional dengan fokus 

pada jiwa wirausaha berlandaskan prinsip kehati-hatian, kualitas sumber daya 

manusia yang syariah dan profesional, serta orientasi investasi yang inovatif untuk 

memaksimalkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan” 

3. Produk Bank Muamalat Indonesia 

a. Produk Penghimpunan Dana 

1) Tabungan Ummat : Investasi dana melalui akad dengan Mudharabah. 

2) Tabungan Arafah: Pilihan asuransi jiwa untuk uang persiapan haji. 

3) Deposito Mudharabah: Metode bagi hasil untuk investasi swasta dan 

badan hukum. 

4) Deposito Fulinves: Investasi perorangan periode 6 dan 12 bulan. 
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5) Giro Wadi’ah: Menyetorkan uang dari pihak ketiga dalam bentuk giro, 

dengan penarikan yang dapat dilakukan setiap saat dengan cek, tunai, 

atau pemindahbukuan. 

6) Shar-e: Bundel kartu shar-e yang menggabungkan akses mudah ke 

ATM, Debit, dan Phone Banking dengan penghematan investasi 

syariah yang cepat. 

b. Produk Penanaman Dana 

1) Konsep Jual beli  

 Murabahah: Jual beli produk dengan pendapatan tambahan yang 

disepakati. Harga tidak dapat berubah selama periode perjanjian. 

 Salam: uang muka, pembayaran uang untuk pembelian barang 

yang akan dikirim di kemudian hari. 

 Istishna': Jual beli barang di mana produsen bertugas memproduksi 

barang untuk pembeli, termasuk pembayaran yang meningkat. 

2) Konsep Bagi Hasil 

 Musyarakah: Kerja sama antara dua pihak untuk suatu perusahaan 

tertentu dimana masing-masing pihak membayar dalam arti 

pendapatan dan risiko dibagi sesuai dengan syarat-syarat 

perjanjian. 

 Mudharabah: Kolaborasi antara bank dan nasabah dengan keahlian 

atau kompetensi untuk menjalankan bisnis. Dalam skenario ini, 

Shahibul Maal mendelegasikan pengelolaan uangnya kepada 

pekerja atau manajer. 
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3) Konsep Sewa 

 Ijarah: perjanjian sewa di mana satu orang mendapatkan dari orang 

lain dengan membayar sesuatu di bawah ketentuan kontrak yang 

telah diatur sebelumnya. 

 Ijarah Mutahiya Bittamlik: perjanjian sewa yang memuncak 

dengan penyewa mendapatkan kepemilikan barang, atau lebih 

khusus, campuran dari kontrak jual beli dan sewa. 

c. Produk Jasa  

1) Wakalah: akad yang memungkinkan pihak ketiga untuk menangani 

bisnis mereka untuk jangka waktu tertentu dan dengan batasan 

tertentu. 

2) Kafalah : Janji yang dibuat oleh penanggung kepada pihak ketiga 

untuk melaksanakan tugas tertanggung atau pihak kedua. 

3) Hawalah: pengelihan hutang agar wajib dibayar oleh yang 

menanggung hutang. 

4) Rahn: yang memiliki salah satu aset pinjaman yang diterima sebagai 

jaminan. 

5) Qardh: pemberian harta yang dapat ditagih atau dapat diperoleh 

kembali. 

B. Deskripsi Variabel Penelitian 

1. Pembiayaan Mudharabah (X1) 
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Nilai pembiayaan mudharabah dalam penelitian ini dikumpulkan 

dari laporan keuangan publik Bank Muamalat Indonesia. Berikut statistik 

pembiayaan mudharabah Bank Muamalat Indonesia tahun 2013-2021. 

 

Tabel 1.5 

Pembiayaan Mudharabah 

Tahun Periode Pembiayaan Mudharabah 

2013 

kuarter 1 13.5296 

kuarter 2 13.7665 

kuarter 3 13.7948 

kuarter 4 13.6334 

2014 

kuarter 1 13.8904 

kuarter 2 14.0003 

kuarter 3 14.4257 

kuarter 4 14.3475 

2015 

kuarter 1 14.2314 

kuarter 2 14.1759 

kuarter 3 14.0907 

kuarter 4 13.8941 

2016 

kuarter 1 13.8941 

kuarter 2 13.7119 

kuarter 3 13.2114 

kuarter 4 13.4132 

2017 

kuarter 1 13.7329 

kuarter 2 13.6865 

kuarter 3 13.6566 

kuarter 4 13.5106 

2018 

kuarter 1 13.5621 

kuarter 2 13.014 

kuarter 3 13.0759 

kuarter 4 12.989 

2019 

kuarter 1 13.0923 

kuarter 2 13.5436 

kuarter 3 13.3717 

kuarter 4 13.5365 

2020 
kuarter 1 13.5244 

kuarter 2 13.3795 
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kuarter 3 13.2653 

kuarter 4 13.3376 

2021 

kuarter 1 13.3882 

kuarter 2 13.1742 

kuarter 3 13.2422 

kuarter 4 13.1733 

                    Sumber:Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun 2021 

Berdasarkan Tabel 1.5, perkembangan Pembiayaan 

Mudharabah mengalami pasang surut dari tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2021 secara keseluruhan, dari kuarter 1 ke kuarter 4. 

Kuarter 1 tahun 2013 sebesar 13.5296, meningkat sebesar 13.6334 

pada kuarter 4. Pada tahun 2014, kuarter pertama sebesar 13,8904, 

sedangkan kuarter keempat meningkat sebesar 14,3475. Itu adalah 

14,2314 pada kuarter pertama 2015, tetapi turun menjadi 13,8941 

pada kuarter keempat. 13,8941 pada kuarter pertama 2016, dan 

turun 13,4132 pada kuarter keempat. Itu 13,7329 pada kuarter 

pertama 2017, dan turun 13,6566 pada kuarter keempat. Itu 

13,5621 pada kuarter pertama 2018, tetapi turun 12,989 pada 

kuarter keempat. Itu adalah 13,0923 pada kuarter pertama 2019 dan 

meningkat 13,5365 pada kuarter keempat. Pada tahun 2020, 

menjadi 13,5244 pada kuarter pertama dan 13,3376 pada kuarter 

keempat. 13,3882 pada kuarter pertama 2021 dan turun 13,1733 

pada kuarter keempat. 

2. Pembiayaan Musyarakah (X2) 
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Nilai keuangan musyarakah dikumpulkan untuk penelitian ini dari 

laporan keuangan publik Bank Muamalat Indonesia. Berikut statistik 

keuangan Musyarakah dari Bank Muamalat Indonesia tahun 2013-2021. 

Tabel 1.6 

Pembiayaan Musyarakah 

Tahun Periode Pembiayaan Musyarakah 

2013 

kuarter 1 16.8689 

kuarter 2 16.6901 

kuarter 3 16.898 

kuarter 4 17.1583 

2014 

kuarter 1 16.9281 

kuarter 2 16.9034 

kuarter 3 16.6225 

kuarter 4 16.7411 

2015 

kuarter 1 16.6297 

kuarter 2 16.8274 

kuarter 3 16.8304 

kuarter 4 16.8484 

2016 

kuarter 1 16.8484 

kuarter 2 16.8547 

kuarter 3 16.8629 

kuarter 4 16.8553 

2017 

kuarter 1 16.8366 

kuarter 2 16.8336 

kuarter 3 16.8165 

kuarter 4 16.8041 

2018 

kuarter 1 16.7996 

kuarter 2 16.6565 

kuarter 3 16.6402 

kuarter 4 16.6215 

2019 

kuarter 1 16.5941 

kuarter 2 16.5395 

kuarter 3 16.5004 

kuarter 4 16.4692 

2020 

kuarter 1 16.4581 

kuarter 2 16.4717 

kuarter 3 16.4744 
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kuarter 4 16.4882 

2021 

kuarter 1 16.4763 

kuarter 2 16.4703 

kuarter 3 16.4975 

kuarter 4 16.0262 

                    Sumber:Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun 2021 

Berdasarkan Tabel 1.6 yang menunjukkan evolusi 

Pembiayaan Musyarakah dari tahun 2013 hingga 2021, 

Musyarakah mengalami pasang surut dari kuarter 1 ke kuarter 4. 

Kuarter 1 tahun 2013 sebesar 16,8689, sedangkan kuarter 4 

meningkat sebesar 17,1583. Pada tahun 2014, kuarter 1 yaitu 

16.9281, sedangkan kuarter 4 yaitu 16.7411. Berdasarkan Tabel 

1.6 yang menggambarkan sejarah Pembiayaan Musyarakah dari 

tahun 2013 hingga 2021, Musyarakah mengalami pasang surut dari 

kuarter1 sampai kuarter 4. Kuarter 1 tahun 2013 sebesar 16,8689, 

sedangkan kuarter 4 tumbuh sebesar 17,1583. Pada tahun 2014, 

kuarter 1 adalah 16.9281, sedangkan kuarter 4 yaitu 16.7411. Pada 

tahun 2018 menjadi 16,7996 pada kuarter pertama dan 12,6215 

pada kuarter keempat. Pada tahun 2019, kuarter I sebesar 16.5941, 

sedangkan kuarter 4 meningkat sebesar 16.4692. kuarter 1 16,4581 

pada kuarter pertama tahun 2020, dan meningkat 16,4882 pada 

kuarter 4. Itu 16,4744 pada kuarter 1 2021, tetapi turun 16,0262 

pada kuarter 4. 

3. Rerturn On Equity (Y) 
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Berikut adalah statistik Return On Equity Bank Muamalat 

Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2021. 

Tabel 1.7 

Return On Equity 

Tahun Periode ROE 

2013 

kuarter 1 40.77 

kuarter 2 42.32 

kuarter 3 41.69 

kuarter 4 37.87 

2014 

kuarter 1 21.77 

kuarter 2 19.96 

kuarter 3 9.56 

kuarter 4 4.13 

2015 

kuarter 1 9.78 

kuarter 2 7.94 

kuarter 3 5.66 

kuarter 4 2.2 

2016 

kuarter 1 3.76 

kuarter 2 2.28 

kuarter 3 1.89 

kuarter 4 3 

2017 

kuarter 1 1.83 

kuarter 2 2.25 

kuarter 3 1.7 

kuarter 4 0.87 

2018 

kuarter 1 1.5 

kuarter 2 5 

kuarter 3 3.69 

kuarter 4 1.16 

2019 

kuarter 1 0.25 

kuarter 2 0.27 

kuarter 3 0.26 

kuarter 4 0.45 

2020 

kuarter 1 0.3 

kuarter 2 0.3 

kuarter 3 0.29 

kuarter 4 0.29 

2021 kuarter 1 0.23 
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kuarter 2 0.23 

kuarter 3 0.23 

kuarter 4 0.29 

                        Sumber:Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun 2021 

Berdasarkan Tabel 1.7, evolusi Return On Equity (ROE) 

dari tahun 2013 hingga 2021 ditandai dengan naik turunnya dari 

kuarter 1 ke kuarter 4. Seperti pada tahun 2013, kuarter 1 sebesar 

40,77%, sedangkan kuarter 4 sebesar 37,87%. Pada tahun 2014, 

kuarter 1 sebesar 21,77%, sedangkan kuarter 4 lebih rendah 4,13%. 

Itu 9,78% pada kuarter 1 2015, dan turun 2,2% pada kuarter 4. Itu 

3,76% pada kuarter 1 2016, dan turun 3% pada kuarter 4. Pada 

tahun 2017 sebesar 1,83% pada kuarter 1 dan 0,87% pada kuarter 

4. Tahun 2018 1,5% pada kuarter 1, dan meningkat 1,16% pada 

kuarter 4. Itu 0,25% pada kuarter 1 2019, setelah kenaikan 0,45% 

pada kuarter 4. Itu 0,3% pada kuarter 1 tahun 2020, dan meningkat 

sebesar 0,29% pada kuarter 4. Itu 0,23% pada kuarter 1 2021, dan 

meningkat 0,29% pada kuarter 4. 

4. Non Performing Financing  (Z) 

Nilai non-performing financing dikumpulkan untuk penelitian ini 

dari laporan keuangan publik Bank Muamalat Indonesia. Statistik Non 

Performing Financing Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2021 disajikan di bawah ini.. 

                                           Tabel 1.8 

                             Non Performing Financing 

Tahun Periode NPF 
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2013 

kuarter 1 1.76 

kuarter 2 1.86 

kuarter 3 1.84 

kuarter 4 0.78 

2014 

kuarter 1 1.56 

kuarter 2 3.18 

kuarter 3 4.74 

kuarter 4 4.76 

2015 

kuarter 1 4.73 

kuarter 2 4.81 

kuarter 3 3.49 

kuarter 4 4.85 

2016 

kuarter 1 4.33 

kuarter 2 4.61 

kuarter 3 1.92 

kuarter 4 1.4 

2017 

kuarter 1 2.92 

kuarter 2 3.74 

kuarter 3 3.07 

kuarter 4 2.75 

2018 

kuarter 1 3.45 

kuarter 2 0.88 

kuarter 3 2.5 

kuarter 4 2.58 

2019 

kuarter 1 3.35 

kuarter 2 4.53 

kuarter 3 4.64 

kuarter 4 4.3 

2020 

kuarter 1 4.98 

kuarter 2 4.97 

kuarter 3 4.95 

kuarter 4 3.95 

2021 

kuarter 1 4.18 

kuarter 2 3.97 

kuarter 3 3.97 

kuarter 4 0.08 

                        Sumber:Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun 2021 
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Berdasarkan Tabel 1.8, perkembangan Non Performing 

Financing (NPF) dari tahun 2013 ke tahun 2021 ditandai dengan 

naik turunnya dari kuarter 1 kuarter 4. Seperti pada tahun 2013, 

kuarter 1 sebesar 1,76%, sedangkan kuarter 4 sebesar 0,78 %. 

Kuarter 1 2014 mengalami peningkatan 1,56%, sedangkan kuarter 

4 mengalami peningkatan 4,76%. Pada 2015, sebesar 4,73% pada 

kuarter 1 dan 4,85% pada kuarter 4. Itu 4,33% pada kuarter 1 2016, 

dan turun 1,4% pada kuarter keempat. Pada tahun 2017 sebesar 

2,92% kuarter  1 dan 2,75% kuarter 4 . Sebesar  3,45% pada 

kuarter 1 2018, dan turun 2,58% pada kuarter 4. Itu 3,35% pada 

kuarter 1 2019, setelah naik 4,3% pada kuarter 4. Pada tahun 2020, 

sebesar 4,98% pada kuarter 1 dan 3,95% pada kuarter 4. Pada 

tahun 2021, kuarter I mengalami peningkatan sebesar 4,18 persen, 

sedangkan kuarter 4 mengalami penurunan sebesar 0,08 persen. 

C. Deskripsi Hasil Penelitian 

1. Analisis Outer Model 

Menggunakan program SmartPLS 3.2.8, outer model dapat 

dibandingkan dengan metodologi analitis berdasarkan tiga kriteria: 

Convergent Validity, Discriminant Validity, dan Composite Reliability. 

a. Uji Validitas 

1) Uji Validitas Konvergen 

Dinilai menggunakan indikator refleksif berdasarkan 

hubungan antara skor item atau skor komponen yang diselidiki 

dengan alat SmartPLS. Ukuran refleksif individu dianggap 
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memiliki nilai yang tinggi jika korelasi antara skor item lebih besar 

dari 0,70 (Ghozali, 2015).  

                                                         Tabel 1.9 

                                                                   Outer Loading 

 
Pembiayaan 

Mudharabah 

Pembiayaan 

Musyarakah 
Profitabilitas 

Non Performing 

Financing 

x₁  1.000    

x₂   1.000   

Y   1.000  

Z    1.000 

                 Sumber: Data diolah SmartPLS, 2022 

Tabel 1.9 menunjukkan bahwa semua loading factor 

memiliki nilai lebih besar dari 0,7 yang menunjukkan bahwa 

semua variabel memuaskan. 

Korelasi antara konstruk dan variabel laten dievaluasi 

dengan Convergent Validity (Validitas Konvergen). Loading factor 

untuk setiap indikasi konsep mencerminkan pengujian validitas 

konvergen. Indikator ini sesuai untuk menilai konstruksi yang 

dibuat ketika nilai loading factor > 0,7. Dalam penelitian empiris, 

nilai loading factor > 0,5 masih dianggap tepat. Pada 

kenyataannya, 0,4 umumnya dianggap oleh para spesialis. Bagan 

ini mewakili sebagian kecil teori yang cukup dapat menjelaskan 

variasi indikator (Haryono, 2017). 

AVE (Average Variance Extracted) juga digunakan untuk 

menguji validitas konvergen (convergent validity). Skor AVE 

harus > 0,5. Karena indikasi tidak dimuat ke dalam konstruk yang 

mewakilinya, jika skor < 0,5, maka dapat dihapus dari konstruk. 
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Jika skor loading antara 0,5 dan 0,7, skor loading tidak boleh 

menghapus indikasi selama skor AVE dan indikator komunitas 

keduanya > 0,5 (Hartono, 2011) dalam (Muprihan Thaib et al., 

2017). Nilai nAVE model adalah sebagai berikut. 

             Tabel 1.10 

                Hasil Average Variance Extracted (AVE) 

 Average Variance Extracted (AVE) 

Pembiayaan Mudharabah 1.000 

Pembiayaan Musyarakah 1.000 

Profitabilitas 1.000 

Non Performing Financing 1.000 

                     Sumber: Data diolah SmartPLS, 2022 

Seperti terlihat pada Tabel 1.10, masing-masing variabel memiliki 

nilai AVE lebih besar dari 0,5. Setiap variabel memenuhi kriteria Validity 

Convergent karena nilai loading factor-nya lebih besar dari 0,7 dan nilai 

AVE-nya lebih besar dari 0,5. Model pengukuran untuk analisis model 

eksternal ditunjukkan pada grafik berikut. 

                           Gambar 1.3  

                                 Output Pengukuran Outer Model 
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  Sumber: Output SmartPLS, 2022 

 

b. Dicriminant Validity 

Sebagai dua cara untuk mengukur Dicriminant Validity, 

nilai beban silang setiap konstruk dan korelasi antara konstruk dan 

konstruk lainnya dalam model dapat dibandingkan. Kedua, 

persyaratan Fornell-Larcker menunjukkan bahwa hubungan dan 

variabel laten lainnya pada validitas diskriminan harus lebih kecil 

daripada akar AVE dalam konsep. (Hair, 2014). 

                                                Tabel 1.11 

                                          Cross Loadings 

 
 

 

                 

S

u

m

b

e

r: Data diolah SmartPLS, 2022 

                       

Jika diintegrasikan dengan variabel laten tambahan, maka 

nilai loading factor setiap indikator dari setiap variabel laten 

berasal dari konstruk yang dituju dan lebih tinggi dari nilai loading 

factor konstruk lainnya, seperti terlihat pada Tabel 1.11. Karena 

nilai korelasi indikator dengan konsep lebih besar dibandingkan 

dengan indikator konstruk lainnya, maka setiap variabel laten 

memiliki discriminant validity yang sangat baik.. 

                                           Tabel 1.12 

                            Fornell-Larcker Criterion 

   
Pembiayaan 

Mudharabah 

Pembiayaan 

Musyarakah 
Profitabilitas 

Non 

Performing 

Financing 

x₁  1.000 0.435 0.292 0.335 

x₂  0.435 1.000 0.486 -0.208 

Y 0.292 0.486 1.000 -0.475 

Z 0.335 -0.208 -0.475 1.000 
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ata diolah SmartPLS, 2022 

 

Menurut temuan pada tabel 1.12, semua nilai pada Fornell-Larcker 

Criterion untuk setiap konstruk lebih besar dari hubungannya dengan 

faktor lain. Cross-loading dan kriteria Fornell-Larkcer menunjukkan 

validitas diskriminan komponen model sebagai hasilnya. 

c. Uji Reliabilitas 

Setelah uji validitas konstruk, dilakukan uji reliabilitas konstruk 

yang ditentukan oleh dua kriteria, yaitu Composite Reliability (CR) dan 

Cronbach's Alpha (CA) dari blok indikator, yang menilai konstruk CR 

digunakan untuk menunjukkan dependabilitas yang sangat baik. Sebuah 

konstruk dikatakan dependable jika nilai composite reliability atau 

Cronbach's Alpha >  0,7, namun 0,6 masih dapat diterima. 

                                    Tabel 1.13 

                  Construct Reliability and Validity 

  
Cronbach's 

Alpha 
rho_A 

Composite 

Reliability 

Pembiayaan Mudharabah 1.000 1.000 1.000 

Pembiayaan Musyarakah 1.000 1.000 1.000 

Profitabilitas 1.000 1.000 1.000 

Non Performing 

Financing 
1.000 1.000 1.000 

  
Pembiayaan 

Mudharabah 

Pembiayaan 

Musyarakah 
Profitabilitas 

Non 

Performing 

Financing 

Pembiayaan 

Mudharabah 
1.000       

Pembiayaan 

Musyarakah 
0.435 1.000     

Profitabilitas 0.292 0.486 1.000   

Non 

Performing 

Financing 

0.335 -0.208 -0.475 1.000 
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             Sumber: Data diolah SmartPLS, 2022 

Menurut tabel 1.13, semua konstruksi memiliki nilai 

Cronbach Alpha > dari 0,7, menyiratkan bahwa semua konstruksi 

ini dapat diandalkan. 

D. Pengukuran Model Struktural (Inner Model) 

Setelah menganalisis model dan menentukan bahwa setiap konstruk sesuai 

dengan standar Covergent Valdity, Discriminant Validity, dan Composite 

Reliability, model struktural dievaluasi, yang melibatkan pengujian koefisien 

jalur dan R2.  

R-square untuk konstruk dependen dan uji Stone-Geiser Q-square untuk 

relevansi prediktif digunakan untuk mengevaluasi model struktural. Jika 

faktor laten independen tertentu berpengaruh signifikan terhadap variabel 

laten dependen, maka dapat ditentukan dengan menggunakan nilai R2 

(Ghozali, 2014). 

                                                          Tabel 1.14 

   Hasil R Square 

  R Square R Square Adjusted 

Profitabilitas 0.480 0.431 

Non Performing Financing 0.266 0.222 

                   Sumber: Data diolah SmartPLS, 2022 

Berdasarkan tabel 1.14, variabel profitabilitas memiliki nilai r square 

sebesar 0,480. Hal ini menunjukkan bahwa faktor keuangan mudharabah, 

musyarakah, dan non-performing mempengaruhi 48% variabel rentabilitas, 

sedangkan variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini mempengaruhi 

sisanya sebesar 52%. R kuadrat untuk variabel keuangan saat ini tidak stabil di 

0,266. Hal ini menunjukkan bagaimana variabel pembiayaan bermasalah 
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dipengaruhi oleh komponen pembiayaan mudharabah dan musyarakah sebesar 

26,6% dan 73,4% sisanya dipengaruhi oleh variabel yang di luar penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 

Output Pengukuran Inner Model (Bootstrapping) 

Sumber: Output SmartPLS, 2022 

 

E. Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini, nilai yang termasuk dalam output parth 

coefficients digunakan untuk menguji hipotesis. Tabel output estimasi 

untuk pengujian model struktural 

Tabel 1.15 

Hasil Uji Hipotesis 
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Variabel 

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 
P Values 

Pembiayaan Mudharabah -> 

Profitabilitas 
0.396 0.469 0.172 2.308 0.021 

Pembiayaan Musyarakah -> 

Profitabilitas 
0.196 0.086 0.269 0.730 0.466 

Pembiayaan Mudharabah -> 

Non Performing Financing 
0.524 0.536 0.126 4.155 0.000 

Pembiayaan Musyarakah -> 

Non Performing Financing 
-0.436 -0.499 0.295 1.479 0.140 

Non Performing Financing -> 

Profitabilitas 
-0.566 -0.664 0.172 3.302 0.001 

Pembiayaan Mudharabah -> 

Non Performing Financing -> 

Profitabilitas 

-0.297 -0.364 0.146 2.029 0.043 

Pembiayaan Musyarakah -> 

Non Performing Financing -> 

Profitabilitas 

0.247 0.362 0.272 0.909 0.364 

Sumber: Output SmartPLS, 2022 

 

SmartPLS melakukan pengujian statistik pada setiap koneksi yang 

diantisipasi untuk ditiru. Sampel digunakan untuk menghitung bootstrap. Tes 

bootstrap digunakan untuk mengurangi masalah ketidakteraturan data dalam 

penelitian. Berikut hasil pengujian analisis SmartPLS dengan bootstrap. 

1. Pengujian Hipotesis H1 Pembiayaan Mudharabah berpengaruh Positif 

Terhadap Profitabilitas 

Berdasarkan data pada tabel 1.15 menunjukkan bahwa nilai 

koefisien jalur pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas 

sebesar 0,396 yang ditentukan pada nilai t statistic sebesar 2,308 lebih 

besar dari nilai t tabel sebesar 2,040 dan nilai signifikan sebesar 0,021 

lebih kecil dari nilai alpha sebesar 0,05 dengan demikian H₀  di tolak Ha 

diterima, artinya  pembiayaan mudharabah bepengaruh positif dan 

signifikan, hasilnya H₁  diterima 
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2. Pengujian Hipotesis H2 Pembiayaan Musyarakah berpengaruh Positif 

Terhadap Profitabilitas 

Berdasarkan data pada tabel 1.15 menunjukkan bahwa nilai 

koefisien jalur pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas 

sebesar 0,196 yang ditentukan pada nilai t statistik sebesar 0,730 lebih 

kecil dari nilai t-tabel sebesar 2,040 dan nilai sigifikan sebesar 0,466 lebih 

besar dari nilai alpha sebesar 0,05 dengan demikian H₀  di terima Ha 

ditolak, artinya  pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas, artinya H₂  ditolak. 

3. Pengujian Hipotesis H3 Pembiayaan Mudharabah berpengaruh Positif 

Terhadap Non Performing Financing 

Berdasarkan data pada tabel 1.15 menunjukkan bahwa nilai 

koefisien jalur pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap NPF sebesar 

0,524 yang ditentukan pada nilai t statistik sebesar 4,155 lebih besar dari 

nilai t tabel sebesar 2,040 dan nilai sigifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 

nilai alpha sebesar 0,05 dengan demikian H₀  di tolak Ha diterima, artinya  

pembiayaan mudharabah bepengaruh positif dan signifikan, hasilnya H₃  

diterima 

4. Pengujian Hipotesis H4 Pembiayaan Musyarakah berpengaruh Positif 

Terhadap Non Performing Financing 

Berdasarkan data pada tabel 1.15 menunjukkan bahwa nilai 

koefisien jalur pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap NPF sebesar 

0,436 yang ditentukan pada nilai t statistik sebesar 1,479 lebih kecil dari 
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nilai t tabel sebesar 2,040 dan nilai sigifikan sebesar 0,140 lebih kecil dari 

nilai alpha sebesar 0,05 dengan demikian H₀  di terima Ha ditolak, artinya  

pembiayaan musyarakah tidak bepengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas, hasilnya H₄  ditolak. 

 

 

5. Pengujian Hipotesis H5 Non Performing Financing berpengaruh 

Positif Terhadap Profitabilitas 

Berdasarkan data pada tabel 1.15 menunjukkan bahwa nilai 

koefisien jalur pengaruh NPF terhadap Profitabilitas sebesar 0,566 yang 

ditentukan pada nilai t statistik sebesar 3,302 lebih besar dari nilai t tabel 

sebesar 2,040 dan nilai sigifikan sebesar  0,001 lebih kecil dari nilai alpha 

sebesar 0,05 dengan demikian H₀  ditolak Ha diterima, artinya  NPF 

bepengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, hasilnya H₅  

diterima. 

6. Pengujian Hipotesis H6 Pembiayaan Mudharabah Terhadap 

Profitabilitas melalui Non Performing Financing 

Berdasarkan data pada tabel 1.15 menunjukkan bahwa nilai 

koefisien jalur pengaruh Pembiayaan mudharabah terhadap Profitabilitas 

melalui NPF sebesar 0,297 yang ditentukan pada nilai t statistik sebesar 

2,029 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 2,040 dan nilai sigifikan sebesar  

0,043 lebih kecil dari nilai alpha sebesar 0,05 dengan demikian H₀  
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diterima Ha ditolak, artinya Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Profitabilitas melalui NPF, hasilnya H₆  di tolak. 

7. Pengujian Hipotesis H7 Pembiayaan Musyarakah Terhadap 

Profitabilitas melalui Non Performing Financing 

 Berdasarkan data pada tabel 1.15 menunjukkan bahwa nilai 

koefisien jalur pengaruh Pembiayaan musyarakah terhadap Profitabilitas 

melalui NPF sebesar 0,247 yang ditentukan pada nilai t statistik sebesar 

0.909 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,040 dan nilai sigifikan sebesar  

0,043 lebih kecil dari nilai alpha sebesar 0,05 dengan demikian H₀  ditolak 

Ha diterima, artinya Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Profitabilitas melalui NPF, hasilnya H₇  di terima. 

F. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan mengenai hasil pengolahan data 

dalam penelitian ini, berdasarkan berbagai pengujian dan analisis yang telah 

dilakukan, guna memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh 

antar faktor dalam penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah Pembiayaan Mudharabah dan 

Musyarakah (X), variabel interveningnya adalah Pembiayaan Bermasalah (Y), 

dan variabel terikatnya adalah Rentabilitas (Z). 

1. Pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank 

Muamalat Indonesia 
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Variabel pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh yang 

menguntungkan dan cukup besar terhadap profitabilitas, sesuai dengan 

hasil analisis data dan pengujian hipotesis. 

Mudharabah yaitu kemitraan yang menguntungkan dimana salah 

satu pihak (rabbul mal) memberikan modal dan pihak lain (mudharib) 

menawarkan tenaga kerja (Andiyansari, 2020). Kemungkinan kredit 

tertentu macet terkait dengan kualitas pendanaan. Artinya, semakin baik 

kualitas pembiayaan yang ditawarkan, semakin kecil kemungkinan kredit 

tersebut macet atau mengalami kesulitan. Seperti diketahui, semakin 

banyak kredit macet, semakin menurun pendapatan bank (Kasmir,2005) 

Margin keuntungan yaitu ukuran utama dari tingkat profitabilitas 

perusahaan, dan sangat dipengaruhi oleh kuantitas pembiayaan 

mudharabah dan keuntungan yang direpresentasikan dalam persentase. 

Akibatnya, pembiayaan mudharabah untuk perusahaan diharapkan akan 

memungkinkan mereka untuk meningkatkan profitabilitas dan menarik 

investor baru. 

Hasil penelitian ini menguatkan penelitian Nafiah (2019) yang 

menemukan bahwa variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh 

signifikan terhadap Return On Equity (ROE), serta temuan Rahayu et al 

(2016). Akan tetapi, pada penelitian Indriani Laela Qodriasari (2014) 

mengatakan bahwa pembiayaan mudharabah, memiliki pengaruh negatif 

signifikan terhadap profitabilitas. 
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2. Pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank 

Muamalat Indonesia 

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan 

musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

Pembiayaan musyarakah yaitu akad antara bank syariah dengan 

salah satu pihak sebagai pemilik modal usaha tertentu untuk menghimpun 

modal dan melakukan usaha patungan sesuai dengan nisbah bagi hasil 

yang disepakati para pihak, dan apabila kerugian ditanggung secara 

proporsional menurut kontribusi (Almunawwarah, 2017). Risiko gagal 

bayar kredit sebanding dengan kualitas pendanaan. Dengan kata lain, 

semakin tinggi kualitas pendanaan yang tersedia, semakin kecil 

kemungkinan terciptanya pinjaman terbitan. Keuntungan bank akan turun 

ketika menyadari bahwa ada lebih banyak pinjaman yang diterbitkan. 

Dapat dikatakan bahwa kuantitas uang musyarakah tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Hal ini menunjukkan 

bahwa peningkatan volume pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas bank syariah. Kuantitas uang musyarakah yang 

diberikan oleh bank syariah tidak akan berpengaruh pada profitabilitasnya. 

Karena risiko yang relatif besar, tidak ada pengaruh terhadap 

pembiayaan musyarakah. Bahaya ini meliputi: (1) Nasabah melanggar 

kontrak yang disepakati; dan (2) Nasabah yang dengan sengaja melakukan 

kesalahan dalam menjalankan bisnis untuk keuntungan pribadi. Hal yang 

harus dilakukan oleh bank yaitu menghasilkan pembiayaan tambahan yang 
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berpotensi meningkatkan profitabilitas dan lebih memperhatikan unsur-

unsur non-performing financing guna menurunkan kerugian dan 

meningkatkan profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. 

Penelitian ini didukung oleh temuan Lucy Auditya (2019) bahwa 

pembiayaan musyarakah tidak berdampak besar terhadap Return On 

Equity (ROE). Akan tetapi pada penelitian Zahroh Z.A (2014) menyatakan 

bahwa Pembiayaan mudharabah dan musyarakah memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap tingkat Return On Equity (ROE) secara simultan. 

3. Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap Non Performing 

Financing (NPF) pada Bank Muamalat Indonesia 

Berdasarkan temuan analisis data dan pengujian hipotesis, variabel 

pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan secara 

statistik terhadap Non Performing Financing (NPF). 

Risiko kemacetan atau pembiayaan bermasalah dari pinjaman yang 

disalurkan berkaitan dengan kualitas pembiayaan yang diberikan, artinya 

dalam memberikan pembiayaan, semakin tinggi kualitas pembiayaan yang 

diberikan, semakin kecil risiko pinjaman macet atau bermasalah. , 

sebagaimana diketahui bahwa keuntungan bank akan semakin berkurang 

dengan semakin banyaknya kredit yang dimilikinya. (Kasmir, 2005). 

Setiap tahun pembiayaan NPF mengalami penurunan sedangkan 

pembiayaan mudharabah meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa bank 

syariah secara menyeluruh menyelidiki konsumen potensial sebelum 

mengarahkan dana mereka, menghasilkan pinjaman yang ramah 
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konsumen. Menjaga agar risiko non-performing default tidak meningkat 

ketika kuantitas dana musyarakah meningkat. 

Penelitian ini mendukung hipotesis cashmere yang didukung oleh 

temuan Fazriani dan Mais (2021) yang menemukan bahwa variabel 

pendanaan mudharabah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap 

Non Performing Financing (NPF). 

 

4. Pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap Non Performing 

Financing (NPF) pada Bank Muamalat Indonesia 

Berdasarkan temuan analisis data dan pengujian hipotesis, 

pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap non 

performing financing (NPF). 

Hal ini disebabkan pada bahaya kredit macet (terkait dengan 

kualitas pendanaan. Ini menyiratkan bahwa dalam hal pembiayaan, 

semakin besar kualitas pembiayaan yang ditawarkan, semakin rendah 

kemungkinan kredit atau masalah negatif.  

Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan atau penurunan pembiayaan 

musyarakah tidak berpengaruh terhadap tingkat NPF bank syariah. Selama 

periode penelitian ini, jumlah uang Musyarakah yang dicairkan minimal. 

Karena bank syariah mengakui bahwa pembiayaan musyarakah memiliki 

rasio yang relatif tinggi yaitu 5% dari total pembiayaan, maka bank 

syariah akan berhati-hati dan teliti untuk memastikan meskipun kecil 

jumlah yang disalurkan, calon nasabah yang diperoleh nasabah 
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pembiayaan musyarakah benar-benar sesuai dengan segmen dan target 

yang ditentukan. Dengan demikian, pembiayaan musyarakah dapat 

menurunkan risiko gagal bayar sehingga perubahan pembiayaan 

musyarakah tidak berpengaruh terhadap non performing financing (NPF) 

bank syariah. (Biti, 2019). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Endang (2019) yang 

menyatakan bahwa Pembiayaan Musyarakah menunjukkan bahwa tidak 

berpengaruh terhadap NPF.  Namun, Penelitian ini berbeda dengan 

Hariyani (2017), Permata (2014), Refinaldy (2018), Wibowo (2015), dan 

Anjani (2016) yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas.  

5. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) tehadap Profitabilitas 

pada Bank Muamalat Indonesia 

Variabel Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas, berdasarkan hasil analisis data dan 

pengujian hipotesis. 

Non Performing Financing (NPF) adalah ukuran kualitas aset 

bank; semakin besar nilai NPF (di atas 5%), maka semakin tidak sehat 

bank tersebut. NPF yang tinggi mengurangi keuntungan bank; dan 

pembiayaan bank yang tinggi tidak menjamin bahwa tingkat pengembalian 

modal akan kembali seperti yang diperkirakan karena ada potensi 

pembiayaan yang diberikan bermasalah atau akan berkembang kemacetan 

kredit. 
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Berdasarkan temuan penelitian ini, semakin tinggi NPF maka 

semakin rendah pula ROE-nya. Karena adanya pembiayaan bermasalah, 

pembiayaan yang disalurkan gagal mencapai hasil. NPF yang tinggi juga 

menyebabkan pembentukan cadangan yang lebih besar sehingga 

mengakibatkan penurunan modal bank. Besarnya NPF menjadi salah satu 

hambatan penyaluran pembiayaan. Peningkatan kredit bermasalah ini 

berdampak pada pengembangan cadangan untuk memungkinkan 

pertumbuhan pembiayaan bermasalah ini. Kerugian keuangan adalah biaya 

yang mengakibatkan berkurangnya profitabilitas. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Almunawwaroh 

dan Marliana (2017). Namun hasil ini bertentangan dengan Munir (2018), 

Aisyah dan Sudarno (2015) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh 

positif terhadap Profitabilitas 

6. Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap Profitabilitas melalui 

Non Performing Financing (NPF) pada Bank Muamalat Indonesia 

Berdasarkan temuan analisis data dan pengujian hipotesis, variabel 

pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas Non Performing Financing (NPF). Hal ini mengindikasikan 

bahwa NPF dapat menjadi go-between antara dana musyarakah dan 

profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. 

Hal ini disebabkan karena bank syariah tetap memperhatikan unsur 

kehati-hatian dan berusaha untuk mematuhi hukum syariah saat 

mengalirkan uang tunai ke konsumen. Selain itu, Dewan Pengawas 
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Nasional dan Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan agar tidak 

ada pembagian uang yang sewenang-wenang. Pertumbuhan pembiayaan 

jangka panjang akan terbatas karena bank syariah kurang siap menerima 

risiko karena saluran pendaaan jadi minimal. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Devya (2021) yang 

menyatakn  bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas dengan non performing sebagai variabel intervening 

7. Pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap Profitabilitas melalui 

Non Performing Financing (NPF) pada Bank Muamalat Indonesia 

Berdasarkan temuan analisis data dan pengujian hipotesis, 

pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas melalui 

pembiayaan bermasalah berpengaruh positif dan signifikan. menunjukkan 

bahwa pembiayaan musyarakah dapat bertindak secara langsung maupun 

tidak langsung artinya pembiayaan mudharabah dapat meningkatkan 

Return On Equity (ROE) secara langsung dan adanya perantara faktor lain 

yaitu Non Performing Financing (NPF). 

Pengaruh pembiayaan terhadap rasio NPF lebih banyak disebabkan 

oleh perilaku nasabah atau bank, bukan kuantitas pembiayaan yang 

diberikan. Faktor eksternal dan internal sama-sama berkontribusi terhadap 

pendanaan bermasalah. Masalah internal meliputi kegagalan bank untuk 

memeriksa alokasi dana dan kesalahan klien seperti laba bersih yang lebih 

rendah di perusahaan, peningkatan kredit macet, dan hal-hal lain. 
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Kemudian ada penyebab eksternal seperti bencana alam, perubahan 

kebijakan pemerintah sektor riil, dan sebagainya. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian  annisya (2017) yang 

menyatakan bahwaPembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap 

Profitabilitas melalui NPF sebagai variabel intervening. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pendanaan 

mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat 

Indonesia, dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai variabel 

intervening. Penelitian ini melibatkan 35 sampel. Kesimpulan berikut dapat 

diambil dari data yang diperiksa menggunakan perangkat lunak SEM-PLS. 

1. Pembiayaan mudharabah memiliki dampak yang besar dan 

menguntungkan terhadap profitabilitas. 

2. Pembiayaan musyarakah berdampak signifikan namun baik terhadap 

profitabilitas. 

3. Pembiayaan mudharabah bberdampak positif serta signifikan terhadap Non 

Performing Financing (NPF). 

4. Pembiayaan musyarakah berdampak negatif meskipun tidak signifikan 

terhadap Non Performing Financing (NPF) 

5. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) mengenai Profitabilitas pada 

Bank Muamalat Indonesia 

6. Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Muamalat 

Indonesia melalui Non Performing Financing (NPF) 

7. Pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas melalui Bank 

Muamlat Indonesia pada Non Performing Financing (NPF) 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis pembahasan dan beberapa kesimpulan dalam 

penelitian ini, ada beberapa rekomendasi yang dapat dibuat berdasarkan temuan 

penelitian ini untuk mencapai hasil yang lebih baik, yaitu: 

1. Objek Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada bank syariah sebagai obyek penelitian. 

Diperkirakan bahwa penelitian selanjutnya akan menggunakan item penelitian 

tambahan. 

2. Pihak Pemerintah 

        Pemerintah diharapkan mampu menganalisis dan meningkatkan 

kinerja perbankan secara profesional dari sistem yang ada untuk meningkatkan 

profitabilitas. 

3. Bagi Pihak Bank Umum Syariah 

a. Perbankan syariah harus mampu meningkatkan kualitas pengelolaan 

keuangan penyaluran dengan memperhatikan unsur-unsur pembiayaan 

yang beragam. 

b. Perbankan syariah harus dapat melacak keuangan yang telah disalurkan, 

khususnya pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, agar tidak sering 

terjadi kegagalan perusahaan yang selanjutnya dapat menurunkan laba 

bank. 

c. Perbankan syariah harus memperkuat prinsip kehati-hatian untuk 

menekan terjadinya Non Performing Financing (NPF).  
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5. Pihak Perbankan  

Di Indonesia, perbankan syariah diproyeksikan dapat 

meningkatkan kinerja keuangan, khususnya profitabilitas. Hal ini dapat 

dilakukan dengan mengurangi pengeluaran operasional bank dan 

meningkatkan keuntungan melalui pendanaan yang disalurkan melalui 

dana pihak ketiga yang keduanya terus ditingkatkan.  

6. Pihak Peneliti Yang akan datang 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan di bidang rasio keuangan dan pembiayaan perbankan syariah, 

menambah jumlah variabel rasio keuangan dan dapat menambahkan 

variabel moderasi sebagai pembanding dengan variabel intervensi, dan 

meninjau pembiayaan secara umum. Perbankan Syariah di Indonesia 

secara lebih mendalam.. 
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