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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intellectual capital 
dan sharia compliance terhadap kinerja keuangan. Variabel yang mewakili 
intellectual capital adalah value added capital employed, value added human 
capital,dan structural capital value added serta variabel yang mewakili sharia 
compliance adalah profit sharing ratio, zakat perfomance ratio, dan equitable 
distribution ratio serta  kinerja keuangan yang diukur dengan return on asset. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum syariah 
yang terdapat di Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 
sampling sehingga sesuai kriteria yang ditetapkan diambil 8 sampel bank umum 
syariah selama periode penelitian 2011-2015. Penelitian ini menggunakan alat 
analisis regresi data dan pengujian hipotesis yang menggunakan Uji T dan Uji F. 

Dari hasil Uji F disimpulkan bahwa intellectual capital dan sharia 
compliance bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Secara parsial 
variabel VAHU,STVA, dan ZPR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. 
Serta variabel VACA dan EDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan 
variabel PSR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Berdasarkan 
koefisien determinasi (R2) sebesar 0,881958. Artinya 88,19%  dari variabel 
dependen berupa kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh variabel independennya 
yaitu VACA, VAHU, STVA, PSR, ZPR, dan EDR sedangkan sisanya 11,81% 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.  
 

 

Kata Kunci : Intellectual Capital, Sharia Compliance, Kinerja Keuangan, VACA, 
VAHU, STVA, PSR, ZPR, EDR dan ROA 
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MOTTO 
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akan menanggung perihnya 

kebodohan” 

(Imam Syafi’i) 

 

 

“Just do it!” 

(Nike) 
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 ت
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 ج
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 خ
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 ذ
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 ز
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ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 
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ef 
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ha 
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ye 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 مـتعدّدة
 

 عدّة
 

ditulis 

ditulis 

Muta‘addidah 

‘iddah 

 

C. Ta’marbūtah di akhir kata 

Semua ta’ marbū�ah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata 

tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh 

kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang 
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sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya 

kecuali dikehendaki kata aslinya. 

 حكمة
 

 علّـة
 

 آرامةالأولياء

ditulis 

ditulis 

ditulis 

�ikmah 

‘illah 

karāmah al-auliyā’ 

 

D. Vokal Pendek dan Penerapannya 

-----َ-- 

-----ِ-- 

-----ُ-- 

Fat�ah 

Kasrah 

Dammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a 

i 

u 

 

 فعَل
 
 ذُآر

 
 يَذهب

Fathah 

Kasrah 

Dạmmah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

fa‘ala 

z�ukira 

yaz�habu 

 

E. Vokal Panjang 

1. Fat�ah + alif 

 جاهلـيّة  
 

2. Fat�ah + y�a’ mati  

 تَـنسى
 

3. Kasrah + y�a’ mati 

 آريـم
 

4. D ̣ammah+ wawu 

mati 

 فروض

 

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

 

ā : jāhiliyyah 

 

ā : tansā 

 

ī : karīm 

 

ū : furu�ḍ 

F. Vokal Rangkap 

1. Fat�ah + ya�’ mati ditulis   ai 
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 بـينكم
 

2. Fat�ah + wa�wu 

mati  

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

bainakum 

au 

qaul 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 أأنـتم
 

 اُعدّت
 

 لئنشكرتـم

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a’antum 

u‘iddat 

la’in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf 

awal “al” 

 القرأن
 

 القياس

ditulis 

ditulis 

Al-Qur’ān 

Al-Qiyās 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama 

Syamsiyyah tersebut 

 السّماء
 

 الشّمس

Ditulis 

Ditulis 

as-Samā’ 

asy-Syams 
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I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisannya 

 ذوىالفروض
 

 أهلالسّـنّة

Ditulis 

Ditulis 

�awi� al-furu�ḍ 

Ahl as-Sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia perkembangan bank berprinsip syariah kini 

mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini diawali dari perkembangan 

ekonomi Islam di Indonesia yang menunjukkan sebuah keberhasilan. 

Telah menjadi sebuah pengetahuan umum bahwa perkembangan ekonomi 

Islam ini diawali dengan munculnya lembaga keuangan syariah. Bank 

syariah sebagai penggerak awal lembaga keuangan telah menjadi motor 

utama bagi berkembangnya teori dan praktik ekonomi islam secara 

mendalam. 

Terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang 

perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang mengatur tentang 

peraturan yang membolehkan setiap bank konvensional membuka sistem 

pelayanan syariah dicabangnya (dual banking system), dan terbitnya 

Undang-Undang Nomor 23  Tahun 1999. Perkembangan selanjutnya 

adalah keluarnya fatwa tentang haramnya bunga bank yang dikeluarkan 

oleh MUI pada tahun 2003. Keluarnya fatwa tersebut telah memberikan 

konstribusi bagi berkembangnya industri perbankan syariah. Kemudian 

dilanjutkan dengan terbitnya peraturan perundang-undangan, yakni 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur tentang 

operasional perbankan syariah di Indonesia dan diperbarui dengan 

terbitnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 11/3/PBI/2009 yang memuat 
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tentang prosedur dan aturan dalam mendirikan kantor cabang sehingga 

membuat perkembangan jumlah kantor layanan bank syariah bertambah 

pesat. 

Berdasarkan Outlook Perbankan Syariah 2015, perkembangan 

perbankan syariah selama satu tahun terakhir mengalami pertumbuhan 

ditengah perekonomian dunia yang mengalami perlambatan dan berakibat 

juga pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak sesuai yang 

diharapkan. Hal ini membuktikan bahwa perbankan syariah masih dapat 

mempertahankan eksistensinya dalam kegiatan bisnis usaha  yang semakin 

sulit.   

Perbankan syariah mampu tumbuh sebesar 4,13% sehingga total 

asetnya menjadi Rp 213 triliun. Pembiayaan telah mencapai sebesar Rp 

153 triliun (4,07%) dan penghimpun dana mencapai Rp 174 triliun 

(2,44%). Penghimpun dana terbesar dalam bentuk deposito sebesar Rp 

107,29 triliun (61,35%) diikuti oleh Giro sebesar Rp 52,75 triliun dan 

Tabungan sebesar Rp 14,87 triliun (8,57%). Penyaluran dana masih 

didominasi piutang Murabahah sebesar Rp 93,64 triliun (60,82%) diikuti 

oleh Pembiayaan Musyarakah sebesar Rp 47,35 triliun dan Pembiayaan 

Mudharabah sebesar Rp 7, 97 triliun (5,18%) (Statistik Perbankan Syariah 

Desember 2015).  

Peningkatan pembiayaan tetap diimbangi dengan prinsip kehatian-

hatian sehingga Net Performing Financing (NPF) dapat dijaga. Secara 

rerata NPF mengalami penurunan dari 4,95% tahun lalu menjadi 4,84% 
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pada tahun ini. Akan tetapi perbankan syariah kurang mampu  

mengefisiensi biaya dalam melakukan kegiatan operasionalnya sehingga 

pada rasio BOPO pada tahun ini meningkat sebesar 97% . Kurangnya 

perbankan syariah dalam mengefisiensi biaya mengakibatkan tingkat 

profitabilitas kenaikan yang kecil yakni sebesar 0,49% dibanding tahun 

lalu sebesar 0,41%.  

Sedangkan perkembangan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) 

selama satu tahun tidak mengalami perubahan. Meskipun jumlah Bank 

Umum Syariah (BUS)  sebanyak 12 buah, namun pelayanan pelayanan 

kebutuhan akan perbankan syariah semakin meluas yang tercermin 

bertambahnya Kantor Cabang dari sebelumnya 447 menjadi 450 kantor, 

sementara Kantor Cabang Pembantu mengalami penurunan dari 1.511 

menjadi 1.340 kantor, kantor kas mengalami peningkatan sebesar 3.571 

dari 3.350 kantor, serta mesin ATM yang mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan sebesar 3.571 dari 3.350 mesin. Secara keseluruhan 

jumlah kantor Bank Umum Syariah yang beroperasi sampai Desember 

2015 dibandingkan tahun sebelumnya menurun menjadi 1.990 dari 2.163 

kantor.  Bank Umum Syariah mengalami jumlah jaringan kantor, sehingga 

Bank Umum Syariah memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak. 

Sehingga tenaga kerja yang terdapat Bank Umum Syariah mengalami 

peningkatan sebesar 51.413 dari 41.393 tenaga kerja.  

Kemajuan perbankan syariah tidak terlepas dari kekayaan 

intelektual setiap sumber daya yang dimilikinya untuk memperoleh 
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keuntungan kompetisi usaha dan perhatian dari masyarakat. Kinerja 

intelektual juga menjadi hal penting  yang perlu dipertimbangkan dalam 

sektor perbankan syariah. Menurut Mavridis (2004), sektor perbankan di 

seluruh dunia  telah tumbuh sebagai sektor pengetahuan terkonsentrasi 

seperti telah mengalami lingkungan yang dinamis dan kompetitif karena 

globalisasi ekonomi. Proses globalisasi telah mempercepat kebutuhan 

untuk perubahan dalam inovasi industri demi keunggulan  yang kompetitif 

seperti pada industri perbankan, keuangan, dan teknologi informasi. Firer 

dan William (2003) menyatakan bahwa industri perbankan merupakan 

salah satu dari empat industri yang merupakan intellectual capital 

intencive industry sector, dimana pelayanan sangat bergantung pada 

intelektual/ akal/ kecerdasan manusia. Selain itu, seluruh staf sektor 

perbankan secara intelektual lebih homogen dan konsisten dibandingkan 

sektor ekonomi lainnya (Kubo dan Saka, 2002). 

Adanya kesulitan untuk mengukur  intellectual capital di 

perusahaan secara langsung menyebabkan keberadaannya sulit untuk 

diketahui.  Pulic (1998) mengusulkan mengenai pengukuran secara tidak 

langsung terhadap intellectual capital dengan suatu ukuran untuk menilai 

efisiensi dari nilai tambah sebagai hasil kemampuan intelektual 

perusahaan, yaitu dengan menggunakan Value Added Intellectual 

Coefficient (VAIC). 

Komponen utama dari VAIC dapat dilihat dari sumber daya 

perusahaan yaitu human capital (VAHU – Value Added Human Capital) 
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dalam sektor perbankan memainkan peranan penting dalam aktivitas 

perusahaan. Kegiatan bank yang menjadi perantara keuangan 

membutuhkan tingkat pengetahuan yang tinggi, terutama dalam hal 

kompetensi dan ketrampilan. Tidak cukup hanya didasarkan pada tingkat 

pendidikan individu tetapi perlu juga didukung oleh pelatihan sebagai 

bentuk investasi perusahaan dalam menciptakan keunggulan yang 

kompetitif. Dari sisi structural capital (STVA  -  Structural Capital Value 

Added) dalam sektor perbankan ditandai dengan tingkat fleksibilitas 

organisasi, layanan dokumentasi, adanya pusat pengetahuan, penggunaan 

umum teknologi informasi serta kemampuan organisasi dalam proses 

operasional perbankan tersebut. Dan dari sisi capital employed (VACA – 

Value Added Capital Employed) dalam sektor perbankan dilihat dari 

hubungan erat dan interaksi yang tinggi dengan para stakeholder sebagai 

salah satu bentuk strategi dalam memberikan layanan yang terbaik. 

Topik intellectual capital telah menarik perhatian para peneliti. 

Beberapa penelitian tentang intellectual capital mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. Akan tetapi, penelitian lain 

mengungkapkan hal yang berbeda. Secara teori, pemanfaatan dan 

pengelolaan intellectual capital yang optimal dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chen (2005) et al dengan 

menggunanakan data dari perusahaan listing di Taiwan, membuktikan 

bahwa intellectual capital berpengaruh positif terhadap nilai pasar dan 
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kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan sampel perusahaan 

publik di Taiwan. Bahkan, Chen et al. (2005) menunjukkan bahwa IC 

(VAICTM) dapat menjadi salah satu indikator untuk memprediksi kinerja 

perusahaan di masa depan. Akan tetapi, hasil yang berbeda ditunjukkan 

oleh Penelitian Firer dan William (2003) yang mencoba topik yang serupa 

dengan menggunakan data dari 75 perusahaan perdagangan publik di 

Afrika Selatan. Penemuan mereka tidak dapat menemukan hubungan yang 

kuat antara intellectual capital dengan profitabilitas perusahaan.  

Di Indonesia, penelitian mengenai intellectual capital diantaranya 

telah dilakukan oleh Ulum (2008) yang menguji hubungan antara 

intellectual capital dengan kinerja perusahaan perbankan yang terdaftar di 

BEI tahun 2004-2006. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IC 

(VAICTM) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. IC 

(VAICTM) juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan di 

masa mendatang.  

Kuryanto (2008) meneliti pengaruh hubungan antara intellectual 

capital terhadap kinerja keuangan di perusahaan yang terdaftar di BEI 

pada tahun 2003-2004. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 

intellectual capital tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 

Intellectual capital juga tidak berhubungan dengan kinerja keuangan 

perusahaan di masa mendatang. Dan juga konstribusi intellectual capital i 

berbeda-beda setiap jenis industrinya.  
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Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan ternyata 

menunjukkan hasil yang berbeda-beda mengenai pengaruh intellectual 

capital terhadap kinerja keuangan perusahaan. Perbedaan pengetahuan dan 

pemanfaatan teknologi menjadi salah satu penyebab perbedaan hasil 

penelitian tersebut. Hal ini dikarenakan pada era knowledge based 

bussiness, pengetahuan dan teknologi memegang peranan penting. 

Perbedaan perkembangan dan penggunaan teknologi dapat mengakibatkan 

perbedaan implikasi dan penggunaan intellectual capital di setiap negara. 

Pemanfaatan intellectual capital yang berbeda menyebabkan perbedaan 

kinerja keuangan perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam 

menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini 

meneliti pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan  dengan 

menggunakan data di Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011-2015.  

Kinerja keuangan perbankan syariah selain diukur dengan metode 

konvensional, juga harus diukur dari segi tujuan syariah (maqasid 

syariah), sehingga dapat diketahui apakah kinerja perbankan tersebut atau 

aktivitas muamalah yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah , 

yaitu dengan mengetahui setiap tujuan syariah tersebut akan memberikan 

fleksibelitas, kedinamisan dan kreativitas dalam mengambil kebijaksaanan 

dan aktivitas kehidupan sosial.  

Tantangan utama bank syariah saat ini diantaranya bagaimana 

mewujudkan kepercayaan dari para stakeholder. Selama ini pangsa pasar 

perbankan syariah Indonesia hanya sebesar 5% dari seluruh pasar 
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perbankan nasional, sehingga harus dilakukan berbagai terobosan untuk 

meningkatkan loyalitas nasabah dengan tetap memegang prinsip-prinsip 

syariah.  

Hamed et al (2004) mengungkapkan tiga komponen indikator 

islami yaitu shariah compliance, corporate governance dan social 

enviroment disclosures sebagai pertanggungjawaban penyediaan informasi 

kepatuhan syariah sedangkan loyalitas nasabah dapat terpupuk dan 

meningkat apabila adanya kepastian usaha dari entitas bank syariah. 

Kepastian usaha bank syariah dapat dilihat dari  kinerja keuangan bank 

syariah tersebut. Maka atas dasar itulah perlu dikaji lebih dalam lagi 

tentang hubungan antara shariah compliance terhadap kinerja keuangan 

pada perbankan syariah agar pelaku entitas syariah benar-benar 

menerapkan regulasi-regulasi syariah yang dikeluarkan Bank Indonesia 

tanpa adanya keresahan terhadap risiko kelangsungan usaha dan kinerja 

keuangannya.  

Penelitian yang terkait dengan implimentasi shariah compliance 

dilakukan oleh Khan dan Mirachor (1990) dalam Suyanto (2006) terhadap 

bank-bank Islam di Pakistan dan Iran menyimpulkan bahwa bank 

berdasarkan prinsip syariah tidak menyebabkan sistem keuangan runtuh 

atau mengkhwatirkan. Selanjutnya Samad dan Hasan (1999) meneliti 

tentang kinerja Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) tahun 1984-1997 

dengan menggunakan rasio profitabilitas, likuiditas, risiko, solvabilitas, 

dan komitmen terhadap masyarakat.  Hasil penelitian menunjukkan BIMB 
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relatif lebih likuid dan kurang berisiko dibandingkan dengan 8 bank 

konvensional di Malaysia.  

Ibrahim et al. (2003) menyajikan beberapa alternatif pengukuran 

kinerja dan laporan yang digunakan dalam Bank Islam sesuai dengan 

tujuan pendiriannya, yaitu sosio ekonomi yang berkeadilan dengan 

membandingkan antara Bahrain Islamic Bank dengan Bank Islam 

Malaysia Berhad. Penelitian ini menggunakan Islamicity Disclosure Index 

(IDI) dengan tiga indikator utama yaitu indikator ketaatan terhadap 

syariah, indikator corporate governance, dan indikator sosial/lingkungan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Bahrain Islamic Bank 

lebih baik daripada Bank Islam Malaysia Berhad. 

Selanjutnya Suyanto (2006) melakukan studi pelaksanaan prinsip 

syariah terhadap kinerja dan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan 

kegiatan bank syariah pada tahun 2002-2005. Hasil studi ini menunjukkan 

bahwa prinsip syariah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

keuangan dan kesejahteraan masyarkat dilingkungan kegiatan bank 

syariah. Dan penelitian sejenis dilakukan oleh Hasbi dan Haruman (2011) 

yang melakukan investigasi terhadap konsep syariah Islam dan kinerja 

keuangan bank umum syariah di Indonesia berdasarkan Peraturan Bank 

Indonesia No.9/ 1/ PBI/ 2007 dengan simpulan bahwa bank syariah 

mempunyai kinerja yang sangat baik.  

Intellectual Capital dan Sharia Compliance berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan. Akan tetapi, beberapa penelitian menyatakan bahwa 
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intellectual capital tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, seperti 

penelitian Firer William (2003), Kuryanto (2008), dan Lestari dkk (2013), 

serta mengembangkan indikator penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Ibrahim et al. (2003), Suyanto (2006), dan Hasbi Haruman (2011), 

dengan perbedaan penelitian sebagai berikut:  (1) Pada penelitian ini tidak 

hanya menganalisis intellectual capital terhadap kinerja keuangan saja 

tetapi juga pengaruh sharia compliance terhdap kinerja keuangan. (2) Pada 

penelitian ini,  sharia compliance menggunaka 3 indikator, yakni: profit 

sharing ratio, zakat perfomance ratio, equitable distribution ratio. (3) 

Penelitian ini menggunakan data laporan tahunan pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia selama periode 2011-2015.  

Dari latar belakang di atas, penulis mengambil judul “Pengaruh 

Intellectual Capital dan Sharia Compliance Terhadap Kinerja 

Keuangan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis 

merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Value Added  Capital Employed berpengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan Bank Umum Syariah? 

2. Apakah Value Added  Human Capital berpengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan Bank Umum Syariah?  

3. Apakah Structural Capital Value Added  berpengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan Bank Umum Syariah?  
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4. Apakah Profit Sharing Ratio berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan Bank Umum Syariah? 

5. Apakah Zakat Perfomance Ratio berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan Bank Umum Syariah 

6. Apakah Equitable Distribution Ratio berpengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan Bank Umum Syariah? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk menganalisis apakah Value Added  Capital Employed 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum 

Syariah. 

b. Untuk menganalisis apakah Value Added  Human Capital 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum 

Syariah. 

c. Untuk menganalisis apakah Structural Capital Value Added  

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum 

Syariah. 

d. Untuk menganalisis apakah Profit Sharing Ratio berpengaruh 

positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. 

e. Untuk menganalisis apakah Zakat Perfomance Ratio berpengaruh 

positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. 
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f. Untuk menganalisis apakah Equitable Distribution Ratio 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum 

Syariah. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Perbankan  

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi yang baik bagi perbankan dalam proses penilaian dan 

bahan evaluasi kinerja keuangan sebagai alat ukur kesehatan bank 

serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak 

perbankan untuk menentukan kebijakan keuangan selanjutnya. 

b. Bagi Masyarakat  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

masyarakat sebagai tolok ukur bagi masyarakat dalam menilai 

keadaan suatu bank sehingga dapat memilih bank yang sehat dan 

dapat dipercaya.  

c. Bagi Akademisi  

 Hasil penelitian ini  diharapkan dapat menambah wawasan, 

pengetahuan, dan pemahaman yang lebih luas tentang penilaian 

kesehatan bank syariah  serta kemampuan akademisi dalam 

menganalisis rasio kinerja keuangan. 
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D. Sistematika Pembahasan  

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan sistematika 

pembahasan yang terdiri dari 5 bab, yang dapat dirangkum sebagai 

berikut: 

Bab I memuat fenomena dan isu-isu terbaru yang terjadi pada 

dunia bisnis yang bergeser kepada bisnis berbasis pengetahuan dan 

kepatuhan prinsip-prinsip syariah yang terdapat pada bisnis perbankan 

syariah. Kemudian penulis menelaah beberapa kajian terkait pentingnya 

intellectual capital dan sharia compliance dalam mempengaruhi kinerja 

keuangan perbankan syariah pada laporan tahunannya. Dengan latar 

belakang penulisan tersebut, penulis menyusun beberapapokok masalah 

yang akan diteliti serta tujuan dan manfaat yang diperoleh dari 

dilakukanya penelitian ini.  

Setelah pokok masalah dirumuskan, penulis mengkaji beberapa 

hal yang dijelaskan pada Bab II. Bab ini menjelaskan mengenai beberapa 

penelitian sejenis yang terlebih dahulu dilakukan. Hal ini dilakukan agar 

penulis memiliki gambaran mengenai praktik intellectual capital dan 

Sharia Compliance pada variabel, waktu dan tempat penelitian  yang 

berbeda. Selain itu, penulis juga memaparkan teori-teori kuat yang 

digunakan sebagai landasan dalam menyusun skripsi ini. Setelah mengkaji 

beberapa penelitian terdahulu dan mempelajari tentang beberapa, penulis 

kemudian menyusun beberapa hipotesis (dugaan sementara) terhadap 

beberapa pokok masalah yang muncul pada Bab I.  
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Untuk menyelesaikan masalah dan menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan pada bab sebelumnya, bab III membahas mengenai metode 

yang digunakan penulis dalam memecahakn masalah tersebut. Didalamnya 

memuat cara pengambilan sampel, cara penulis memperoleh dan 

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, definisi secara operasional 

setiap variabel yang diteliti, dan metode yang digunakan dalam 

menganalisis data-data yang diperoleh.  

Inti dari penelitian ada pada Bab IV yaitu tentang analisis data 

dan pembahasan. Bab ini ditulis setelah penulis melakukan penelitian 

melalui olah data yang sistematikanya telah dijelaskan pada Bab III. Hasil 

dari olah data, pengujian hipotesis, dan pembahasan disajikan pada bab 

ini.  

Akhir dari penelitian ini adalah bab V yaitu tentang kesimpulan 

dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dan 

memenuhi harapan tujuan penelitian. Dalam kesimpulan, akan dijawab 

apakah hipotesis yang diajukan tersebut diterima atau ditolak. Saran 

merupakan manifestasi dari penulis untuk dilaksanakan sesuatu yang 

belum ditempuh dan dilaksanakan dalam penelitian ini.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Penelitian ini menguji pengaruh intellectual capital dan sharia 

compliance terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia 

pada tahun 2011-2015. Koefisien Intellectual Capital yang dijadikan 

variabel independen adalah value added capital employed, value added 

human capital, dan structual capital value added. Sedangkan Sharia 

Compliance terdiri dari profit sharing ratio, zakat perfomance ratio, dan 

equitable distribution ratio. Alat pengujian hipotesis ini adalah regresi 

panel. Pengujian hipotesis menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Value added capital employed tidak berpengaruh signifikan  terhadap 

kinerja keuangan pada bank umum syariah di Indonesia. Hal ini 

menjelaskan bahwa modal yang digunakan merupakan nilai aset yang 

berkontribusi pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

pendapatan dan laba, tetapi tidak berdampak secara langsung terhadap 

kinerja keuangan bank syariah. Hal ini memberi indikasi bahwa bank 

umum syariah yang merupakan salah satu perusahaan berbasis 

pengetahuan, sehingga kegiatan usaha perbankan syariah lebih 

menggunakan  peran sumber daya manusianya. Modal fisik bukan lagi 

modal utama untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, 

namun modal yang diutamakan adalah modal yang berbasiskan 

pengetahuan atau aset-aset tak berwujud yang terdapat pada 
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perusahaan tersebut. Dengan demikian, H1 yang menyatakan bahwa  

value added capital employed berpengaruh positif signifikan tidak 

terbukti. 

2. Value added human capital berpengaruh positif signifikan  terhadap 

kinerja keuangan pada bank umum syariah di IndonesiaHal ini 

dikarenakan bank umum syariah telah mengelola sumber daya 

manusia secara maksimal sehingga menghasilkan tenaga kerja 

berkualitas yang pada akhirnya meningkat pula produktivitas 

karyawan di perusahaan tersebut sehingga kinerja perusahaan dapat 

meningkat.  Dengan demikian, H2 yang menyatakan bahwa  value 

added human capital berpengaruh positif signifikan terbukti. 

3. Structural capital value added berpengaruh positif signifikan  

terhadap  kinerja keuangan pada bank umum syariah di Indonesia. Hal 

ini dikarenakan bank umum syariah mampu mengelola  structural 

capital dengan baik sehingga meningkatkan produktivitas karyawan 

dalam menghasilkan value added. Manajemen mampu mengelola 

structural capital dengan baik sehingga mampu meningkatkan kinerja 

perusahaan. Dengan demikian, H3 yang menyatakan bahwa  structural 

capital value added berpengaruh positif signifikan terbukti. 

4. Profit sharing ratio berpengaruh negatif signifikan  terhadap kinerja 

keuangan pada bank umum syariah di Indonesia. Hal ini 

mengindikasikan bahwa penyebab dari hubungan negatif antara 

pembiayaan berbasis bagi hasil dengan kinerja keuangan dikarenakan 
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pemberian pembiayaan berdasarkan bagi hasil memerlukan 

kewaspadaan yang tinggi dari pihak bank. Bank syariah kemungkinan 

besar meningkatkan kualitas pegawainya dengan cara 

memperkerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi 

proyek usaha yang dipinjami untuk mencermati lebih teliti daripada 

teknis peminjaman pada bank konvensional. Hal ini akan 

meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh para banker dalam 

menjaga efisiensi kinerja keuangan. Biaya yang dikeluarkan dalam 

pengelolaan pembiayaan dengan sistem bagi hasil juga lebih tinggi. 

Pendapatan bagi hasil bank umum syariah yang diperoleh dari 

penyaluran pembiayaan bagi hasil kemungkinan masih belum optimal 

diperoleh sehingga belum mampu mengimbangi biaya-biaya yang 

dikeluarkan. 

5. Zakat perfomance ratio berpengaruh positif signifikan  terhadap 

kinerja keuangan pada bank umum syariah di Indonesia.  Hal ini 

dikarenakan pembayaran zakat akan meningkat seiring dengan 

meningkatnya kekayaan bank dan semakin tingginya kekayaan yang 

dimiliki oleh bank syariah menjadikan indikator bahwa meningkat 

pula kinerja keuangan pada bank syariah tersebut. Dengan demikian, 

H5 yang menyatakan bahwa  zakat perfomance ratio berpengaruh 

positif signifikan terbukti. 

6. Equitable distribution ratio tidak berpengaruh signifikan  terhadap 

kinerja keuangan pada bank umum syariah di Indonesia. Kegiatan 
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bank umum  syariah yang cenderung memikirkan kepentingan sendiri  

menyebabkan para pemangku kepentingan tidak memberikan 

dukungan sepenuhnya bagi bank umum syariah. Hal inilah yang 

menyebabkan bahwa equitable distribution ratio (EDR) tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan.  Dengan demikian, H6 yang 

menyatakan bahwa  equitable distribution ratio berpengaruh positif 

signifikan tidak terbukti. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah 

dijelaskan, ada beberapa saran yang penulis ajukan khususnya untuk 

penelitian selanjunya sebagai berikut:  

1. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain yang berperan 

dalam mempengaruhi kinerja keuangan bank umum syariah.  

2. Penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode penelitian dan  

menambah ukuran populasi, bukan hanya di Bank Umum Syariah 

tetapi juga memasukkan Unit-unit Syariah dan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah sebagai obyek dalam penelitian. 
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LAMPIRAN 1 

Terjemahan Ayat Al-Qur’an  

1.  Q.S. Al-Mujadalah [58] : 11 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu: 

“Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah 

akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “ 

Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-

orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.”  

2. Q.S. Al-An’am [6] : 165 

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi 

dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) 

beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya 

kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan 

sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

3. Q.S. at-Taubah [9]: 103  

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk 

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi 

mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. at-

Taubah [9]: 103). 
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4. Q.S. ar-Rum [30]: 39 

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia 

bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi 

Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan 

untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah 

orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”  

5. Q.S. al-Hasyr [59]: 7 

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah, kepada Rasul-Nya 

yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, 

kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang 

dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-

orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, 

maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka 

tinggalkanlah; dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat 

keras hukuman-Nya." 

6. Q.S. an-Najm [53]: 39 

Artinya: “Dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain 

apa yang diusahakannya.” 
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LAMPIRAN 2 

Data Penelitian 
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LAMPIRAN 2 

Output Eviews 

1. Hasil Statistik Deskriptif 

 

 

 

  

 ROA VACA VAHU STVA PSR ZPR EDR 
 Mean  1.145750  0.456013  1.448426  0.305808  32.64315  0.023345  30.67439 
 Median  1.015000  0.309940  1.380436  0.296977  31.57817  0.019378  21.01599 
 Maximum  3.810000  1.959135  3.346749  0.701203  89.08519  0.104659  93.41380 
 Minimum  0.080000  0.060219  0.590361  0.016489  0.535533  0.000000  9.025323 
 Std. Dev.  0.842444  0.449746  0.507083  0.159222  20.29228  0.024173  19.44740 
 Skewness  1.257716  2.151107  1.595587  0.210927  0.596347  1.123790  1.443750 
 Kurtosis  4.819144  7.158877  7.133147  2.987591  3.767656  4.397995  4.444586 

        
 Jarque-Bera  16.06114  59.67550  45.44415  0.296859  3.353026  11.67667  17.37414 
 Probability  0.000325  0.000000  0.000000  0.862061  0.187025  0.002914  0.000169 

        
 Sum  45.83000  18.24051  57.93704  12.23232  1305.726  0.933814  1226.976 
 Sum Sq. Dev.  27.67878  7.888595  10.02818  0.988712  16059.29  0.022788  14749.86 

        
 Observations  40  40  40  40  40  40  40 
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2. Hasil Uji Chow  

 

 

 

 

   

R ed u n d a n t F ix e d  E f f ec t s T e st s   
E q u a t io n : U n t itle d    
T es t  c ro ss -se c tio n  fix e d  e f fe c ts   

E f fe c ts  T e st  S ta t ist ic  d .f . P ro b . 

C ro ss -se c tio n  F  4 .2 0 5 9 7 1 (7 , 2 6 ) 0 . 0 0 3 2
C ro ss -se c tio n  C hi-s q u a re  3 0 .2 8 9 4 8 7 7 0 . 0 0 0 1

     
C ro ss -se c tio n  fix ed  e f fe c ts  t e st  eq u a t io n :  
D ep e n d en t  V a r ia b le : R O A   
M et h o d :  P a n el L e a st  S q u are s    
D a te :  0 6 / 1 6 /1 6    T im e : 1 2 :1 7    
S a m p le : 2 0 1 1  20 1 5    
P e r io d s  in c lu d e d : 5    
C ro ss -se c tio n s  i nc lu d e d : 8    
T o ta l p a n e l (b a la n c e d )  o b s e rv at io n s : 4 0  

V a r ia b le  C o e ff ic i en t S td .  E rro r t -St a ti sti c P ro b .   

C  -0 . 5 0 8 7 2 3 0 .3 3 1 3 3 3 -1 . 5 3 5 3 8 3 0 . 1 3 4 2
V A C A  0 . 3 7 6 9 7 5 0 .2 2 6 8 1 4 1 . 6 6 2 0 4 4 0 . 1 0 6 0
V A H U  0 . 7 3 6 1 8 1 0 .2 9 8 2 2 5 2 . 4 6 8 5 4 7 0 . 0 1 8 9
S TV A  2 . 8 7 3 2 9 4 0 .9 3 4 0 8 3 3 . 0 7 6 0 5 8 0 . 0 0 4 2
P S R  -0 . 0 1 5 7 8 4 0 .0 0 3 6 8 2 -4 . 2 8 6 9 2 1 0 . 0 0 0 1
Z P R  8 . 0 2 7 2 1 1 2 .8 7 6 9 4 1 2 . 7 9 0 1 8 9 0 . 0 0 8 7
E D R  -0 . 0 0 4 3 8 7 0 .0 0 3 4 2 9 -1 . 2 7 9 3 6 5 0 . 2 0 9 7

R -sq u a re d  0 . 8 7 1 8 4 5     M e a n  d ep e n d e n t  va r  1 . 1 4 5 7 5 0
A d ju s te d  R -s q u a re d  0 . 8 4 8 5 4 4     S. D . d ep e n d e n t  v a r  0 . 8 4 2 4 4 4
S . E . o f re g re ss io n  0 . 3 2 7 8 5 7     Ak a ike  in f o c rit e r io n  0 . 7 6 5 1 5 2
S u m  s q u a re d  re s id  3 . 5 4 7 1 8 5     Sc h w a rz cr it er io n 1 . 0 6 0 7 0 6
L o g  like lih oo d  -8 . 3 0 3 0 3 8     H a n n a n -Q u in n  cr it er . 0 . 8 7 2 0 1 5
F -st a tis tic  3 7 . 4 1 6 6 5     D u rb in -W at s o n st a t 1 . 2 6 5 7 4 3
P ro b (F -st a tis tic )  0 . 0 0 0 0 0 0    
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3. Hasil Uji Hausman 

 

 

  

  

C o rre la te d  R a n d o m  Ef fe c ts  -  H a u s m a n Te s t  
E q u a t io n : U n t itle d    
T es t  c ro ss -se c tio n  ra n d o m  e ff e ct s  

T es t  S u m m ary  
C h i-S q . 
S ta t ist ic C h i- S q.  d . f. P ro b .

C ro ss -se c tio n  ra n d o m  3 .8 9 6 9 0 5 6 0 . 6 9 0 6

     
C ro ss -se c tio n  ra n d o m  e ff e ct s te s t co m p a r is o ns : 

     
V a r ia b le  F ix ed   R a n d o m  V a r (D if f. ) P ro b .

V A C A  0 . 2 7 5 4 4 0 0 .2 9 4 0 7 0 0 . 0 1 3 1 3 4 0 . 8 7 0 9
V A H U  0 . 7 5 9 2 2 7 0 .7 3 9 1 3 0 0 . 0 0 3 0 4 6 0 . 7 1 5 7
S TV A  2 . 2 8 2 2 4 9 2 .6 9 6 0 5 2 0 . 1 1 0 6 1 0 0 . 2 1 3 4
P S R  -0 . 0 2 8 8 1 6 -0 .0 2 3 0 8 5 0 . 0 0 0 0 1 0 0 . 0 7 0 8
Z P R  1 2 . 8 7 6 9 9 8 9 .9 5 6 6 7 9 2 . 7 9 6 3 7 3 0 . 0 8 0 7
E D R  0 . 0 0 0 1 9 8 -0 .0 0 1 1 1 1 0 . 0 0 0 0 0 1 0 . 2 6 2 4

     
C ro ss -se c tio n  ra n d o m  e ff e ct s te s t e q u a ti o n:   
D ep e n d en t  V a r ia b le : R O A  
M et h o d :  P a n el L e a st  S q u are s    
D a te :  0 6 / 1 6 /1 6    T im e : 1 2 :1 9    
S a m p le : 2 0 1 1  20 1 5    
P e r io d s  in c lu d e d : 5    
C ro ss -se c tio n s  i nc lu d e d : 8    
T o ta l p a n e l (b a la n c e d )  o b s e rv at io n s : 4 0  

V a r ia b le  C o e ff ic i en t S td .  E rro r t -St a ti sti c P ro b .   

C  -0 . 1 4 3 5 3 4 0 .3 6 0 6 4 9 -0 . 3 9 7 9 8 8 0 . 6 9 3 9
V A C A  0 . 2 7 5 4 4 0 0 .2 9 2 4 2 3 0 . 9 4 1 9 2 1 0 . 3 5 4 9
V A H U  0 . 7 5 9 2 2 7 0 .2 8 1 2 2 0 2 . 6 9 9 7 6 4 0 . 0 1 2 0
S TV A  2 . 2 8 2 2 4 9 0 .9 6 5 7 9 4 2 . 3 6 3 0 8 1 0 . 0 2 5 9
P S R  -0 . 0 2 8 8 1 6 0 .0 0 5 7 1 5 -5 . 0 4 2 4 5 3 0 . 0 0 0 0
Z P R  1 2 . 8 7 7 0 0 3 .3 5 4 7 7 5 3 . 8 3 8 4 0 9 0 . 0 0 0 7
E D R  0 . 0 0 0 1 9 8 0 .0 0 3 9 5 7 0 . 0 5 0 1 4 6 0 . 9 6 0 4

 E f fe c ts  S p e c ific a tio n    

C ro ss -se c tio n  fix ed  (d u m m y v a r ia b le s)   

R -sq u a re d  0 . 9 3 9 9 0 0     M e a n  d ep e n d e n t  va r  1 . 1 4 5 7 5 0
A d ju s te d  R -s q u a re d  0 . 9 0 9 8 5 0     S. D . d ep e n d e n t  v a r  0 . 8 4 2 4 4 4
S . E . o f re g re ss io n  0 . 2 5 2 9 4 3     Ak a ike  in f o c rit e r io n  0 . 3 5 7 9 1 5
S u m  s q u a re d  re s id  1 . 6 6 3 4 8 9     Sc h w a rz cr it er io n 0 . 9 4 9 0 2 3
L o g  like lih oo d  6 . 8 4 1 7 0 5     H a n n a n -Q u in n  cr it er . 0 . 5 7 1 6 4 1
F -st a tis tic  3 1 . 2 7 7 9 8     D u rb in -W at s o n st a t 1 . 9 4 5 2 8 6
P ro b (F -st a tis tic )  0 . 0 0 0 0 0 0    
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4. Hasil Regresi Data Panel Model Random Effect 

 

 

   

   

D ep enden t  V a riab le : RO A   
M ethod :  P a nel E G LS  (C ross -sec tion  random  e ff ect s) 
D a te :  06 /16 /16    Tim e : 12 :20    
S am p le : 2011  2015    
P e riods  inc luded : 5    
C ross -sec tions  i nc luded : 8    
T o ta l pane l (ba lanc ed ) obs e rv at ions : 40  
S w am y  and  A ro ra  es tim a to r o f com ponen t  v a ri anc es 

V a riab le  C oe ff ici en t S td .  E rro r t -Sta ti sti c P rob .   

C  -0 .328190 0 .372920 -0 .880054 0 . 3852
V A C A  0 .294070 0 .269031 1 .093072 0 . 2823
V A H U 0 .739130 0 .275751 2 .680423 0 . 0114
S TV A  2 .696052 0 .906724 2 .973399 0 . 0055
P S R  -0 .023085 0 .004753 -4 .856520 0 . 0000
Z P R 9 .956679 2 .908289 3 .423552 0 . 0017
E DR  -0 .001111 0 .003781 -0 .293917 0 . 7707

 E f fec ts  S pec ific a tion  
   S .D.   Rho   

C ross -sec tion  random 0 .438260 0 . 7501
Id iosy ncra t ic random 0 .252943 0 . 2499

 W e igh ted  S t a tis tic s   

R -squared  0 .900118     Mean  dependen t  va r 0 . 286346
A d jus ted  R-s qua red  0 .881958    S. D . dependen t  v a r 0 .712370
S . E . o f reg ress ion  0 .244751     S um  squa red  resid  1 .976795
F -sta tis tic  49 .56512     Du rb in -W ats on st a t 1 . 653845
P rob (F -st a tis tic ) 0 . 000000    

 Unw e ig h te d  S t at ist ics    

R -squared  0 .811772     Mean  dependen t  va r 1 . 145750
S um  s qua red  res id  5 .209911     Du rb in -W ats on st a t 0 . 948600
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