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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Risk Based Capital 

(RBC), Dana Tabarru’, Dana Kontribusi, Hasil Investasi, dan Pandemi Covid-19 

terhadap total aset perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di OJK  periode 

2017-2022. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling yang menghasilkan sampel sejumlah 14 perusahaan. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder 

yaitu laporan keuangan tahunan dari sampel yang terpilih. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel yang diuji 

menggunakan software STATA 17 dengan model estimasi Random Effect Model 

(REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Risk Based Capital (RBC), Dana 

Tabarru’, Dana Kontribusi, dan Hasil Investasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap total aset perusahaan, sedangkan pandemi Covid-19 tidak berpengaruh 

terhadap total aset perusahaan. 

 

Kata kunci: Risk Based Capital (RBC), Dana Tabarru’, Dana Kontribusi, Hasil 

Investasi, Pandemi Covid-19, Total Aset Perusahaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia, kita mulai merasakan pergeseran dari penggunaan 

layanan keuangan konvensional menuju layanan keuangan yang didasarkan 

pada prinsip ekonomi syariah (Mardi, 2021). Penduduk Indonesia yang 

mayoritas beragama islam dan mulai meningkatkan kesadaran untuk 

menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam dalam menjalankan 

kehidupannya menjadi salah satu pendukung utama penggunaan layanan 

pembiayaan berdasarkan prinsip ekonomi syariah tersebut (Ainul et al., 

2018). Implementasi dari prinsip ekonomi syariah di Indonesia salah 

satunya dalam sektor keuangan syariah yang terdiri dari perbankan syariah, 

pasar modal syariah, Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah dan 

keuangan syariah lainnya (Trimulato, 2022). Dalam perjalanannya, 

pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia masih dihadapkan 

dengan sejumlah hambatan dan tantangan, salah satunya yaitu adanya 

pandemi Covid-19 yang menyebabkan pelemahan keuangan masyarakat 

dan penurunan transaksi di sektor tersebut (Trimulato et al., 2020). Hal ini 

berdampak pada perkembangan industri keuangan syariah terutama pada 

IKNB syariah apabila dilihat melalui perkembangan asetnya yang 

mengalami fluktuasi (Mardi, 2021).  

Perkembangan IKNB syariah di Indonesia per tahun 2022 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan (OJK, 2022). Pernyataan ini 
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disampaikan oleh Mahendra Siregar, selaku Ketua Dewan Komisioner 

Otoritas Jasa Keuangan, dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 

Indonesia (LPKSI) tahun 2022 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan. Menurut Mahendra (2022), IKNB syariah dinilai telah mampu 

memanfaatkan masa pemulihan pasca pandemi Covid-19 dengan 

merencanakan berbagai strategi sebagai bentuk adaptasi. Mahendra (2022) 

menambahkan bahwa hal ini terlihat dalam data tahun 2022 yang 

menunjukkan aset IKNB syariah mencapai Rp146,12 triliun atau tumbuh 

positif sebesar 20,88%. 

 

          

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa entitas asuransi syariah merupakan 

penyumbang aset terbesar terhadap total aset IKNB syariah dalam jangka 

waktu enam tahun terakhir dibandingkan dengan entitas IKNB syariah 

lainnya (Alsakinah et al., 2022). Hal ini dikarenakan entitas asuransi syariah 

sejak sebelum terjadinya pandemi Covid-19 hingga setelah terjadinya 
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pandemi perkembangan asetnya dinilai cukup tinggi yaitu mencapai kisaran 

angka 40 miliar dan stabil di angka tersebut (Meliana et al., 2023). Berbeda 

dengan entitas IKNB syariah lainnya yang perkembangan asetnya hanya 

berada di kisaran angka 10 sampai 30 miliar dan mulai mengalami 

peningkatan setelah terjadinya pandemi Covid-19 (William & Colline, 

2022). Hal ini sesuai dengan pendapat Tatang Nurhidayat, Ketua Asosiasi 

Asuransi Syariah Indonesia (AASI), yang menjelaskan bahwa 

perkembangan aset asuransi syariah lebih stabil daripada asuransi 

konvensional walaupun pada kenyataannya perkembangannya meningkat 

dan menurun, namun tetap berada di kisaran angka yang tinggi (Harahap et 

al., 2022). Perkembangan total aset pada entitas asuransi syariah tentunya 

sejalan dengan perkembangan jumlah perusahaan asuransi syariah yang 

mengalami spin off atau konsolidasi perusahaan (Harahap et al., 2022). 

 

 

Berdasarkan gambar 1.2, terlihat jumlah perusahaan asuransi 

syariah mengalami penurunan akibat adanya spin off, dimana dalam spin 
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off, Unit Usaha Syariah memisahkan diri dari induknya sehingga 

menjadikan Unit Usaha Syariah lebih mandiri dalam menentukan strategi-

strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaannya (Ghoni & Arianty, 

2021). Dengan spin off, diharapkan pertumbuhan industri asuransi syariah 

akan lebih cepat, baik dalam hal jumlah perusahaan yang beroperasi 

maupun total aset yang dimilikinya (Nasution, 2019).   

Perkembangan perusahaan asuransi syariah beriringan dengan 

perkembangan ekonomi dan teknologi di Indonesia (Ainul et al., 2018). 

Ekonomi dan teknologi yang semakin berkembang memungkinkan risiko 

yang mengancam kebutuhan hidup manusia pun semakin besar pula, baik 

itu risiko terkait harta benda ataupun risiko terkait jiwa manusia tersebut 

(Ulfan et al., 2018). Sebagai contoh, adanya peristiwa pandemi Covid-19 

pada tahun 2020 yang cukup memakan banyak korban jiwa sehingga sejak 

saat itu masyarakat mulai memikirkan penjaminan terhadap risiko yang 

mengancam kehidupan mereka kedepannya (Trimulato, 2022). 

Perkembangan ekonomi di Indonesia juga mengakibatkan pangsa pasar 

berkembang pesat dan semakin besar, sehingga memberikan ruang lingkup 

yang luas bagi industri keuangan syariah terutama industri asuransi syariah 

untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas operasional perusahaan 

demi terjaminnya risiko yang mengancam kehidupan masyarakat 

kedepannya (Ainul et al., 2018). 

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI) No. 21/DSN-MUI/X/2001 terkait Pedoman Umum Asuransi 
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Syariah, menjelaskan bahwa asuransi syariah menjadi sebuah upaya untuk 

saling tolong-menolong antar pihak dengan cara investasi dalam wujud aset 

maupun tabarru’ yang kemudian berupaya untuk memberikan return atau 

klaim untuk menghadapi risiko melalui kontrak yang mematuhi prinsip 

syariah (Ghifariyanti et al., 2022). 

Perusahaan asuransi syariah juga menyusun laporan keuangan untuk 

menginformasikan pihak-pihak yang berkepentingan (Lilavira & Zulaikha, 

2020). Laporan keuangan ini menyediakan berbagai informasi meliputi 

kondisi keuangan, kinerja, arus kas, dan aset perusahaan. Informasi ini 

berguna bagi para pengguna laporan keuangan ketika membuat keputusan 

ekonomi dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas 

pemanfaatan sumber daya perusahaan (PSAK, 2004). Oleh karena itu, 

peneliti menggunakan laporan keuangan masing-masing perusahaan untuk 

menganalisis variabel-variabel yang berpengaruh terhadap total aset 

perusahaan asuransi syariah. Aset yang tinggi dalam suatu perusahaan dapat 

meningkatkan rasa percaya oleh pihak luar terhadap perusahaan itu sendiri 

(Fatmawati & Devy, 2021). 

Aset merupakan nilai kepemilikan yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan yang berasal dari keuntungan usaha setelah dipotong biaya 

operasional (Anggraeni, 2021). Aset dalam sebuah perusahaan dianggap 

penting karena tidak hanya mendukung kegiatan operasional, tetapi juga 

berfungsi sebagai cadangan untuk keadaan yang tidak terduga di masa yang 

akan datang (Lestari, 2020). Perkembangan total aset dalam suatu 
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perusahaan tidak lepas dari beberapa variabel di dalamnya yang mampu 

memengaruhi besar kecilnya aset yang ada (Fatmawati & Devy, 2021). 

 

 

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa perkembangan total aset 

perusahaan asuransi jiwa syariah lebih unggul daripada perusahaan asuransi 

umum dan perusahaan reasuransi syariah yaitu mencapai kisaran angka 30 

miliar dalam jangka waktu enam tahun terakhir (Rofiudin et al., 2019).  

Perusahaan asuransi jiwa syariah juga disebut sebagai penyumbang aset 

terbesar terhadap total aset perusahaan asuransi syariah (Raihana & 

Syahriza, 2022). Meskipun pada tahun 2020 dan 2021 total asetnya 

mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2022 dan tahun-tahun 

sebelumnya cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan 

(Fatimatuzzahra & Sukmaningrum, 2019). Hal inilah yang mendasari 

peneliti untuk melakukan penelitian terhadap total aset pada perusahaan 

asuransi jiwa syariah.  
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Terdapat dua kategori faktor yang memengaruhi perkembangan 

total aset perusahaan asuransi jiwa syariah yang cenderung mengalami 

peningkatan yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Iskandar et al., 2020). 

Faktor internal merujuk pada faktor-faktor spesifik dalam perusahaan 

asuransi syariah seperti Risk Based Capital (RBC), dana tabarru’, dana 

kontribusi, dan hasil investasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

dianalisis pengaruhnya terhadap total aset perusahaan asuransi (Santoso et 

al., 2020;)(Anggraeni, 2021;)(Muhyani & Baihaqi, 2019;)(Triana, 2020). 

Sedangkan faktor eksternal pada umumnya faktor yang berasal dari pihak 

luar perusahaan atau merujuk pada kondisi ekonomi suatu negara (Mufidah, 

2022). Dalam penelitian ini, faktor eksternal yang digunakan yaitu adanya 

pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian Indonesia melemah 

sehingga berdampak pada industri keuangan di Indonesia termasuk industri 

asuransi syariah (Meliana et al., 2023). 

Faktor pertama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Risk 

Based Capital (RBC). RBC merupakan jumlah minimum cadangan yang 

harus dipertahankan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya risiko-

risiko tak terduga yang bisa mengakibatkan kerugian (Simorangkir, 2019). 

Berdasarkan teori sinyal, RBC yang tinggi menjelaskan bahwa perusahaan 

mampu menutupi kewajiban yang muncul atau risiko-risiko tidak terduga 

lainnya sehingga dapat menarik para investor atau pihak luar untuk 

menginvestasikan dananya di perusahaan (Awaliyah & Barnas, 2020). Hal 

ini menyebabkan aset perusahaan meningkat seiring dengan bertambahnya 
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investor yang menginvestasikan dananya di perusahaan (Ambarwati & 

Hasib, 2018). Beberapa penelitian mengkonfirmasi bahwa RBC 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap total aset perusahaan asuransi 

(Tresnawati et al., 2022;)(Simorangkir, 2019). Akan tetapi, dalam 

penelitian lain justru total aset secara negatif dan signifikan dipengaruhi 

oleh RBC (Pebriany, 2022;)(Awaliyah & Barnas, 2020). 

Faktor kedua yang memengaruhi aset perusahaan asuransi dalam 

penelitian ini yaitu dana tabarru’. Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 

2014, dana tabarru' adalah kumpulan dana yang dikumpulkan sejak awal 

kontrak antara anggota dengan metode pemanfaatan dana yang disepakati 

dalam asuransi syariah, dengan memprioritaskan kepentingan bersama 

(Anggraeni, 2021). Dana tabarru’ yang telah dibayarkan oleh anggota tidak 

boleh diminta kembali, kecuali anggota tersebut mengajukan klaim untuk 

pengembalian dana dikarenakan tertimpa musibah (Munawaroh & 

Mukhibad, 2019).  

Berdasarkan Resource Based Theory, apabila suatu perusahaan 

memiliki sumber daya unik dan langka maka akan menjadikan perusahaan 

lebih unggul dibandingkan perusahaan yang setara lainnya (Lestari, 2020). 

Dalam hal ini, dana tabarru’ sebagai salah satu dana langka dan merupakan 

ciri khas asuransi syariah menjadikan asuransi syariah lebih unggul dan 

tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap aset perusahaannya, 

dikarenakan setelah satu tahun dana tabarru’ dibayarkan oleh anggota, 

perusahaan akan membagikan surplus underwriting dana tabarru’ atau sisa 
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dana tabarru’ setelah digunakan untuk pembayaran klaim (Munawaroh & 

Mukhibad, 2019). Surplus underwriting dibagikan kepada tiga pihak yaitu 

60% kepada peserta yang tidak mengajukan klaim selama satu tahun 

perhitungan dana tabarru’, 20% dimasukkan kembali kedalam akun dana 

tabarru’ dan 20% diberikan kepada perusahaan selaku pengelola (Fusen et 

al., 2020). Dana yang diberikan kepada perusahaan inilah yang akan 

memperbanyak aset perusahaan dikarenakan dana tersebut sepenuhnya 

menjadi milik perusahaan (Amani & Sukmaningrum, 2019). Hal ini sesuai 

dengan penelitian terdahulu yang mengkonfirmasi bahwa dana tabarru’ 

memengaruhi total aset secara positif dan signifikan (Anggraeni, 

2021;)(Munawaroh & Mukhibad, 2019). Berbeda dengan beberapa 

penelitian lain yang menyatakan bahwa dana tabarru’ memengaruhi total 

aset secara negatif dan signifikan (Nasution, 2019;)(Purwaningrum & 

Filianti, 2020). 

Dana kontribusi merupakan faktor ketiga yang memengaruhi aset 

perusahaan asuransi. Dana kontribusi adalah jumlah uang yang harus 

dibayarkan secara bulanan oleh anggota sebagai bagian dari kewajiban 

mereka sebagai peserta di perusahaan asuransi (Muhyani & Baihaqi, 2019). 

Jumlah dana kontribusi yang dibayarkan dipergunakan untuk mengelola 

risiko dan sebagai imbalan untuk pengelola (perusahaan) sebagai biaya 

untuk mengelola risiko (Soleha & Hanifuddin, 2021). Bagian manajemen 

risiko atau dana tabarru' digunakan untuk membayar klaim, reasuransi, dan 

penyisihan, sementara bagian fee (ujrah) akan diterima oleh perusahaan dan 
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digunakan untuk mendukung aktivitas operasional di masa mendatang 

(Muhyani & Baihaqi, 2019).  

Berdasarkan teori sinyal, dana kontribusi yang tinggi akan 

memberikan sinyal kepada pihak luar bahwa perusahaan tersebut diminati 

oleh banyak orang, dibuktikan dengan nilai dana kontribusinya, sehingga 

hal ini akan menarik perhatian pihak luar untuk menginvestasikan dananya 

ke dalam perusahaan tersebut dan dana yang diinvestasikan akan 

memengaruhi aset perusahaan (Soleha & Hanifuddin, 2021). Hal ini sesuai 

dengan beberapa penelitian yang mengkonfirmasi bahwa dana kontribusi 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap total aset (Baroroh, 

2021;)(Lilavira & Zulaikha, 2020), berbeda dengan penelitian yang hasilnya 

menyatakan bahwa dana kontribusi berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap total aset (Purwaningrum & Filianti, 2020). Kedua hasil tersebut 

juga berbeda dengan beberapa penelitian yang menyatakan bahwa dana 

kontribusi tidak memengaruhi total aset (Muhyani & Baihaqi, 

2019;)(Rustamunadi & Asmawati, 2020). 

Hasil investasi merupakan faktor keempat dalam penelitian ini yang 

memberikan berpengaruh terhadap total aset perusahaan asuransi. Hasil 

investasi merupakan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari aktivitas 

investasi bersama perusahaan, dan juga dapat diinterpretasikan sebagai 

manfaat yang diantisipasi di masa mendatang sebagai imbalan atas dana 

yang telah diinvestasikan sebelumnya untuk mendukung pengembangan 

bisnis perusahaan  (Nasution & Nanda, 2020). Peningkatan hasil investasi 
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sejalan dengan peningkatan aset, karena sebagian besar aset asuransi syariah 

ditempatkan pada instrumen investasi (OJK, 2022). 

Berdasarkan teori sinyal, perusahaan dengan hasil investasi yang 

tinggi menjelaskan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang cukup 

baik dalam mendapatkan return atau pengembalian dari investasi yang telah 

dilakukan sebelumnya (Triana, 2020). Hal ini dapat menarik perhatian pihak 

luar untuk menginvestasikan dananya ke perusahaan tersebut, sehingga aset 

perusahaan juga akan meningkat seiring dengan bertambahnya investor 

yang menginvestasikan dana (Ambarwati & Hasib, 2018). Sesuai dengan 

beberapa penelitian yang mengemukakan bahwa hasil investasi 

memengaruhi total aset secara positif dan signifikan (Faoziyyah & Laila, 

2020;)(Triana, 2020). Berbeda dengan penelitian-penelitian yang 

menyatakan bahwa hasil investasi memengaruhi total aset secara negatif dan 

signifikan (Munawaroh & Mukhibad, 2019). Kedua hasil ini berbeda 

dengan beberapa penelitian yang mengkonfirmasi bahwa total aset 

perusahaan tidak dipengaruhi oleh hasil investasi (Fatmawati & Devy, 

2021;)(Habibbillah, 2020). 

Kondisi masyarakat Indonesia sebelum dan setelah adanya pandemi 

Covid-19 yang digambarkan dengan variabel dummy merupakan faktor 

terakhir dalam penelitian ini yang memengaruhi aset perusahaan asuransi. 

Virus Covid-19 memasuki Indonesia pada awal tahun 2020 dan terus 

menyebar hingga memberikan dampak terhadap ekonomi dan terutama 

kesehatan (Harahap et al., 2022). Bermula dari besarnya dampak pandemi 
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Covid-19 tersebut, masyarakat Indonesia berlomba-lomba mencari solusi 

yang dapat digunakan untuk melindungi kehidupan mereka kedepannya dari 

risiko-risiko tak terduga terutama dalam aspek kesehatan (Anggraini et al., 

2022). Hadirnya perusahaan asuransi sebagai wujud perlindungan terhadap 

risiko yang mengancam kehidupan tentunya menjadi salah satu solusi yang 

dibutuhkan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 (Alsakinah et al., 

2022). Hal ini menyebabkan semakin banyak masyarakat yang memilih 

untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan asuransi sebagai bentuk 

upaya perlindungan diri dari risiko-risiko tak terduga seperti halnya risiko 

akibat adanya pandemi Covid-19, sehingga seiring dengan bertambahnya 

investasi yang dilakukan masyarakat maka berpengaruh pula terhadap 

peningkatan total aset pada perusahaan asuransi tersebut (Harahap et al., 

2022). 

Beberapa penelitian mengkonfirmasi bahwa pandemi Covid-19 

memengaruhi total aset perusahaan secara positif dan signifikan (Anggraini 

et al., 2022;)(Soleha & Hanifuddin, 2021). Hal ini bertentangan dengan 

penelitian-penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pandemi Covid-19 

secara negatif dan signifikan memengaruhi total aset perusahaan (Rohman 

& Syufaat, 2023;)(Ghifariyanti et al., 2022). Akan tetapi, banyak juga 

penelitian yang menyatakan bahwa total aset perusahaan tidak dipengaruhi 

oleh pandemi Covid-19 (Sholiha, 2023). 

Berdasarkan pemaparan beberapa hasil penelitian terkait variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dimana terjadi perbedaan 
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hasil antara masing-masing penelitian, maka penyusun ingin mengulas 

ulang judul yang berkaitan dengan aset perusahaan asuransi dengan 

menganalisis kembali pengaruh dari variabel dana tabarru’, dana kontribusi 

dan hasil investasi. Peneliti juga menambahkan variabel independen lain, 

seperti variabel risk based capital yang penggunaannya masih cukup 

terbatas dalam penelitian seputar aset perusahaan asuransi dan juga variabel 

pandemi Covid-19 yang mulai melemahkan kondisi ekonomi dan juga 

kesehatan di Indonesia pada tahun 2020. 

Penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan hasil analisis beberapa 

faktor yang memberikan pengaruh terhadap total aset perusahaan asuransi 

jiwa syariah sebagai penyumbang aset terbesar terhadap total aset 

perusahaan asuransi syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyoroti 

peran serta kontribusi lembaga keuangan non-bank syariah, terutama 

perusahaan asuransi syariah, dalam memajukan ekonomi Indonesia. Hal Ini 

menjadi penting karena, meskipun perbankan seringkali menjadi fokus 

utama, ada juga lembaga keuangan lain yang berperan dalam pertumbuhan 

ekonomi negara ini, sehingga penyusun tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Risk Based Capital, Dana Tabarru’, 

Dana Kontribusi, Hasil Investasi, Dan Pandemi Covid-19 Terhadap 

Total Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Periode 2017-2022”. 
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B. Rumusan Masalah 

Dengan merujuk pada latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah risk based capital berpengaruh terhadap total aset perusahaan 

asuransi jiwa syariah periode 2017-2022? 

2. Apakah dana tabarru’ berpengaruh terhadap total aset perusahaan 

asuransi jiwa syariah periode 2017-2022? 

3. Apakah dana kontribusi berpengaruh terhadap total aset perusahaan 

asuransi jiwa syariah periode 2017-2022? 

4. Apakah hasil investasi berpengaruh terhadap total aset perusahaan 

asuransi jiwa syariah periode 2017-2022? 

5. Apakah pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap total aset perusahaan 

asuransi jiwa syariah periode 2017-2022? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh risk based capital terhadap total aset 

perusahaan asuransi jiwa syariah periode 2017-2022 

b. Untuk mengetahui pengaruh dana tabarru’ terhadap total aset 

perusahaan asuransi jiwa syariah periode 2017-2022 

c. Untuk mengetahui pengaruh dana kontribusi terhadap total aset 

perusahaan asuransi jiwa syariah 2017-2022 

d. Untuk mengetahui pengaruh hasil investasi terhadap total aset 

perusahaan asuransi jiwa syariah 2017-2022 



15 
 

 
 

e. Untuk mengetahui pengaruh pandemi Covid-19 terhadap total aset 

perusahaan asuransi jiwa syariah 2017-2022 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat teoritis 

Bagi pihak akademik, penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai literatur dan rujukan maupun pembanding bagi 

penelitian selanjutnya yang sesuai dengan topik dan tema pada 

penelitian ini yaitu tentang pengaruh risk based capital, dana 

tabarru’, dana kontribusi, hasil investasi, dan pandemi Covid-19 

terhadap total aset perusahaan asuransi syariah. 

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan untuk 

tambahan pengetahuan dan wawasan terkait variabel-variabel yang 

memengaruhi total aset perusahaan asuransi sehingga dapat 

menunjang penelitian sejenis yang akan dilakukan di masa 

mendatang. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pola pikir 

serta menambah wawasan bagi penulis dan juga bermanfaat sebagai 

bahan masukan juga evaluasi bagi pihak perusahaan untuk dapat 

lebih baik lagi dalam meningkatkan aset perusahaan. 
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D. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam studi ini terbagi menjadi tiga bagian 

utama: pendahuluan, inti, dan penutup. Bagian pendahuluan mengulas 

konten yang akan dibahas dalam inti. Bagian inti terdiri dari lima bab utama, 

sementara bagian penutup membahas referensi dan lampiran. Kelima bab 

utama dalam bagian inti adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, pada bab ini peneliti akan memaparkan tentang 

latar belakang dilakukannya penelitian terkait Pengaruh Risk Based Capital, 

Dana Tabarru’, Dana Kontribusi, Hasil Investasi, Dan Pandemi Covid-19 

Terhadap Total Aset Perusahaan Asuransi dan juga data-data mengenai 

judul tersebut. Pada bab ini juga dipaparkan rumusan masalah, tujuan serta 

manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II Landasan Teori dan Kajian Pustaka, pada bab ini peneliti 

akan menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian yaitu tentang risk 

based capital, dana tabarru’, dana kontribusi, hasil investasi, pandemi 

Covid-19, dan aset. Pada bab ini juga dipaparkan beberapa penelitian 

terdahulu, kajian pustaka dan hipotesis penelitian.  

BAB III Metode Penelitian akan menguraikan aspek metodologi 

penelitian, termasuk rancangan penelitian, variabel yang diteliti, populasi 

dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, serta prosedur 

pengujian hipotesis. 
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BAB IV Hasil dan Pembahasan akan mengekspos hasil analisis data 

yang telah dilakukan dan menjelaskan signifikansinya dengan merujuk pada 

teori dan tinjauan pustaka yang telah dipresentasikan dalam BAB II. 

BAB V Penutup akan menyajikan kesimpulan dari temuan dan 

pembahasan studi, serta memberikan rekomendasi atau saran kepada pihak-

pihak yang terkait dengan penelitian tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan temuan hasil penelitian dan pembahasan di atas 

terkait pengaruh risk based capital, dana tabarru’, dana kontribusi, hasil 

investasi dan pandemi covid-19 terhadap total aset perusahaan asuransi jiwa 

syariah periode 2017-2022, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Risk Based Capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap total 

aset perusahaan asuransi jiwa syariah periode 2017-2022. Hasil tersebut 

dapat mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyudi 

dkk. (2020); Maharani &Ferli (2020); Ambarwati & Hasib (2018). 

2. Dana tabarru’ berpengaruh positif dan signifikan terhadap total aset 

perusahaan asuransi jiwa syariah periode 2017-2022. Hasil tersebut 

dapat mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Anggraeni (2021); Munawaroh & Mukhibad (2019); Zubaedah & Evy 

(2019). 

3. Dana kontribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap total aset 

perusahaan asuransi jiwa syariah periode 2017-2022. Hasil tersebut 

dapat mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alien & 

Siti (2020); Arin & Iza (2021); Muhyani & Wazin (2019). 

4. Hasil investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap total aset 

perusahaan asuransi jiwa syariah periode 2017-2022. Hasil tersebut 
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dapat mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sofiyatul 

& Hasan (2019); Triana (2020); Nurul & Satria (2020). 

5. Pandemi Covid-19 tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap 

total aset perusahaan asuransi jiwa syariah periode 2017-2022. Hasil 

tersebut dapat mengkonfirmasi penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Zahra (2022); Imroatus (2023); Melisa dkk. (2022). 

B. Keterbatasan dan Saran 

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang ingin menunjukkan pengaruh 

risk based capital, dana tabarru’, dana kontribusi, hasil investasi dan 

pandemi Covid-19 terhadap total aset perusahaan asuransi jiwa syariah 

periode 2017-2022, maka penyusun memiliki sejumlah saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

a. Diketahui faktor-faktor internal perusahaan asuransi yang 

berpengaruh signifikan terhadap total aset perusahaan dalam 

penelitin ini adalah RBC, dana tabarru’, dana kontribusi, dan hasil 

investasi dengan arah yang positif. Oleh karena itu, kedepannya 

perusahaan agar terus berupaya meningkatkan nilai-nilai dari 

beberapa faktor tersebut agar aset perusahaan juga mengalami 

peningkatan setiap tahunnya, dengan cara: 

1) Risk Based Capital (RBC) 

RBC adalah cadangan dana yang dipersiapkan untuk 

menyelesaikan semua kewajiban perusahaan, baik yang bersifat 
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jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, 

perusahaan dengan RBC di bawah 120% disarankan untuk 

meningkatkan RBC nya dengan menambah modal, sehingga 

modal perusahaan akan lebih besar daripada utangnya dan dapat 

menutupi kewajiban baik jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

2) Dana Tabarru’  

Perusahaan sebaiknya lebih giat lagi dalam 

mensosialisasikan ciri khas dari asuransi syariah yaitu adanya 

dana tabarru’ dimana konsep tabarru’ ini terkait dengan 

sumbangan untuk kepentingan bersama untuk membantu sesama 

nasabah yang mengalami musibah dan pastikan bahwa nasabah 

paham jika keikutsertaannya dalam asuransi syariah bermanfaat 

bagi kehidupan nasabah yang lainnya, sehingga dengan 

bertambahnya nasabah asuransi maka akan meningkatkan nilai 

dana tabarru’ dalam perusahaan tersebut. 

3) Dana Kontribusi 

Perusahaan disarankan untuk meningkatkan upaya promosi 

dan pemasaran agar asuransi syariah dapat dikenal dan dipahami 

oleh masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat 

memahami cara meminimalisir risiko dengan mengikuti atau 

menjadi peserta asuransi syariah. Dengan demikian, semakin 

banyak anggota yang bergabung dengan perusahaan asuransi 
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tersebut, yang pada akhirnya juga akan berdampak positif 

terhadap peningkatan dana kontribusi perusahaan.  

4) Hasil Investasi 

Diharapkan perusahaan asuransi syariah dapat membatasi 

alokasi dana pada instrumen-instrumen berisiko tinggi seperti 

saham dalam hasil investasi mereka. Ini akan mendorong 

perusahaan asuransi untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan 

dana investasi agar dapat menghindari kerugian yang dapat 

mengakibatkan penurunan hasil investasi di masa depan.  

b. Perusahaan asuransi syariah disarankan untuk meningkatkan 

kualitas laporan keuangannya dan mempublikasikannya setiap 

tahunnya secara menyeluruh, sehingga pihak-pihak yang 

membutuhkan informasi dapat memperolehnya dengan jelas dan 

lengkap. 

2. Bagi Masyarakat 

a. Masyarakat muslim di Indonesia diharapkan lebih menyadari 

kelebihan serta keunggulan dari asuransi syariah jika dilihat dari 

aspek syariahnya yang lebih sesuai dengan ketentuan agama islam 

dan segera beralih ke asuransi syariah. 

b. Masyarakat diharapkan untuk dapat mengetahui dan memahami 

informasi dalam laporan keuangan perusahaan asuransi syariah 

terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menjadi peserta 

asuransi syariah. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Dari hasil penelitian yang diperoleh terdapat empat variabel yang 

berpengaruh signifikan terhadap total aset perusahaan asuransi 

yakni RBC, dana tabarru’, dana kontribusi, dan hasil investasi, 

sedangkan variabel pandemi Covid-19 tidak berpengaruh signifikan 

dalam model penelitian ini. Selain itu, sekitar 11,53% dari variasi 

total aset perusahaan dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang 

tidak termasuk dalam model penelitian. Oleh karena itu, penelitian 

selanjutnya dapat diperluas dengan mempertimbangkan tambahan 

faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi total aset 

perusahaan, untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih 

komprehensif. 

b. Sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini juga 

terbilang sedikit yakni empat belas perusahaan dari total dua puluh 

sembilan perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di OJK, 

sehingga kurang dapat menggambarkan objek penelitian secara 

maksimal. Maka, studi berikutnya bisa memperpanjang periode 

penelitian menjadi 2017-2023 untuk memperluas jumlah perusahaan 

yang memenuhi kriteria sampel penelitian. Selain itu, penelitian 

berikutnya dapat juga mempertimbangkan obyek penelitian lain 

yang terkait dengan total aset perusahaan asuransi, seperti 

perusahaan asuransi umum syariah atau perusahaan reasuransi 
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syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selain 

perusahaan asuransi jiwa syariah. 

c. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan software lain yang 

digunakan untuk mengolah data penelitian agar terlihat apakah 

terjadi perbedaan hasil penelitian jika menggunakan software yang 

berbeda. 
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