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MOTTO 

 

عُسْرِ يسُْرًاۙ  
ْ
 فَاِنَّ مَعَ ال

“Karena sesungguhnya sesudah kesusahan itu ada kemudahan” 

(QS. Al-Insyirah: 5) 

 

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, 

melainkan menguji kekuatan akarnya” 

(Ali bin Abi Thalib) 

 

“Allah telah menyiapkan berbagai kemudahan dalam sebuah usaha 

yang sulit” 
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ABSTRAK 

ASTIN DIANA. Pengaruh Penyaluran Dana Zakat dan Islamic 

Corporate Social Responsibility (ICSR) Terhadap Return On Equity 

(ROE) ada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2022. 

 Pandemi COVID-19 yang melanda selama 2020-2022 menjadi 

periode yang menantang bagi perkembangan bisnis perbankan syariah, 

namun perbankan syariah mentatasi dengan strategi yang baik sehingga 

kembali pada kondisi bisnis normal. Program Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR) Merupakan salah satu strategi pengembangan 

perusahaan melalui tanggung jawab dalam peran serta terhadap 

lingkungan dan masyarakat. Zakat merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari islam yang berfungsi meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Kinerja keuangan khususnya informasi tentang 

profitabilitas contohnya Return On Equity (ROE) dibutuhkan untuk 

mengevaluasi kemungkinan terjadinya perubahan sumber daya 

ekonomi sehingga memegang peranan penting dalam suatu perusahaan. 

 Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Metode 

pengumpulan data sekunder dengan mengunduh laporan keuangan 

bank syariah, yang memiliki kriteria bank yang memiliki izin usaha 

Bank Umum Syariah dari tahun 2018, bank yang mempublish laporan 

keuangan tahunan lengkap tahun 2018-2022, bank yang memuat 

laporan sumber anggaran zakat dan laporan pada program ICSR di 

website Bank Umum Syariah. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana zakat secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan 

BUS ditandai dengan nilai signifikansi >0.05. ICSR secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan BUS 

dengan nilai signifikansi >0.05. dan secara simultan dana zakat dan 

ICSR tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan BUS dengan signifikansi anova >0.05. R
2 

di angka 19,5%. 

Kata kunci: Zakat, ICSR, ROE, Bank Umum Syariah  
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ABSTRACT 

 

ASTIN DIANA. The Effect of Distribution of Zakat Funds and 

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) on Return On Equity 

(ROE) of Islamic Commercial Banks in Indonesia in 2018-2022. 

 The COVID-19 pandemic that hit during 2020-2022 was a 

challenging period for the development of the Islamic banking 

business, but Islamic banking overcame it with a good strategy so that 

it returned to normal business conditions. The Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR) program is one of the company's development 

strategies through responsibility in participating in the environment and 

society. Zakat is an inseparable part of Islam which functions to 

improve the welfare of society. Financial performance, especially 

information about profitability, for example Return On Equity (ROE) is 

needed to evaluate the possibility of changes in economic resources so 

that it plays an important role in a company. 

 This research is a type of quantitative research. The method of 

collecting secondary data by downloading the financial statements of 

Islamic banks, which have criteria for banks that have a business 

license for Islamic Commercial Banks from 2018, banks that publish 

complete annual financial reports for 2018-2022, banks that contain 

reports on the source of the zakat budget and reports on the ICSR 

program on the Islamic Commercial Bank website. 

 The results showed that zakat funds partially had no significant 

effect on the financial performance of BUS companies characterized by 

a significance value >0.05. ICSR partially has no significant effect on 

the financial performance of BUS companies with a significance value 

>0.05. and simultaneously zakat funds and ICSR have no significant 

effect on the financial performance of BUS companies with anova 

significance >0.05. R2 at 19.5%. 

Keywords: Zakat, ICSR, ROE, Islamic Commercial Bank 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini 

adalah hasil keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia 

No. 158 tahun1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik 

Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi. Transliterasi dimaksudkan 

sebagai pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lain. Transliterasi 

Arab-Latin disini ialah huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin 

beserta perangkatnya. Secara garis besar pedoman transliterasi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Konsonan 

 Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian 

dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, 

dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak أ

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ة

 Ta T Te د

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د
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 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ز

 Zai Z Zet ش

 Sin S Es ض

 Syin Sy es dan ye غ

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ى

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah „ Apostrof ء

ٌ Ya Y Ye 
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2. Vokal 

 Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1) Vokal Tunggal 

 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

 

2) Vokal Rangkap 

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

..َ. ٌْ  Fathah dan ya Ai a dan u 

  Fathah dan wau Au a dan u وْ.َ..

 Contoh: 

 kataba كَتتََ 

 fa`ala فَعلََ 

 suila  ظُئلَِ 

 kaifa  كَيْفَ 

 haula حَىْلَ 
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3. Maddah 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 Fathah dan alif ا.َ..ي.َ..

atau ya 

A a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya I i dan garis di atas ي.ِ..

 Dammah dan wau U u dan garis di atas و.ُ..

Contoh: 

 qāla  قَبلَ 

 ramā  زَهًَ

 qīla  قِيْلَ 

 yaqūlu  يَقىُْلُ 

4. Ta’ Marbutah 

 Transliterasi untuk ta‟ marbutah ada dua, yaitu: 

1) Ta‟ marbutah hidup 

 Ta‟ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, 

dan dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2) Ta‟ marbutah mati 

 Ta‟ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah “h”. 

3) Kalau pada kata terakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta‟ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 
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 Contoh: 

طْفَبلِ زَؤْضَخُ الَ    raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

زَحُ    al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul  الْوَدِيٌَْخُ الْوٌَُىَّ

    munawwarah 

 talhah   طَلْحَخْ 

5. Syaddah  

 Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, 

ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf 

yang diberi tanda syaddah itu. 

 Contoh: 

لَ   nazzala  ًصََّ

 al-birr  الجِس  

6. Kata Sandang 

 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu 

dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan 

kata sandang yang diikuti huruf qamariyah. 

1) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” 

diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

2) Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 

ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan 

di depan dan sesuai dengan bunyinya. 
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3) Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan 

dihubungkan dengan tanpa sempang. 

 Contoh: 

جُلُ   ar-rajulu   السَّ

 al-qalamu  الْقلََنُ 

 asy-syamsu  الشَّوْطُ 

جَلاَلُ الْ    al-jalālu 

7. Hamzah 

 Dinyatakan di depan ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun 

hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir 

kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, 

karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

 Contoh: 

 ta‟khużu تأَخُْرُ 

 syai‟un شَيئ  

 an-nau‟u الٌَّىْءُ 

8. Penulisan Kata 

 Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf 

Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau 

harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan 

juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

اشِقِيْيَ   /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  وَ إِىَّ اللهَ فَهُىَ خَيْسُ السَّ

    Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 



xix 

 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā  ثِعْنِ اللهِ هَجْسَاھَب وَ هُسْظَبھَب

9. Huruf Kapital 

 Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 

dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 

kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital 

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan 

kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka 

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

bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

 /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْحَوْدُ للهِ زَةِّ الْعَبلَوِيْيَ 

    Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

حِيْنِ  حْويِ السَّ  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm   السَّ

 Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 

dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan 

itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  اللهُ غَفىُْز  زَحِينْ  

ِ الهُُىْزُ  جَوِيْعبً لِِلّ   Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an 

10. Tajwid 

 Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, 

pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini 

perlu disertai dengan pedoman tajwid.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbankan syariah saat ini berkembang sangat pesat, hal 

tersebut karena banyaknya umat muslim atau mayoritas penduduk 

Indonesia yang beragama Islam sehingga perbankan yang 

menggunakan hukum atau asas Islam lebih diminati oleh 

masyarakat luas. Pada saat  ini bank konvensional di Indonesia 

juga ikut mendirikan institusi syariah atau unit usaha syariah 

sendiri, hal ini dilakukan untuk menarik lebih banyak nasabah 

yang tertarik dengan keunggulan Bank Syariah (Sri et al., 2022). 

Bank merupakan suatu lembaga yang memiliki keterkaitan 

pada setiap kegiatan usaha yang ada pada saat ini. Fungsi bank 

sebagai pihak penyedia dana yang  dibutuhkan untuk kegiatan 

operasional suatu perusahaan yang terkait dengan dunia ekonomi. 

Keterlibatan bank dalam perekonomian tidak hanya berperan pada 

sektor perusahaan. Dalam perekonomian suatu negara, bank 

berperan sebagai pendukung terlaksananya pembangunan nasional 

lewat penerbitan obligasi atau sukuk yang dijual pada masyarakat. 

Di samping itu layanan jasa perbankan saat ini dipakai hampir 

seluruh kegiatan administrasi yang bersifat dinas maupun dalam 

dunia usaha. Maka tidak heran jika saat ini bank menjadi 

komponen penting dalam setiap kehidupan masyarakat (Otoritas 

Jasa Keuangan, 2017). 

Pada tahun 2022, perbankan syariah membuktikan 

resiliensinya dan mampu tumbuh positif, tercermin dari 

perkembangan total aset yang mencapai Rp802,26 triliun, atau 

tumbuh sebesar 15,63%. Hal ini menunjukan bahwa perbankan 

syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan mengedepankan 

prinsip kehati-hatian dan strategi efesiensi yang baik (Otoritas Jasa 

Keuangan, 2022). 

Pandemi COVID-19 yang melanda selama 2020-2022 

menjadi periode yang menantang bagi perkembangan bisnis 

perbankan syariah. Namun, perbankan syariah mengatasinya 
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dengan strategi yang baik, sehingga perlahan kembali pada kondisi 

bisnis normal. 

Tabel 1.1 

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2022) 

Berdasarkan tabel 1.1, industri perbankan syariah 

berkembang dengan baik pada tahun 2022, otoritas jasa keuangan 

(OJK) menghitung perkembangan industri perbankan syariah 

dalam total angka 200 jumlah institusi, 3.113 jumlah kantor, yang 

terdiri dari 13 institusi Bank Umum Syariah dengan 2.007 kantor, 

20 institusi UUS (Unit Usaha Syariah) dengan 438 kantor, dan 167 

institusi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan total 

668 kantor BPRS. 

Berdasarkan pernyataan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 3 tentang Perbankan. Bank 

Umum Syariah (BUS) merupakan Bank Syariah yang kegiatannya 

menawarkan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagai 

penghimpun dana dan pendistribusian dana. Alasan dipilihnya 

industri perbankan karena sebagian besar masyarakat Indonesia 

dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak terlepas dari campur 

tangan perbankan, yaitu kegiatan perbankan sangat penting untuk 

kelancaran kegiatan perekonomian. Alasan dipilihnya Bank Umum 

Syariah (BUS) sebagai objek penelitian adalah dengan alasan 

bahwa bank merupakan suatu badan usaha yang kegiatannya 

memberikan jasa dalam pembayaran atau menghimpun dana 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada 

Industri 

Perbankan 

Jumlah 

Institusi 

Jumlah 

Kantor 

Aset PYD DPK 

(Dalam Miliar) 

BUS 13 2.007 531.859,89 322.599 429.029 

UUS 20 438 250.239,67 171.028 177.034 

BPRS 167 668 20.156,90 14.448 13.446 

Total 200 3.113 802.256,46 508.075 619.509 
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masyarakat daerah setempat. Sebagai bentuk pinjaman atau bentuk 

tujuan yang lain untuk meningkatkan taraf kehidupan yang layak.  

Selain itu, Bank Umum Syariah (BUS) dipilih sebagai objek 

penelitian karena dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana, 

bank syariah memiliki beberapa produk yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dibutuhkanlah 

jasa perbankan untuk memenuhinya. Adapun produk-produk 

sebagai penghimpun dana yaitu: giro, tabungan, dan deposito 

sedangkan produk-produk penyaluran dana yaitu: mudharabah dan 

musyarakah. Dimana produk-produk tersebut dimaksudkan untuk 

membantu memperlancar perekonomian sekaligus meningkatkan 

kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS) yang seharusanya 

melakukan fungsi sosialnya melalui program sosial perusahaan, 

salah satu bentuk kinerja sosial yang harus dilaksanakan zakat dan 

ICSR (Bank Indonesia, 2007). 

Zakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

umat Islam yang berfungsi meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan kemandirian perekonomian umat Islam. Bagi 

masyarakat maupun badan usaha pendistribusian dana zakat dan 

subsidi sosial yang disebut Islamic corporate social responsibility 

(ICSR), akan mencari lembaga organisasi yang dapat menjaga 

amanah umat Islam dalam mengelola dananya secara profesional 

dan tetap berpegang pada standar administrasi yang baik sesuai 

prinsip syariah (Buku Laporan Tahunan Laznas, 2018). 

Berdasarkan beberapa peraturan pemerintah pada Undang-

Undang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas. Salah 

satu instrument yang digunakan dalam program CSR adalah zakat. 

Jika suatu  bank syariah memiliki program Islamic corporate 

social responsibility (ICSR), maka diharapkan mampu 

meningkatkan image perusahaan serta mengembangkan citra 

organisasi sehingga  menarik para investor untuk menanamkan 

modalnya pada perusahaan yang memiliki program tersebut. Hal 

ini mungkin mempunyai potensi manfaat yang sangat besar, 

sehingga mempengaruhi kinerja keuangan (Aris, 2013). 
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Program Islamic corporate social responsibility (ICSR) 

merupakan salah satu strategi untuk mengembangkan perusahaan, 

khususnya tanggung jawab perusahaan dalam peran serta terhadap 

lingkungan dan masyarakat. Kewajiban sosial perusahaan atau 

Islamic corporate social responsibility (ICSR) yang memiliki 

dampak positif untuk kemajuan masyarakat dan relasi antara 

masyarakat dengan perusahaan dalam jangka panjang. Jadi dengan 

terjalinnya koneksi antara masyarakat dan perbankan, masyarakat 

akan menjadi lebih mengenal dan menggunakan layanan atau 

produk perbankan (Budi, 2017). 

Kinerja keuangan merupakan suatu faktor bagian terpenting 

dalam menentukan keberhasilan suatu usaha untuk menghasilkan 

laba. Informasi mengenai kinerja keuangan, khususnya 

profitabilitas, dibutuhkan untuk mengevaluasi kemungkinan 

terjadinya perubahan sumber daya ekonomi dimana dapat 

ditangani pada masa yang akan datang. Informasi keuangan 

merupakan tampilan laporan tahunan yang harus disampaikan 

dengan jelas. Jika perusahaan secara efektif dan efisien dalam 

menangani modal internal maupun eksternal perusahaan. Maka 

aktivitas keuangan dibuat dapat merujuk pada peningkatan 

keuntungan pada perusahaan. Kinerja keuangan merupakan 

ilustrasi dari situasi keuangan perusahaan dalam jangka waktu 

tertentu distribusi dan penggalangan dana diukur menggunakan 

metrik yang sesuai modal, likuiditas dan rentabilitas. Kinerja 

keuangan memegang peranan penting dalam suatu perusahaan 

yang menjadi salah satu referensi keberhasilan dan dampak bisnis 

pengambilan keputusan bisnis (Ratridwi, 2023). 

Efisiensi operasional manajemen dan staf dalam manajemen 

properti perusahaan dapat diketahui melalui analisis kinerja bisnis 

keuangan. Profitabilitas juga dipergunakan menjadi alat ukur 

kinerja keuangan yaitu menggunakan return on equity (ROE), 

Dalam tabel dibawah menunjukkan pengukuran dihitung dalam 

perkembangan return on equity (ROE) sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 

Perkembangan ROE pada beberapa Bank Umum Syariah 

di Indonesia tahun 2018-2022 

Nama Bank 
ROE (%) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Bank Aceh Syariah 23.29 23.44 15.72 16.88 15.08 

PT BPD Nusa Tenggara Barat 

Syariah 
8.92 12.05 9.54 10.04 12.38 

PT Bank Muamalat Indonesia 1.16 0.45 0.29 0.2 0.53 

PT BCA Syariah 5 4 3.1 3.2 4.1 

PT Bank Mega Syariah 4.08 4.27 9.76 28.48 11.73 

PT Bank Panin Dubai Syariah 1.45 1.08 0.01 -31.76 11.51 

PT Bank Syariah Bukopin 0.26 0.23 0.02 -23.6 -6.34 

Sumber: www.ojk.go.id 

Berdasarkan tabel 1.2 dapat digambarkan mengenai data 

pertumbuhan return on equity (ROE) sebagai berikut: yaitu rasio 

profitabilitas dimana menilai tingkat kemampuan bank dalam 

mengelola modal sendiri yang bersumber dari hasil investasi dari 

pemegang saham dan digunakan guna mendapatkan profit. Rasio 

return on equity (ROE) BCA Syariah adalah sebanyak 3,2% pada 

tahun 2021, dan mengalami peningkatan menjadi 4,1% pada tahun 

2022. Sementara itu pada tahun 2021 setelah adanya pandemi, 

beberapa bank menderita kerugian ditandai dengan nilai ROE yang 

negatif, misalnya Bank Panin Dubai Syariah mempunyai ROE -

31,76% serta Bank Syariah Bukopin sebesar -23,6%. Sementara 

ROE Bank Mega Syariah justru meningkat sangat drastis pada 

tahun 2021 menjadi 28,48%. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2008 pasal 4 ayat 2 tentang Perbankan Syariah 

mengemukakan bahwa Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit 

Usaha Syariah (UUS)  dapat melakukan tugas sosial sebagai entitas 

baitul mal, yaitu menerima dana sosial yang berasal dari zakat, 

infaq, dan shadaqah, hibah dan dana sosial lainnya untuk kemudian 

disalurkan kepada organisasi pengelola zakat Bank Indonesia 

(2007). Alokasi zakat kepada Bank Umum Syariah (BUS) di 

Indonesia adalah sebagai berikut: 

http://www.ojk.go.id/
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Tabel 1.3 

Penyaluran Dana Zakat pada beberapa Bank Umum 

Syariah di Indoesia tahun 2018-2022 

 

Nama Bank 
Tahun (Juta Rupiah) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Bank Muamalat 10.586 10.869 10.293 8.200 6.950 

Bank Mega Syariah 2.773 1.655 1.690 4.447 17.646 

BCA Syariah 55,9 67,8 74,5 82,4 70,1 

Bank Panin Dubai 

Syariah 
0 1.119 168 6.363 0 

Bank Syariah 

Mandiri 
27.751 46.928 49.262 - - 

BRI Syariah 14.750 14.895 12.701 - - 

BNI Syariah 20.315 20.010 17.297 - - 

BSI - - - 94.000 122.500 

Sumber: www.ojk.go.id 

Berdasarkan tabel 1.3 menggambarkan mengenai penyaluran 

dana zakat bahwa pada Bank Muamalat di tahun 2021 ke tahun 

2022 yaitu sebesar 6,950 yang mengalami penurunan. Hal ini 

disebabkan adanya penurunan penyaluran zakat melalui bank 

muamalat oleh pihak eksternal. Sementara itu sebagai bank hasil 

penggabungan 3 bank syariah BUMN, Bank Syariah Indoneisa 

(BSI) menyalurkan zakat tertinggi diantara bank lainnya pada 

tahun 2022 sejumlah 122,5 milliar rupiah terjadi pada tahun 2022. 

Bank Syariah Indonesia (BSI) menyalurkan  zakat perusahaan  

sebesar Rp. 122,5 miliar kepada Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) pada April 2022. Jumlah tersebut lebih besar dari 

pembayaran zakat Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun sebelumnya 

yaitu sebesar Rp. 94 miliar. Sementara beberapa bank tidak 

menyalurkan sejumlah zakatnya pada tahun 2022 seperti PT Bank 

Panin Dubai Syariah dan Bank Bukopin (data tidak tertulis). 

Dilihat dari penyaluran dana zakat di beberapa Bank Umum 

Syariah (BUS) terdapat kenaikan walaupun terdapat juga 

penurunan. 

http://www.ojk.go.id/
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Berdasarkan penelitian Cindy (2017) berpendapat bahwa 

alokasi dana zakat berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap return on asset (ROA) bank syariah sedangkan corporate 

social responsibility berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap return on asset (ROA) bank syariah. Pada penelitian lain, 

Septian et al., (2022) juga mengungkapkan bahwa zakat 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, dan Islamic 

corporate social responsibility (ICSR) tidak berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan dikarenakan semakin besar nilai pengungkapan 

Islamic corporate social responsibility (ICSR) dalam suatu bank 

tidak membuat kinerja keuangan menjadi baik ataupun buruk dan 

begitu juga sebaliknya. 

Berdasarkan penelitian Saputri & Setyawan (2021) 

menunjukkan bahwa zakat berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas sedangkan pengungkapan amal dan Islamic corporate 

social responsibility (ICSR) tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas. Sedangkan menurut penelitian Nepri et al., (2021) 

menyatakan bahwa untuk dapat melihat kinerja maupun sistem dari 

suatu bank syariah salah satunya dapat diukur melalui return on 

asset (ROA). Return on asset adalah rasio pengembalian terhadap 

total aktiva. Apabila kita berbicara tentang kinerja bank syariah, 

kita juga akan membahas yang namanya zakat. Karena zakat 

adalah salah satu faktor yang menyebabkan kinerja bank syariah 

meningkat. 

Terdapat berbagai macam pandangan yang berbeda 

mengenai hasil kinerja suatu perusahaan setelah perbankan 

mengeluarkan zakatnya dan corporate sosial responsibility (CSR). 

Di Indonesia sendiri kerja CSR pada perusahaan Islam masih 

banyak yang menggunakan pengungkapan yang sama dengan 

perusahaan konvensional, sehingga timbul kebutuhan 

pengungkapan yang sesuai dengan ajaran dan hukum Islam yaitu 

Islamic corporate social responsibility (ICSR) (Merry, 2019). 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti bermaksud 

melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Penyaluran Dana 

Zakat Dan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) 
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Terhadap Return On Equity (ROE) Pada Bank Umum Syariah 

Di Indonesia Tahun 2018-2022”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka rumusan 

masalahan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah dana zakat berpengaruh terhadap return on equity 

(ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2018-2022? 

2. Apakah Islamic corporate social responsibility (ICSR) 

berpengaruh terhadap return on equity (ROE) Bank Umum 

Syariah di Indonesia tahun 2018-2022?  

3. Apakah dana zakat dan Islamic corporate social responsibility 

(ICSR) secara simultan berpengaruh terhadap return on equity 

(ROE)Bank Umum Sy ariah di Indonesia tahun 2018-2022? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis ada tidaknya pengaruh 

dana zakat terhadap return on equity (ROE) Bank Umum 

Syariah di Indonesia tahun 2018-2022  

b. Untuk mengetahui dan menganalisis ada tidaknya pengaruh 

Islamic corporate social responsibility (ICSR) terhadap 

return on equity (ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia 

tahun 2018-2022  

c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana zakat 

dan Islamic corporate social responsibility (ICSR) 

terhadap return on equity (ROE) Bank Umum Syariah di 

Indonesia tahun 2018-2022. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan baik secara teoritis 

maupun secara praktis, adapun manfaat dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

Bagi penulis, semoga bermanfaat dan dapat memberikan 

komitmen bagi para peneliti mengenai kajian perbankan 

syariah, serta dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang 

sedang menyelesaikan tugas terakhirnya, khususnya di 
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Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dan dengan 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

pembaca dan menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi Penulis 

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

para peneliti dan menambah pemahaman terhadap zakat 

dan Islamic corporate social resonsibility (ICSR) terhadap 

return on equity (ROE) Bank Umum Syariah serta dapat 

dimanfaatkan sebagai media penerapan informasi ilmu 

pengetahuan serta dapat menambah pengalaman dalam 

penelitian. 

2) Bagi Pengguna Jasa Perbankan 

Kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi dunia 

keuangan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

zakat dan Islamic corporate social resonsibility (ICSR) 

terhadap return on equity (ROE) Bank Umum Syariah. 

3) Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung 

penelitian selanjutnya yang akan menyelesaikan 

permasalahan serupa. Selain itu penelitian ini juga dapat 

menambah acuan penulisan yang dapat dijadikan sebagai 

bahan referensi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri 

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

4) Bagi Masyarakat 

Masyarakat merupakan hal yang sangat penting bagi 

para mitra perbankan syariah, dengan adanya kajian ini 

diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih 

dinamis dalam memanfaatkan layanan perbankan 

syariah. 

5) Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

dampak positif sebagai sumber perspektif dalam 

menentukan strategi perbankan syariah dalam 

meningkatkan perekonomian masyarakat. 
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D. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini secara 

keseluruhan  diklarifikasikan menjadi lima bab dalam 

mempermudah pemahaman dalam penulisan peelitian ini, yang 

terdiri dari : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan gambaran awal peneliti untuk melakukan 

penelitian yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

penelitian dari bab I sampai bab V. Tujuan uraian ini adalah untuk 

memperoleh gambaran tentang senjang fenomena (phenomenon 

gap) yang terjadi pada objek penelitian dan senjang penelitian 

(research gap) terdahulu yang menginspirasi penelitian ini. Uraian 

ini juga mempertegas tujuan dan manfat penelitian yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini.  

BAB II KERANGKA TEORI 

Bab ini berisi landasan teori yang terdiri dari zakat, Islamic 

corporate social responsibility (ICSR), dan return on equity (ROE) 

selain itu terdapat penelitian terdahulu yang dijadikan refrensi 

dalam penelitian ini, kerangka berfikir dan hipotesis. Semuanya 

dimasukkan dalam bab kedua ini. Penjelasan menyeluruh 

mengenai gagasan-gagasan yang relevan dan berkaitan dengan 

topik kajian yang akan diterbitkan dimuat dalam latar belakang 

teori. Selain itu, telaah pustaka membuat perbandingan antara topik 

penelitian yang akan dibahas dengan hasil dan kesimpulan 

penelitian sebelumnya. Sedangkan kerangka berpikir adalah cara 

berpikir yang dikembangkan berdasarkan landasan teori dan survey 

literatur yang mengarahkan peneliti dalam memecahkan kesulitan. 

Setelah itu hipotesis, bagian ini merumuskan jawaban atas masalah 

yang akan diteliti berdasarkan kerangka berpikir yang telah 

dibangun sebelumnya dan harus diuji kebenarannya.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Pokok bahasan dalam bab ini meliputi jenis dan pendekatan 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, 

tehnik pengumpulan data penelitian, tehnik pengolahan dan 
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analisis data. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank 

Syariah yang terdaftar dalam OJK tahun 2018-2022, sampel pada 

penelitian ini sampel diambil berdasarkan karakteristik tertentu 

agar di dapat data yang dapat diperbandingkan secara purposive 

sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu.  Variabel penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu variabel 

independen yang diberi simbol X dan variabel dependen yang 

diberi simbol Y. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

penyaluran dana zakat dan Islamic corporate sosial responsibility 

(ICSR) sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

Kinerja keuangan yang dihitung menggunakan retur on equity 

(ROE). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik dokumentasi dalam memperoleh data yaitu 

dengan mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung 

keterangan dan penjelasan serta pemikiran yang masih aktual dan 

sesuai dengan penelitian. Teknik pengolahan data penelitian ini 

menggunakan program SPSS for windows versi 25. Metode-

metode yang digunakan yaitu uji asumsi klasik, analisis regresi 

linier berganda, pengujian hipotesis dan uji koefisien determinasi.   

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pokok bahasan dalam bab ini meliputi deskripsi data, analisis 

data dan pembahasan. Bab ini mencakup mengenai gambaran 

umum Bank Umum Syariah yang sudah memenuhi kriteria sampel 

penelitian. Analisis data penelitian yang sudah diuji, serta 

pembahasan dan analisis hasil dari data tersebut. Di mana 

pembasahan dan analisis hasil ini menjelaskan tentang pengaruh 

penyaluran dana zakat terhadap ROE, pengaruh ICSR terhadap 

ROE, dan pengaruh zakat dan ICSR secara simultan terhadap 

ROE.  

BAB V PENUTUP 

Pokok bahasan dalam bab ini meliputi simpulan dan saran. 



81 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka berikut 

adalah kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini: 

1. Dana Zakat secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja keuangan perusahaan BUS yang ditandai 

dengan nilai signifikansi >0.05. Hal ini disebabkan besaran 

dana zakat pada umumnya sangat bergantung terhadap besaran 

zakat yang disalurkan melalui BUS oleh pihak eksternal. 

Dinilai dari teori efek multiplier zakat, efek zakat terhadap 

keuntungan perusahaan bersifat tidak langsung yang berasal 

dari pemerataan ekonomi nasional akibat adanya zakat. 

2. ICSR secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kinerja keuangan perusahaan BUS yang ditandai 

dengan nilai signifikansi <0.05. Dana CSR biasanya 

digunakan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan 

menaikkan image perusahaan di mata masyarakat. Selain itu 

ICSR juga biasanya berdampak terhadap ekonomi, 

lingkungan, dan sosial masyarakat. Semakin besar dana yang 

dikeluarkan maka image di masyarakat cenderung semakin 

baik. image yang baik tersebut akan memancing masyarakat 

untuk menggunakan jasa atau produk perusahaan tersebut di 

banding kompetitor. Sehingga hal itu akan menaikkan 

keuntungan perusahaan yang salah satunya diwujudkan oleh 

ROE.  

3. Secara bersama-sama atau simultan, Dana Zakat dan ICSR 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan 

perusahaan BUS. Hal ini ditandai dengan signifikansi anova 

>0.05. Selain itu diperkuat juga dengan nilai R
2
 yang hanya 

mendapatkan angka 19.5%. Secara umum kedua variabel 

tersebut akan berpengaruh terhadap reputasi perusahaan yang 

pada akhirnya akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja 

perusahaan. 
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4. Pembaruan (novelty) yang dihasilkan pada penelitian ini 

terletak pada pemilihan sampel yang lebih intens dan 

didasarkan atas pertimbangan yang kuat. Selain itu data yang 

diambil juga merupakan data yang menceminkan situasi 

sesungguhnya karena menggunakan data nominal dari 

besarnya dana ICSR dan dana zakat. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

beberapa saran yang dapat diusulkan untuk penelitian berikutnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Pada penelitian berikutnya hendaknya dilakukan 

menggunakan variabel dependen lain yang mungkin berkaitan 

langsung dengan zakat dan ICSR perusahaan. Misalnya 

reputasi BUS di mata masyarakat, indeks CSR, maupun 

variabel lain yang mungkin secara langsung dipengaruhi oleh 

kedua variabel independen yaitu zakat dan ICSR. 

2. Pemerintah melalui kebijakannya hendaknya dapat 

mewajibkan setiap perusahaan untuk mengeluarkan zakat 

setiap tahunnya dari sebagian pendapatan perusahaan. Hal ini 

agar zakat yang disalurkan oleh perusahaan BUS tidak hanya 

bergantung pada pihak eksternal perusahaan. 

3. Bagi perusahaan Bank Umum Syariah (BUS), hendaknya 

mereka dapat senantiasa meningkatkan dana ICSR yang 

dianggarkan setiap tahunnya. Adapun setiap kegiatan ICSR 

yang dilakukan difokuskan untuk meningkatkan citra di mata 

masyarakat agar masyarakat semakin loyal ke perusahaan. 

Caranya adalah dengan memberitakan kegiatan ICSR yang 

dilakukan secara luas. 
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