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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena yang dapat dilihat 

berdasarkan statistik perbankan OJK dimana tingkat kepercayaan dan penggunaan 

layanan Bank Umum Syariah semakin tinggi walaupun penyebaran program 

Corporate Social Responsibility (CSR) yang semakin sempit. Tujuan dari 

penelitian ini untuk menganalisis pengungkapan Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR) dan tata kelola syariah terhadap reputasi bank umum syariah 

di Indonesia tahun 2020-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan data Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, dan Laporan GCG 

sebanyak 8 BUS. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Teknik 

analisis menggunakan model Content Analysis untuk menggambarkan tingkat 

pengungkapan ICSR dan tata kelola syariah terhadap reputasi BUS. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa luas pengungkapan ICSR pada BUS di Indonesia tahun 2020-

2022 secara umum sudah cukup baik dengan nilai pengungkapan berada pada 

rentang 67% hingga 76%. Temuan lanjutan berdasarkan uji statistik baik secara 

simultan maupun secara parsial pengungkapan ICSR berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap reputasi perusahaan. Akan tetapi tata kelola syariah tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap reputasi perusahaan. Terdapat implikasi 

hasil penelitian diantaranya bagi akademisi dapat menjadi referensi dan literatur 

untuk penelitian selanjutnya terkait reputasi perusahaan. Bagi perusahaan penelitian 

ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian dan evaluasi kinerja bagi 

sektor perbankan guna pengambilan keputusan yang berpengaruh di masa yang 

akan datang untuk kelangsungan hidup perusahaan. Bagi investor dapat menjadi 

bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam melakukan investasi 

 

Kata kunci :  Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan Islami, tata kelola 

syariah, reputasi perusahaan.  
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The Effect of Disclosure of Islamic Corporate Social Responsibility and Sharia 

Governance on Corporate Reputation 

 

  

ABSTRACT 

This research is motivated by a phenomenon that can be seen based on OJK 

banking statistics where the level of trust and use of Islamic Commercial Bank 

services is getting higher despite the spread of the program.Corporate Social 

Responsibility (CSR) is getting narrower. The purpose of this research is to analyze 

disclosureIslamic Corporate Social Responsibility (ICSR) and sharia governance 

on the reputation of sharia commercial banks in Indonesia in 2020-2022. This study 

uses a quantitative approach with data from 8 BUS Annual Reports, Sustainability 

Reports, and GCG Reports. The analytical method used is panel data regression. 

Analysis techniques using models Content Analysis to describe the level of 

disclosure of ICSR and sharia governance on BUS reputation. The results of the 

study show that the extent of ICSR disclosure at BUS in Indonesia in 2020-2022 is 

generally quite good with disclosure values in the range of 67% to 76%. Further 

findings based on statistical tests both simultaneously and partially ICSR 

disclosures have a positive and significant effect on company reputation. However, 

sharia governance does not significantly affect the company's reputation. There are 

implications for research results, including for academics it can be a reference and 

literature for further research related to company reputation. For companies, this 

research can be used as material for consideration in assessing and evaluating 

performance for the banking sector in order to make influential decisions in the 

future for the company's survival. For investors, it can be taken into consideration 

when making investment decisions. 

 

Keywords :  Disclosure of Islamic corporate social responsibility, sharia 

governance, corporate reputation.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Bank syariah adalah lembaga yang bertindak sebagai perantara keuangan 

dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum syariah dalam kegiatannya. Bentuk 

kegiatan menurut Undang-Undang No. Pasal 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah yang menghimpun dan memberikan dana kembali kepada masyarakat 

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, perbankan syariah 

merupakan sektor penting perekonomian negara.  

Dari tahun ke tahun jumlah perbankan syariah di Indonesia semakin 

meningkat. Sampai dengan tahun 2023 ini, sebanyak 13 Bank Umum Syariah 

(BUS) terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perkembangan BUS pada 

tahun 1998 hanya ada 1 BUS, dan 10 tahun kemudian pada tahun 2008 

berkembang menjadi 5 BUS. Kemudian BUS mengalami kenaikan pesat setelah 

tahun 2008 yaitu di tahun 2010 menjadi 11 BUS, dengan penambahan Bank 

Syariah BNI, Bank Panin Syariah, BCA syariah, Bank Victoria Syariah, Bank 

Banten Syariah, dan Jabar, serta Maybank Syariah Indonesia.  

BUS yang semakin berkembang saat ini tentunya akan menimbulkan 

persaingan yang semakin ketat di industri perbankan syariah. Hal ini karena 

setiap BUS pasti ingin menunjukkan reputasi (citra) terbaiknya kepada nasabah. 

Dalam kompetisi ini, semua bank berusaha untuk menciptakan citra perusahaan 

yang baik. Sangat penting bagi sebuah perusahaan mempunyai reputasi yang 

baik, karena semakin baik reputasi perusahaan maka semakin menarik 

perusahaan tersebut bagi para stakeholder yang dalam hal ini adalah nasabah. 

Penting bagi BUS untuk menjaga kepercayaan nasabah sebagai perantara karena 

kegiatannya bergantung pada kepercayaan nasabah. Tidak hanya itu, reputasi 

juga menjadi modal bagi perusahaan untuk merekrut karyawan terbaiknya. 

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, reputasi adalah hal yang penting 

karena reputasi menarik stakeholder seperti magnet. Reputasi merupakan titipan 

kepercayaan dari masyarakat (Dewindaru & Sari, 2022). Artinya reputasi dapat 

menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan dan mempertahankan eksistensi 

perusahaan, sehingga harus dikelola dengan baik. BUS juga mengandalkan 
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kepercayaan masyarakat dalam kegiatannya dan perlu dijaga dan dilindungi 

dengan meningkatkan reputasi perusahaan secara optimal. Mengukur seberapa 

baik reputasi BUS dalam penelitian ini mengacu pada Arifin & Wardani (2016), 

Hanifah (2018), dan Munandar (2021) yang menggunakan indeks Global 

Reporting Initiative (GRI). Pada penelitian ini akan menggunakan GRI terbaru 

yaitu GRI 2 2021. 

Penyebaran dan penggunaan GRI pada penelitian ini dikarenakan GRI 

diakui sebagai acuan yang diakui dunia dan memiliki kerangka kerja terbaik 

untuk mencapai standarisasi yang diperlukan. keistimewaan GRI berupa proses 

pendekatan untuk menyatukan semua pemangku kepentingan yang dipilih dalam 

proses mengembangkan indikator-indikatornya. Oleh karena itu, GRI dijadikan 

sebagai pedoman pengungkapan keberlanjutan yang paling sering diaplikasikan 

oleh perusahaan di seluruh dunia untuk mengukur reputasi perusahaan. Pada 

penelitian ini menggunakan GRI Standard terbaru yaitu GRI 2 2021 dengan total 

30 item untuk pengungkapan standar umum wajib yang diperoleh dari website 

www.globalreporting.org. Skor rata-rata tingkat pengungkapan pada Bank 

Umum Syariah selama tahun 2020-2022 adalah 21 skor pada tahun 2020 atau 

sebesar 69%, 24 skor pada tahun 2021 atau sebesar 80%, dan pada tahun 2022 

mendapatkan rata-rata jumlah skor 26 atau sebesar 86%. Dalam tahun 2020-

2022, Bank Umum Syariah melakukan pengungkapan GRI sudah cukup baik 

meskipun belum semua item pada indikatornya diungkapkan. Kenaikan tingkat 

pengungkapan ini menandakan bahwa Bank Umum Syariah terus berupaya 

meningkatkan pelaporan di setiap tahunnya.  

Dalam perkembangannya, isu reputasi perusahaan untuk hal-hal non-

financial seperti hubungan lingkungan dan sosial serta tanggung jawab sosial 

telah banyak mendapat perhatian, seringkali dikomunikasikan melalui tanggung 

jawab sosial perusahaan atau CSR (Corporate Social Responsibility). 

Pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang 

kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial bagi 

masyarakat di sekitar perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan juga 

merupakan salah satu cara bank syariah melakukan aktivitasnya tidak hanya 
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untuk kepentingan para stakeholder nya, tetapi juga untuk kepentingan semua 

pihak.  

Dalam rangka mengoptimalkan reputasi, bank syariah membutuhkan citra 

yang positif yang ditentukan dan dikembangkan oleh tanggung jawab sosial 

perusahaan dengan program Islamic Social Reporting (ISR). Kegiatan tanggung 

jawab sosial perusahaan melingkupi berbagai kegiatan yang melindungi atau 

mempromosikan suatu citra atau produk seseorang. Pada bank syariah, kegiatan 

tanggung jawab sosial perusahaan juga meninjau sikap orang-orang dalam 

organisasi dan mengalokasikan informasi dan komunikasi untuk menciptakan 

niat baik. 

Pada perusahaan-perusahaan go public, tanggung jawab sosial perusahaan 

telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 66 

ayat (2) huruf c menyatakan bahwa perusahaan mengungkapkan laporan 

pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan dan 

keberlanjutan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan 

media yang relevan bagi semua pihak untuk menunjukkan akuntabilitas dan 

kondisi kinerja perusahaan (Alfijri & Priyadi, 2022). Dengan demikian, 

pengungkapan tersebut diharapkan dapat memberikan sinyal peningkatan citra 

perusahaan kepada pihak eksternal karena dengan melakukan pengungkapan 

CSR memberikan bukti bahwa perusahaan memperhatikan hal sosial diluar 

kegiatan ekonomi perusahaan. Oleh karena itu, semakin baik reputasi BUS maka 

akan menarik pelanggan untuk menggunakan jasa atau produk perbankan 

syariah.  

Pengungkapan CSR merupakan alat penting dalam membangun hubungan 

yang kuat antara perusahaan dan pemangku kepentingan eksternal. 

Pengungkapan CSR yang terbuka dan jujur dapat membantu perusahaan 

membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan eksternal, seperti 

konsumen, investor, pemerintah, dan masyarakat umum. Ini dapat meningkatkan 

reputasi perusahaan dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, 

yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat jangka panjang seperti loyalitas 

konsumen, akses ke modal, dukungan dari masyarakat dan akan menarik 
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pelanggan untuk menggunakan jasa atau produk perbankan syariah (Muslihati et 

al., 2018).   

Dalam pengungkapan CSR pada laporan keberlanjutan BUS, terdapat 

informasi tentang jumlah dana CSR yang disalurkan BUS. Berdasarkan 

Peraturan UU PT dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah 

tidak spesifik, sesuai kebijakan perusahaan. Meski demikian, biaya CSR wajib 

tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai 

dengan kepatutan dan kewajaran. Hal ini tercantum dalam UU 40/2007 Pasal 74 

ayat 2. Namun tidak dipungkiri, kebijakan ini juga bergantung pada peraturan 

daerah setempat. Misalnya daerah Kalimantan Timur mengatur besaran dana 

CSR adalah minimal 3% dari laba bersih perusahaan tiap tahunnya. Menurut 

Muslihati (2018) meningkatkan dana CSR yang besar dapat menjadi salah satu 

strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan reputasi BUS. Jika 

BUS mengalokasikan dana yang besar untuk program CSR, ini dapat 

memungkinkan penyebaran program CSR yang lebih luas. Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian Rizkayanti (2021) yaitu dapat diketahui bahwa CSR 

yang luas berpengaruh dalam meningkatkan jumlah nasabah bank. Jika terjadi 

penyebaran yang luas, bank dapat mempengaruhi berbagai sektor dan 

komunitas, memberikan manfaat yang lebih luas, dan memperlihatkan 

komitmen mereka untuk berkontribusi pada masyarakat. Ini dapat menciptakan 

reputasi bank sebagai lembaga yang peduli dan bertanggung jawab terhadap 

kebutuhan sosial. Menurut SEOJK.05/2020 reputasi dapat menurun jika 

menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder).  

Berdasarkan laporan keberlanjutan BUS, jumlah biaya rata-rata yang 

dikeluarkan BUS untuk program CSR dari tahun 2020-2023 mengalami 

penurunan. Pada tahun 2020 biaya rata-rata yang dikeluarkan BUS untuk 

program CSR mencapai lebih dari Rp 8 Miliar. Pada tahun 2021 mengalami 

penurunan menjadi Rp 7 Miliar. Pada tahun 2023 menurun hingga Rp 5 Miliar. 

Hal ini bisa mengakibatkan penyebaran CSR yang semakin sempit sehingga 

menurunnya jumlah stakeholders yang mengetahui, mempercayai dan 

menggunakan layanan perbankan.  
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Namun pada kenyataannya berdasarkan statistik perbankan syariah sampai 

tahun 2022. Jumlah rekening penerima pembiayaan dan jumlah rekening DPK 

(Dana Pihak Ketiga) mengalami peningkatan selama periode 2020 sampai 

dengan tahun 2022 dimana hal ini diartikan sebagai peningkatan tanggung jawab 

sosial yang dilakukan selalu berhasil dan bertambah baik. Pada tahun 2020 

jumlah rekening mencapai 14,28%, pada tahun 2021 mengalami peningkatan 

menjadi 16,16%, dan tahun 2023 mengalami peningkatan hingga 18,44% (OJK, 

2023). Dapat disimpulkan bahwa terjadi kesenjangan antara pendapat Muslihati 

et al. (2018), Rizkayanti (2021) dengan data biaya rata-rata yang dikeluarkan 

untuk program CSR serta data pertumbuhan jumlah rekening penerima 

pembiayaan dan rekening DPK. Pada kenyataannya, menurut data meskipun 

penyebaran dana CSR mengalami penurunan, peningkatan jumlah rekening 

nasabah bisa dianggap sebagai tanda positif terhadap reputasi Bank Umum 

Syariah (BUS). Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang mempercayai 

dan menggunakan layanan perbankan BUS walaupun penyebaran program CSR 

yang semakin sempit.  

Pembahasan mengenai reputasi dan tanggung jawab sosial bank syariah 

tentunya tidak lepas dari struktur tata kelola yang baik. Penerapan tata kelola 

yang baik tertera dalam POJK Nomor 55/POJK.03/2016. Pada bank syariah 

penerapan tata kelola yang baik yaitu dengan menjalankan semua fungsi 

perusahaan dengan benar dengan menerapkan Good Corporate Governance 

(GCG) dan prinsip-prinsip syariah yang biasa disebut tata kelola syariah. Tata 

kelola syariah menjadi keharusan pada bank syariah untuk meningkatkan 

reputasi perusahaan sebagai bank yang sehat dan terpercaya. Sebagaimana yang 

dijelaskan dialam UndangUndang No. 21 tahun 2008 Pasal 34 bahwa Bank 

Syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip 

transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran 

dalam menjalankan kegiatan usahanya.  

Dalam pasal 5 Peraturan Bank Indonesia 7/6/PBI/2005 tentang transparansi 

informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah bahwa pihak bank 

harus menerapkan informasinya sesuai dengan peraturan tersebut dengan jelas 

kepada nasabah hingga kedua pihak mengerti dan menguasai agar tidak adanya 
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pihak yang merasa dirugikan, namun pada kenyataannya penemuan oleh Putro 

(2015) mengatakan bahwa salah satu nasabah pengguna mudharabah pada Bank 

Mandiri Syariah Cabang Kepanjen tidak benar-benar mengerti tentang sistem 

mudharabah yang diberikan pihak Bank. Nasabah tersebut hanya mengetahui 

seputar pengetahuan mudharabah secara umum saja dan beranggapan bahwa 

sistem bagi hasilnya mirip dengan bunga. Seharusnya sebelum dilakukan akad 

pembiayaan atau persetujuan, pihak Bank dan nasabah harus sama-sama 

mengerti dan menguasai tentang sistem mudharabah tersebut seperti yang 

tercantum pada pasal 5 Peraturan Bank Indonesia 7/6/PBI/2005 tentang 

transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Jika 

bank tidak memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada nasabah dan 

pihak-pihak terkait, reputasi bank akan dipertanyakan dan kepercayaan nasabah 

bisa berkurang. 

Informasi diatas akan sangat membantu stakeholder dalam hal ini adalah 

nasabah atau calon nasabah untuk mengambil keputusan dalam bertransaksi 

dengan bank syariah. Oleh karena itu, penting bagi perbankan syariah untuk 

mengungkapkan hasil keuangan dan non keuangannya dalam laporan 

tahunannya (Mais & Alawiyah, 2020), sehingga nasabah sebagai pihak yang 

berkepentingan dan calon nasabah merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi. 

Alasan peneliti memilih bank syariah di Indonesia karena Indonesia 

memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Sebagian besar penduduk yang 

beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial bagi 

pertumbuhan keuangan syariah. Saat ini di Indonesia juga sedang gencar pula 

melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai sistem perbankan syariah sehingga 

dapat meningkatkan kesadaran serta minat masyarakat terhadap perbankan 

syariah dengan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islami yang 

sudah menjadi keunggulan dari sistem perbankan syariah dibanding sistem 

konvensional. 

Banyak penelitian tentang pengaruh ICSR terhadap reputasi perusahaan 

telah dilakukan, namun masih menunjukkan hasil yang beragam. Secara 

keseluruhan, penelitian sebelumnya telah menguji pengaruh ICSR dan zakat 

terhadap reputasi perusahaan, namun belum ditemukan penelitian yang menguji 
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pengaruh ICSR dan tata kelola syariah terhadap reputasi perusahaan, sehingga 

penelitian tentang tata kelola syariah masih menarik untuk diteliti. Hal ini karena 

tanpa adanya tata kelola yang baik, bank syariah akan sulit untuk memperluas 

jaringan, memperkuat posisi, dan menunjukkan kinerjanya dengan lebih efektif 

terhadap pemangku kepentingan (Yusuf, 2022). 

Husna & Wijayanti (2020) menguji pengaruh pengungkapan ICSR terhadap 

reputasi perusahaan dan kinerja keuangan. Didapatkan hasil bahwa 

pengungkapan ICSR memiliki pengaruh positif terhadap reputasi bank syariah. 

Hal yang sama diungkapkan oleh Hanifah (2018) yang menunjukkan bahwa 

pengungkapan ICSR berpengaruh positif terhadap reputasi bank syariah. Hal ini 

dikarenakan semakin bank umum syariah mengungkapkan ICSR dengan baik, 

maka akan dipandang oleh masyarakat sebagai entitas yang dapat dipercaya, 

sehingga mampu meningkatkan reputasi perusahaan. 

Berbeda dengan penelitian Zhou, Sun, Luo & Liao (2021) di negara China. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap reputasi perusahaan. Hal yang 

sama diungkapkan oleh Nisa dan Kuniasari (2017) bahwa pengungkapan ICSR 

terhadap reputasi perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

reputasi perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat inkonsistensi pada penelitian-

penelitian sebelumnya yang menyebabkan terjadinya research gap. Selain itu, 

belum ada penelitian mengenai pengaruh tata kelola syariah terhadap reputasi 

bank umum syariah. Hal ini yang memotivasi peneliti untuk mendapatkan 

pemahaman yang lebih dalam mengenai pengaruh tanggung jawab sosial 

perusahaan Islami dan tata kelola syariah terhadap reputasi perusahaan. Melihat 

fenomena dan research gap yang telah dijelaskan sebelumnya, hal inilah yang 

melatar belakangi penelitian ini. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan topik penelitian “Pengaruh Pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Islami dan Tata Kelola Syariah terhadap 

Reputasi Perusahaan”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dijelaskan bahwa dalam 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan Islami terdapat laporan dana 

CSR yang disalurkan. Semakin besar dana ICSR yang disalurkan semakin besar 

juga kepercayaan masyarakat terhadap BUS. Namun pada kenyataannya, 

menurut data meskipun penyebaran dana CSR mengalami penurunan, 

peningkatan jumlah rekening nasabah bisa dianggap sebagai tanda positif 

terhadap reputasi Bank Umum Syariah (BUS). Hal ini menunjukkan bahwa lebih 

banyak orang mempercayai dan menggunakan layanan perbankan BUS 

walaupun penyebaran program CSR yang semakin sempit. Selain itu, ditemukan 

juga adanya inkonsistensi pada penelitian-penelitian sebelumnya. Beberapa 

peneliti menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

Islami memiliki pengaruh terhadap reputasi BUS. Beberapa peneliti lainnya 

menyatakan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan Islami tidak 

memiliki pengaruh terhadap reputasi BUS. Berdasarkan rumusan masalah 

tersebut disimpulkan bahwa terjadi gap fenomena mengenai penyaluran dana 

CSR yang diungkapkan pada laporan keberlanjutan dan realita data 

pertumbuhan nasabah dan juga ditemukan research gap di antara peneliti 

sebelumnya yang menyatakan pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan Islami terhadap reputasi perusahaan.  

1.3 Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dibuat pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

Islami terhadap reputasi Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh tata kelola syariah terhadap reputasi Bank Umum 

Syariah (BUS) di Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

Islami dan tata kelola syariah terhadap reputasi Bank Umum Syariah (BUS) 

di Indonesia? 
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1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai, 

adalah : 

1. Menganalisis pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

Islami terhadap reputasi Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. 

2. Menganalisis pengaruh tata kelola syariah terhadap reputasi Bank Umum 

Syariah (BUS) di Indonesia 

3. Menganalisis pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

Islami dan tata kelola syariah terhadap reputasi Bank Umum Syariah (BUS) 

di Indonesia 

1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu para investor untuk 

melihat gambaran mengenai laporan keuangan yang menjadi acuan 

keputusan saat berinvestasi. 

2. Kegunaan praktis  

a. Bagi peneliti 

Bagi penulis penelitian ini dapat meningkatkan keinginan untuk 

lebih memahami mengenai tanggung jawab sosial perusahaan 

Islami serta mengetahui pengaruh tanggung jawab sosial 

perusahaan Islami dan tata kelola syariah terhadap reputasi 

perusahaan. 

b. Bagi perbankan syariah 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan 

pertimbangan dalam penilaian dan evaluasi kinerja bagi sektor 

perbankan guna pengambilan keputusan yang berpengaruh di masa 

yang akan datang untuk kelangsungan hidup perusahaan. 

c. Bagi akademis 

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

referensi dan literatur dalam dunia pendidikan, dan untuk 

menambah informasi dan perluasan wawasan bagi mahasiswa atau 

para peneliti lain dengan minat yang sama.  
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1.6 Sistematika Penulisan  

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang yang menjelaskan sebab timbulnya 

masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang 

menggambarkan kerangka pembahasan antar bab yang 

berhubungan dan berkaitan satu dengan lainnya. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori yang mendasari penelitian terdahulu 

yang sejenis dan kerangka pemikiran yang menggambarkan 

hubungan antar variabel penelitian serta hipotesis penelitian 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan metode penelitian berdasarkan jenis 

penelitian, objek penelitian, metode pengambilan sampel, jenis 

dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data penelitian, 

definisi operasional & pengukuran variabel, serta metode analisis 

data. 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai hasil penelitian 

yang dilakukan, adapun pembahasan membahas mengenai 

pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

Islami dan tata kelola syariah terhadap reputasi perusahaan 

BAB 5 PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan pembahasan dari awal hingga 

akhir. Setelah itu dilanjutkan dengan saran-saran yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini mencoba menguji, bagaimana pengaruh pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan Islami dan tata kelola syariah terhadap Reputasi 

perusahaan pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di OJK tahun 2020-

2022. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Hasil uji penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan Islami berpengaruh secara signifikan 

terhadap reputasi perusahaan BUS di Indonesia tahun 2020-2022.  

b. Hasil uji penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tata kelola tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap reputasi perusahaan BUS di 

Indonesia tahun 2020-2022.  

c. Hasil uji penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan Islami dan tata kelola syariah secara 

simultan berpengaruh positif secara signifikan sebesar 72% terhadap 

reputasi perusahaan BUS di Indonesia tahun 2020-2022. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan pada penelitian ini, maka dapat 

dikemukakan saran sebagai berikut: 

a. Bagi BUS, diharapkan BUS dapat lebih meningkatkan pengungkapan CSR 

mereka dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menciptakan 

dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. 

b. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas penelitian dengan 

mengambil jangka waktu pengambilan sampel yang lebih banyak. 

c. Bagi penelitian selanjutnya disarankan menambahkan metode pengumpulan 

data dengan wawancara agar hasilnya bisa lebih komprehensif. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Daftar Bank Umum Syariah yang Diteliti 

No Nama Bank 

1 PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk 

2 PT. Bank Mega Syariah 

3 PT. Bank Syariah Bukopin 

4 PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk 

5 PT. BCA Syariah 

6 PT. Bank Jabar Banten Syariah 

7 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 

8 PT. Bank Aceh Syariah 
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Lampiran 2 Hasil Pengamatan Indeks Content Analysis 

TAHUN 
ICSR DPS REPUTASI 

X1 X2 Y 

2020 22 0,733 3 0,255 23 0,767 

2021 21 0,700 2 0,155 23 0,767 

2022 22 0,733 2 0,173 30 1,000 

2020 25 0,833 2 0,155 18 0,600 

2021 25 0,833 2 0,155 24 0,800 

2022 25 0,833 2 0,173 25 0,833 

2020 22 0,733 2 0,164 17 0,567 

2021 17 0,567 2 0,155 22 0,733 

2022 19 0,633 2 0,155 24 0,800 

2020 22 0,733 3 0,255 22 0,733 

2021 20 0,667 2 0,155 26 0,867 

2022 17 0,567 3 0,255 26 0,867 

2020 20 0,667 2 0,164 19 0,633 

2021 20 0,667 2 0,155 23 0,767 

2022 21 0,700 2 0,191 29 0,967 

2020 23 0,767 2 0,164 25 0,833 

2021 23 0,767 2 0,155 26 0,867 

2022 23 0,767 2 0,173 27 0,900 

2020 25 0,833 3 0,255 20 0,667 

2021 24 0,800 2 0,173 25 0,833 

2022 25 0,833 3 0,264 25 0,833 

2020 27 0,900 1 0,145 30 1,000 

2021 26 0,867 1 0,145 30 1,000 

2022 27 0,900 1 0,145 30 1,000 
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Lampiran 3 Pengungkapan ICSR 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

INVESTASI DAN KEUANGAN

1 Aktivitas Riba (Identifikasi aktivitas yang mengandung riba) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1

2 Gharar (Identifikasi aktivitas yang mengandung gharar/adanya unsur judi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

Zakat (sumber zakat, jumlah yang dikeluarkan bank, jumlah yang dibayar bank, dan 

penerima manfaat zakat) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PRODUK DAN JASA

4 Status Halal Atau Syariah Dalam Produk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Pengembangan Produk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 Peningkatan Pelayanan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TENAGA KERJA

7

Karakteristik Pekerjaan (remunerasi, jumlah jam kerja dan hari libur, rasio upah dan gaji, 

dan komposisi karyawan berdasarkan kriteria tertentu) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8

Pendidikan dan Pelatihan (membangun program dan jenjang karir karyawan, program 

pendidikan dan pelatihan karyawan, dan strategi retensi karyawan) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 Kesehatan dan keselamatan kerja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Perekrutan Karyawan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SOSIAL

11 Sedekah/ donasi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 Wakaf 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

13 Qard Hassan 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1

14

Pendidikan (Pendirian sekolah, beasiswa, dan Pemberian bantuan untuk sekolah dalam 

wujud finansial atau non finansial) 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 Bantuan Kesehatan 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 Pemberdayaan Ekonomi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17 Kepedulian terhadap anak yatim piatu 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18 Pembangunan atau renovasi masjid 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 Kegiatan kepemudaan 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

20 Kegiatan sosial lainnya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21 Sponsor acara kesehatan, olahraga, pendidikan,dan lain-lain 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1

LINGKUNGAN

22 Kampanye go green 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1

23 Konservasi lingkungan 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

24 Perlindungan terhadap flora dan fauna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Perbaikan dan pembuatan sarana umum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TATA KELOLA ORGANISASI

27 Profil dan strategi organisasi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

28 Struktur organisasi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

29 Transparasi kondisi keuangan dan nonnkeuangan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

30 Kebijakan antikorupsi 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL 22 21 22 25 25 25 22 17 19 22 20 17 20 20 21 23 23 23 25 24 25 27 26 27

Aceh Syariah Bukopin Syariah BCA Syariah
No Item yang digunakan

Muamalat Mega Syariah panin dubai syariah BJBS BTPNS



 

67 
Politeknik Negeri Jakarta 

 

Lampiran 4 Pengungkapan Tata Kelola Syariah 
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Lampiran 5 Jumlah Pengungkapan Reputasi Perusahaan 

 

 

 

 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

1.    Rincian organisasi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.    Entitas yang dimasukkan dalam pelaporan keberlanjutan organisasi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.    Periode, frekuensi, dan titik kontak pelaporan 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.    Penyajian kembali informasi 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5.    Penjaminan eksternal 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1

6.    Kegiatan, rantai nilai, dan jalinan bisnis lainnya 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

7.    Tenaga kerja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8.    Pekerja yang bukan pekerja langsung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9.       Struktur dan komposisi tata kelola 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

10.   Pengusulan dan penunjukan badan tata kelola tertinggi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1

11.   Ketua badan tata kelola tertinggi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12.   Fungsi badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi manajemen hasil 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13.   Delegasi tanggung jawab untuk mengelola dampak 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14.   Posisi badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15.   Konflik kepentingan 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1

16.   Komunikasi masalah penting 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1

17.   Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18.   Evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19.   Kebijakan remunerasi 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1

20.   Proses untuk menemukan remunerasi 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21.   Rasio kompensasi total tahunan 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22.   Pernyataan tentang strategi pembangunan berkelanjutan 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23.   Komitmen kebijakan 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

24.   Menanamkan komitmen kebijakan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

25.   Proses untuk memperbaiki dampak negatif 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

26.   Mekanisme untuk mencari nasihat dan mengemukakan masalah 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1

27.   Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

28.   Asosiasi keanggotaan 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

29.   Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

30.   Perjanjian perundingan kolektif 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1

Total 23 23 30 18 24 25 17 22 24 22 26 26 19 23 29 25 26 27 20 25 25 30 30 30

d. Strategi, 

kebijakan, dan 

praktik 

e. Hubungan 

dengan Pemangku 

a. Organisasi dan 

praktik pelaporan 

b. Aktivitas dan 

pekerja

c.  Tata kelola

BJBS BTPNS Aceh Syariah Bukopin Syariah BCA Syariah
Indikator Item

Muamalat Mega Syariah panin dubai syariah
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Lampiran 6 Common Effect Model 

     

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     

C 101.5213 11.2053 9.06014 0.0000 

TKS -0.016783 0.06114 -0.2745 0.7850 

ICSR -0.108311 0.17510 -0.6186 0.5393 
     

     

R-squared 0.025913     Mean dependent var 92.44056 

Adjusted R-squared -0.02670     S.D. dependent var 3.146120 

S.E. of regression 3.209199     Akaike info criterion 5.249575 

Sum squared resid 453.1543     Schwarz criterion 5.405509 

Log likelihood -121.9898     Hannan-Quinn criter. 5.308503 

F-statistic 0.389281     Durbin-Watson stat 0.893206 

Prob(F-statistic) 0.760645    
     
     

    

 

 

Lampiran 7  Fixed Effect Model 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 28.68614        29.6101 -0.9688 0.3395 

TKS 0.039819        0.11753 0.3388 0.7368 

ICSR 1.645534        0.42982 3.82839 0.0005 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.719200     Mean dependent var 92.44056 

Adjusted R-squared 0.44389     S.D. dependent var 3.146120 

S.E. of regression 1.989600     Akaike info criterion 4.464051 

Sum squared resid 130.6308     Schwarz criterion 5.048801 

Log likelihood -92.13722     Hannan-Quinn criter. 4.685029 

F-statistic 3.885832     Durbin-Watson stat 2.313224 

Prob(F-statistic) 0.000011    

     
     

Lampiran 8 Random Effect Model 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     

C 83.45688 13.4686 6.19638 0.0000 

TKS -0.01227 0.06929 -0.17770 0.8603 

ICSR 0.138651 0.20699 0.66985 0.5064 
     

     

 Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     

     

Cross-section random 1.919677 0.4821 

Idiosyncratic random 1.989600 0.5179 
     

     

 Weighted Statistics   
     

     

R-squared 0.027208     Mean dependent var 42.53217 

Adjusted R-squared -0.0366     S.D. dependent var 2.604902 

S.E. of regression 2.655363     Sum squared resid 310.2419 

F-statistic 0.170337     Durbin-Watson stat 1.199174 

Prob(F-statistic) 0.746443    
     

     

 Unweighted Statistics   
     

     

R-squared -0.126846     Mean dependent var 92.44056 

Sum squared resid 524.2190     Durbin-Watson stat 0.709692 
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Lampiran 9 Uji Chow 

     

     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     

     

Cross-section F 4.461677 (11,34) 0.0004 

Cross-section Chi-square 42.884388 11 0.0000 
     

     

     

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: REPUTASI   

Method: Panel Least Squares   

Date: 07/19/18   Time: 14:58   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 12   

Total panel (balanced) observations: 48  
     

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     

C 101.5213 11.20527 9.060144 0.0000 

ICSR -0.108311 0.175097 -0.618580 0.5393 

TKS -0.016783 0.061143 -0.274487 0.7850 
     

     

R-squared 0.017007     Mean dependent var 92.44056 

Adjusted R-squared -0.026681     S.D. dependent var 3.146120 

S.E. of regression 3.187815     Akaike info criterion 5.217010 

Sum squared resid 457.2974     Schwarz criterion 5.333960 

Log likelihood -122.2082     Hannan-Quinn criter. 5.261206 

F-statistic 0.389281     Durbin-Watson stat 0.882679 

Prob(F-statistic) 0.679804    
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Lampiran 10 Uji Hausman 

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 37.373443 2 0.0000 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     TKS -0.058087 -0.007926 0.006053 0.5191 

ICSR 1.645068 0.290941 0.085385 0.0000 

     

          
 
 

 

 

 

 

Lampiran 11 Uji Multikolinearitas 

 

 ICSR TKS 
   

   

ICSR  1.000000  0.459645 

SG  0.459645  1.000000 
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Lampiran 12 Uji Heteroskedastisitas  

 
     

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     

C 166.9912 51.23774 3.259145 0.9844 

TKS 0.058087 0.113816 0.510362 0.6132 

ICSR 1.645068 0.255274 6.444331 0.7574 
     

     

 Effects Specification   
     

     

Cross-section fixed (dummy variables)  
     

     

R-squared 0.719200     Mean dependent var 92.44056 

Adjusted R-squared 0.600073     S.D. dependent var 3.146120 

S.E. of regression 1.989600     Akaike info criterion 4.464051 

Sum squared resid 130.6308     Schwarz criterion 5.048801 

Log likelihood -92.13722     Hannan-Quinn criter. 4.685029 

F-statistic 6.037240     Durbin-Watson stat 2.313224 

Prob(F-statistic) 0.000011    
     
     

 

 

 


