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MOTTO 

“Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. Ali Imran: 1) 

“Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan 

barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan 

(keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah 

telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.” (Q.S. At-Talaq: 3) 

"Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama 

kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." (HR. Tirmidzi) 
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ABSTRACT 

 

The distribution of financing at Islamic Commersial Banks (ICB) has 

decreased slowly in the last five years. This decrease is the same as the decline in 

the Financing to Deposite Ratio (FDR) rate. The percentage of Non Performing 

Financing (NPF) also increased, it is feared that it will cause the performance of 

the financing business to decrease will have a negative impact on bank 

profitability. However, Third Party Funds  (TPF) still shows an increase by year 

on year. 

This kind of research is a descriptive quantitative research using 

secondary data in the form of time series (time series) which is quantitative 

correlation. The data source is in the form of monthly financial performance 

reports of ICB on Islamic Banking Statistics (SPS) for the period 2018 to 2022 in 

the form of data on TPF, NPF, FDR, and Financing MSMEs in Islamic 

Commercial Banks. The proper method for processing data in this type of 

research is the four types of classic assumption tests and hypothesis testing with 

multiple linear regression analysis. 

The results showed that the TPF and FDR variables had a significant 

effect on MSME financing in Islamic commercial banks in Indonesia, while the 

NPF variable partially had no significant effect on MSME financing in Islamic 

commercial banks in Indonesia. 

Keywords: Third Party Funds, Non Performing Financing, Financing to Deposit 

Ratio, and MSME Financing. 
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ABSTRAK 

  

Penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah mengalami penurunan 

secara lambat pada lima tahun terakhir. Penurunan ini sejalan dengan menurunnya 

tingkat Financing to Deposit Ratio (FDR), dibarengi dengan persentase Non 

Performing Financing (NPF) yang semakin besar dikhawatirkan kinerja usaha 

pembiayaan semakin buruk yang berakibat pada profitabilitas bank. Namun Dana 

Pihak Ketiga (DPK) justru masih menunjukkan kenaikan per tahunnya. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan 

menggunakan data sekunder dalam bentuk runtut waktu (time series) yang bersifat 

kuantitatif korelasi. Sumber data berupa laporan kinerja keuangan bulanan BUS 

pada Statistik Perbankan Syariah (SPS) periode 2018 hingga 2022 berupa data 

Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF),  Financing to 

Deposit Rasio (FDR), dan Pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah. 

Metode yang tepat untuk mengolah data dalam penelitian jenis ini merupakan 

keempat jenis uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi 

linier berganda.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DPK dan FDR berpengaruh 

signifikan terhadap Pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia, 

sedangkan variabel NPF secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

Kata Kunci: Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Financing to Deposit 

Ratio, dan Pembiayaan UMKM. 

  



 
 

xiii 

 

DAFTAR ISI 

JUDUL  ................................................................................................................. i 

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING  .................................................... ii 

HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI ........... Error! Bookmark not 

defined. 

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN ............. Error! 

Bookmark not defined. 

NOTA DINAS ....................................................... Error! Bookmark not defined. 

PENGESAHAN ..................................................... Error! Bookmark not defined. 

MOTTO  ............................................................................................................... vi 

PERSEMBAHAN ................................................................................................ viii 

KATA PENGANTAR ........................................................................................... ix 

ABSTRACT ............................................................................................................. xi 

ABSTRAK ............................................................................................................ xii 

DAFTAR TABEL ............................................................................................... xvii 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xix 

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... xx 

BAB 1 PENDAHULUAN .................................................................................. 1 

1.1 Latar Belakang ......................................................................................... 1 

1.2 Identifikasi Masalah ................................................................................. 8 

1.3 Batasan Masalah ....................................................................................... 9 

1.4 Rumusan Masalah .................................................................................... 9 

1.5 Tujuan Penelitian .................................................................................... 10 



 
 

xiv 

 

1.6 Manfaat Penelitian .................................................................................. 10 

1.7 Jadwal Penelitian .................................................................................... 11 

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi ................................................................ 11 

BAB II LANDASAN TEORI ........................................................................... 14 

2.1 Landasan Teori ....................................................................................... 14 

2.1.1 Pembiayaan UMKM ....................................................................... 14 

b. Non Performing Financing ............................................................. 18 

c. Financing to Deposit Ratio ............................................................. 21 

2.2 Penelitian yang Relevan ......................................................................... 24 

2.3 Kerangka Penelitian ............................................................................... 26 

BAB III 27 

METODE PENELITIAN ...................................................................................... 27 

3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian ............................................................... 27 

3.2 Jenis Penelitian ....................................................................................... 27 

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel ...................... 28 

3.3.2 Sampel ............................................................................................. 29 

3.4 Teknik Pengambilan Sampel........................................................... 30 

3.5 Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data .............................. 30 

3.5.1 Data ................................................................................................. 30 

3.5.2 Sumber Data .................................................................................... 30 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data .............................................................. 31 

3.6 Variabel Penelitian ................................................................................. 32 



 
 

xv 

 

3.7 Definisi Operasional Variabel ................................................................ 32 

3.8 Teknik Analisis Data .............................................................................. 34 

3.8.1 Uji Asumsi Klasik ........................................................................... 35 

3.8.2 Uji Ketepatan Model ....................................................................... 37 

3.8.3 Analisis Linear Berganda ................................................................ 38 

3.8.4 Uji Hipotesis ................................................................................... 39 

4.1 Gambaran Umum Penelitian .................................................................. 41 

4.1.1 Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) ................................................ 43 

4.1.2 Variabel Non Performing Financing (NPF) .................................... 46 

4.1.3 Variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) ................................... 48 

4.1.4 Variabel Pembiayaan UMKM......................................................... 49 

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data ......................................................... 50 

4.2.1 Uji Asumsi Klasik ........................................................................... 50 

4.2.2 Uji Ketepatan Model ....................................................................... 56 

4.2.3 Uji Hipotesis ................................................................................... 60 

4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data (Pembuktian Hipotesis) ..................... 63 

4.3.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan UMKM 

tahun 2018-2022. ........................................................................................... 63 

4.3.2 Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan 

UMKM tahun 2018-2022. ............................................................................. 65 



 
 

xvi 

 

4.3.3 Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan 

UMKM tahun 2018-2022. ............................................................................. 66 

5.1 Kesimpulan ............................................................................................. 68 

5.2 Saran ....................................................................................................... 69 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 70 

LAMPIRAN .......................................................................................................... 75 

 

  



 
 

xvii 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1.1 Besaran Aset Bank Umum Syariah ......................................................... 3 

Tabel 1.2 Jumlah Besaran DPK Bank Umum Syariah (BUS) ................................ 4 

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Peringkat FDR ......................................................... 23 

Tabel 2.2 Penelitian yang Relevan ........................................................................ 24 

Tabel 3.1 Jumlah BUS Indonesia .......................................................................... 29 

Tabel 4.1 Dana Simpanan Wadiah (Miliaran Rupiah) .......................................... 43 

Tabel 4.2 Dana Investasi Non Profit Sharing (Miliaran Rupiah).......................... 44 

Tabel 4.3 Data Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Januari 2018 – Desember 2022 

(Miliaran Rupiah) ................................................................................. 45 

Tabel 4.4 Data Non Performing Financing (NPF) pada Januari 2019 – Desember 

2022 (dalam persen (%)) ...................................................................... 46 

Tabel 4.5 Data Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Januari 2018 – Desember 

2022 (dalam persen (%)) ...................................................................... 48 

Tabel 4.6 Data Pembiayaan UMKM pada Januari 2019 – Desember 2022 (dalam 

persen (%)) ........................................................................................... 49 

Tabel 4.7 Uji Kolmogorov-Smirnov Test ............................................................. 53 

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas ................................................................... 53 

Tabel 4.9 Hasil Uji Glejser ................................................................................... 55 

Tabel 4.10 Uji Autokorelasi  ................................................................................. 56 

Tabel 4.11 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) ........................................................... 57 

Tabel 4.12 Uji Anova (Uji F) ................................................................................ 58 

Tabel 4.13 Analisis Regresi Linier Berganda ....................................................... 59 



 
 

xviii 

 

Tabel 4.14 Uji Parsial (Uji t) ................................................................................. 61 

 

 

 

 

 

  



 
 

xix 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Grafik 1.1 Pertumbuhan Perbankan Syariah, Pembiayaan yang Disalurkan, dan Dana 

Pihak Ketiga ............................................................................................ 2 

Grafik 1.2 FDR, NPF, DPK, dan PYD pada BUS ..................................................... 6 

Grafik 2.1 Kerangka Penelitan .............................................................................  26 

Grafik 4.1 Uji Normalitas Histogram ..................................................................... 51 

Grafik 4.2 Uji Normalitas P-Plot ............................................................................ 52 

Grafik 4.3 Uji Heteroskedastisitas ........................................................................ 53 

 

  



 
 

xx 

 

DAFTAR LAMPIRAN  

 

 

Lampiran 1: Jadwal Penelitian  ................................................................................... 75  

Lampiran 2: Data Penelitian  ...................................................................................... 76 

Lampiran 3: Output Uji Asumsi Klasik  ..................................................................... 78 

Lampiran 4: Output Uji Linear Berganda  ..................................................................  82 

Lampiran 5: Tabel Sebaran Durbin-Watson  ..............................................................  83 

Lampiran 6: Sebaran F-Tabel  ....................................................................................  84 

Lampiran 7: Sebatan t-Tabel  ......................................................................................  85 

Lampiran 8: Plagiarisme  ............................................................................................  86 

Lampiran 9: Daftar Riwayat Hidup ............................................................................  87 



 
 

1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) pada tahun 1988 yang 

bertujuan untuk meliberalisasi industri perbankan di Indonesia, menunjukkan 

bahwa bank syariah diberikan izin oleh pihak pemerintah dan berhasil didirikan 

untuk pertama kalinya. Sebagai hasil dari arahan Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

dan inisiatif Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), sebuah kelompok 

didirikan dengan tujuan mendirikan bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 

1992 (Nugroho, Lucky, 2020). 

Setelah itu, pada tahun 1992, dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang perbankan, yang memberikan dorongan yang lebih besar bagi 

perkembangan bank syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengidentifikasi 

adanya 18 Bank Umum Syariah (BUS), sedangkan untuk Unit Usaha Syariah 

(UUS) sejumlah 20 unit telah tercatat pada bulan Desember tahun 2018 (OJK, 

2018). Namun, pada tanggal 1 Februari 2021, berdasarkan Keputusan Dewan 

Komisioner OJK Nomor 4/KDK.03/2021, PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. 

Bank BNI Syariah secara resmi bergabung dengan PT. Bank BRI Syariah Tbk dan 

membentuk PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (Anggraeni, 2022). Sebagai 
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hasilnya, jumlah jaringan Perbankan Syariah di Indonesia pada tahun 2022 

menjadi 13 BUS dan 20 UUS (OJK, 2022). 

Gambar I.1 Pertumbuhan Perbankan Syariah, Pembiayaan yang Disalurkan, 

dan Dana Pihak Ketiga 

 

 
Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2021 

Grafikddiatassmenunjukkannpertumbuhan perbankan syariah (BUS, UUS, 

dan BPRS) yang digambarkan secara tahun ke tahun (yoy). Dari sisi aset, 

perbankan syariah mengalami penurunan persentase dari 18,97% (2017) menjadi 

12,57% (2018) hingga menjadi 9.93% (2019), kemudian meningkat pada tahun 

berikutnya 2020 sebesar 13,11% dan 13,94% pada 2021 dimana total aset sebesar 

693,80 Triliun. Sedangkan dari sisi Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) terlihat 

persentase menurun dari 15,27% (2017), 12,17% (2018), 11,01% (2019), 8,08% 

(2020), menjadi 6,90% (2021). Berbeda dari kedua sisi sebelumnya, sisi Dana 

Pihak Ketiga (DPK) yang mengalami penurunan persentase DPK yang cukup 

tinggi dari 19,89% (2017) menjadi 11,14% (2018), kemudian terus mengalami 

2017 2018 2019 2020 2021

Aset, % 18,97 12,57 9,93 13,11 13,94
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kenaikan sedikit demi sedikit sebanyak 11,82% (2019), 11,98% (2020), dan 

15,30% (2021). 

Bank Umum Syariah (BUS) mendominasi total aset yang dimiliki oleh 

perbankan syariah, dengan persentase mencapai 63,68%. Sementara itu, Unit 

Usaha Syariah (UUS) menyumbang sebesar 33,86% dari total aset tersebut. 

Adapun sisanya, sebesar 2,46% dari total aset perbankan syariah, merupakan 

milik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 

Tabel I.1 Besaran Aset Bank Umum Syariah 

Tahun Kenaikan (%) Besaran (Miliar Rupiah) 

2018 9.95% 361.691 

2019 10.63% 350.364 

2020 13.33% 397.073 

2021 11.26% 441.789 

2022 20.39% 531.860 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2022 

Aset BUS terus menerus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sebesar 

9.95% pada tahun 2018 dengan jumlah besaran aset senilai Rp 316.691 Miliar, 

tahun 2019 sebesar 10.63% dengan total aset Rp 350.364 Miliar. Tahun 2020 

sebesar 13,33% dengan jumlah aset Rp 397.073 Miliar, kemudian tahun 2021 

sebesar 11.26% dengan jumlah besaran aset senilai Rp 441.789 Miliar, dan pada 

tahun 2022 naik sebesar 20.39% dengan 531.860 Miliar. 
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Seorang pakaroekonomi Veithzal Rivai, (2007, hal. 118) mengemukakan 

pendapatdibahwa kesehatan suatuppperbankannndapathkdilihat melalui 

kemampuan lembaga ini dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara akurat. 

Fungsi-fungsi yang dimaksud berupa kesanggupan mempertahankan kepercayaan 

darii masyarakat, melakukan peran sebagai lembaga intermediasi, menjadi 

penolong dari pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, khususnyaokebijakan 

pada bidang moneter.  

Salah satu peran penting perbankan adalah sebagai lembaga perantara 

keuangan (financial intermediary agent) yang bertindak sebagai penghubung 

antara pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus spending unit) dengan pihak 

lain yang membutuhkan dana (deficit spending unit) (Otoritas Jasa Keuangan, 

2021). Secara sederhana, dalam menjalankan fungsinya ini, bank menawarkan dua 

sisi produk, yaitu: 

a. Produk bagi kelompok yang memiliki atau justru kelebihan dana dalam hal 

menghimpun dana; dan  

b. Produkbbagi kelompok yang membutuhkan dana dalam hal menyalurkan 

dana. 

Tabel I.2 Jumlah Besaran DPK Bank Umum Syariah (BUS) 

Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 

DPK 

(Miliar Rupiah) 
257.606 416.558 465.977 536.993 606.063 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2020-2022 (Data Diolah) 
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Terdapat peningkatan yang signifikan dalam Dana Pihak Ketiga di Bank 

Umum Syariah di Indonesia, namun persentase kenaikan mengalami perubahan 

setiap tahunnya (Grafik 1.1). Pada tahun 2018, tercatat adanya peningkatan 

persentase sebesar 8,06%. Tahun berikutnya terjadi kenaikan yang sangat tinggi 

yakni sebesar 61,7% dari Rp 257.606 Miliar pada tahun 2018 menjadi Rp 416.558 

Miliar di tahun 2019. Kenaikan juga terjadi pada tahun 2020 Rp 465.977 Miliar 

sebesar 11,86%. Tahun 2021 naik sebesar 15,24% dengan jumlah Rp 536.993 

Miliar, dan naik sebesar 12,86% pada tahun 2022 dengan besaran jumlah DPK 

yaitu Rp 606.063 Miliar (Statistik Perbankan Syariah, 2022). 

Kesehatan BUS yang semakin meningkat menunjukkan kemampuannya 

untuk turut andil menjalankan upaya makroprudensial pemerintah, salah satu cara 

yang dapat diambil yakni dengan membantu keberlangsungan kegiatan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagaimana yang tertulis dalam 

kebijakan BI (BI, 2022). Kontribusi UMKM sempat mengalami penurunan akibat 

kasus Covid-19 pada akhir tahun 2019 hingga tahun setelahnya. Maka OJK 

mengambil keputusan untuk melakukan perbaikan dalam upaya Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN) secara bertahap (LPKSI, 2021).  

Rasio kesehatan sebuah bank syariah dapat dinilai melalui Financing to 

Deposit Ratio (FDR), yaitu perbandingan antara pembiayaan yang diberikan 

dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terhimpun. Kisaran angka yang baik pada 

rasio ini berada diantara 78% hingga 100%  (Yuniar, Amaliah, & dan Haviz, 

2017). Upaya bank syariah untuk melakukan kegiatan penyaluran dana pada 

kegiatan pembiayaan yang semakin meningkat membuat likuiditas bank semakin 
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stabil, berdampak pula pada peningkatan pendapatan, serta profitabilitas bank 

syariah. (Romdhoni & Chateradi, 2018). 

Gambar I.2 FDR, NPF, DPK,  dan PYD pada BUS 

 
Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2021-2022 

Secara keseluruhan dapat terlihat penyaluran pembiayaan BUS mengalami 

penurunan secara lambat pada lima tahun terakhir. Penurunan tersebut seirama 

dengan menurunnya tingkat rasio FDR, meskipun sempat mengalami sedikit 

kenaikan pada tahun 2018 dari 85,34% menjadi 86,1% di tahun 2019, namun 

terlihat dalam kurun waktu per lima tahun terakhir FDR mengalami penurunan. 

Dibarengi juga dengan semakin kecilnya tingkat NPF atau rasio kemampuan 

bayar nasabah. Darinya dapat diindikasikan bahwa tingkat pertumbuhan kegiatan 

pembiayaan yang terdapat di dalam Bank Umum Syariah mengalami perbaikan. 

Terbukti pada data, terbaca apabila angka NPF yang semakin meningkat keatas 

maka kinerja usaha pembiayaan semakin buruk yang berakibat pada profitabilitas 

2018 2019 2020 2021 2022

FDR 78,53 77,91 76,36 70,12 77,19

NPF 3,26 3,23 3,13 2,59 2,35

DPK 11,14 11,82 11,98 15,3 12,86

PYD 12,17 11,01 8,08 6,9 6,4
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bank (Ismail, 2016: 121). Namun pada point DPK mengalami sedikit peningkatan 

secara persentase sedikit demi sedikit di setiap tahunnya. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizki Farianti (2020) menyimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara Financing to Deposit Ratio 

(FDR) dengan besarnya pembiayaan, sementara tingkat Non-Performing 

Financing (NPF) tidak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap besarnya 

pembiayaan. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Nia Nur Avisha 

(2021), ditemukan kesimpulan bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan, sementara tingkat Non-

Performing Financing (NPF) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pembiayaan. Selain itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) mampu memediasi pengaruh 

Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap pembiayaan di Bank Umum Syariah 

(BUS), namun tidak memiliki kemampuan yang sama dalam memediasi pengaruh 

tingkat Non-Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan di Bank Umum 

Syariah (BUS). 

Beberapa penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Muhammad Hamdanil 

Arifin (2022) dari UIN Khas Jember, menyimpulkan bahwa secara parsial, 

variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan tingkat Non-Performing Financing (NPF) 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah, 

sementara variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) memiliki pengaruh negatif 

terhadap pembiayaan murabahah. Namun, secara simultan, ketiga variabel 

tersebut menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah. 
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Hasil penelitian yang berbeda juga dikemukakan oleh Feli Nurdianasari (2022), 

yang menyimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pembiayaan di Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. 

Namun, Non Performing Financing (NPF) tidak memiliki pengaruh dan tidak 

signifikan terhadap pembiayaan di BUS Indonesia. 

Perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menarik minat 

penulis untuk menguji dan menganalisis pengaruh tiga variabel bebas, yaitu Dana 

Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), dan Financing to Deposit 

Ratio (FDR), terhadap pembiayaan sebagai variabel terikatnya. Dengan 

memberikan judul pada penelitian ini berupa Anteseden Rasio Kinerja 

Keuangan terhadap Pembiayaan UMKM Bank Umum Syariah Periode 

2018-2022. Penggunaan data periode 5 tahun terakhir dimaksudkan untuk 

pembaharuan dari data peneliti sebelumnya. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Peneliti melakukan pengkajian terhadap permasalahan yang telah dijelaskan 

dalam latar belakang masalah, dan mengidentifikasi masalah yang menjadi fokus 

penelitian sebagai berikut: 

1. Tujuan perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi, sebagai penopang 

UMKM kurang berjalan dengan baik, terbukti pada tahun 2018 hingga 2021 

rasio FDR mengalami penurunan persentase, juga turut menurun, sedangkan 

aset BUS meningkat, serta DPK yang terus meningkat bahkan hingga di 

tahun 2022. 
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2. Penurunan persentase pada kategori Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) 

berbanding terbalik dengan tingkat FDR yang berdasarkan data menjadi 

sangat tinggi hingga melebihi tahun 2020 padahal secara teori FDR akan 

meningkat seiring meningkatnya PYD. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi perluasan pembahasan sehingga penelitian fokus terhadap 

latar belakang masalah yang terjadi, maka peneliti memberikan batasan masalah 

sebagai berikut: 

1. Terdapat tiga (3) variabel independen (X) yang akan menjadi objek analisis, 

yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai X1; Non Performing Financing 

(NPF) sebagai X2; dan Financing to Deposit Ratio (FDR) sebagai X3. 

Sementara itu, variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah pembiayaan 

syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

2. Data variabel yang digunakan berasal dari laporan keuangan Statistik 

Perbankan Syariah (SPS) pada Bank Umum Syariah (BUS) yang mencakup 

rentang waktu dari tahun 2018 hingga 2021. Data ini telah dipublikasikan 

oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dapat diakses melalui situs web resmi 

mereka di www.ojk.go.id. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, penelitian ini akan 

membahas rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan 

UMKM pada Bank Umum Syariah tahun 2018 – 2022?  
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2. Apakah Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan 

UMKM pada Bank Umum Syariah tahun 2018 – 2022?  

3. Apakah Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan 

UMKM pada Bank Umum Syariah tahun 2018 – 2022?  

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapunntujuan yang diharapkan dalam hasill penelitian ini bagippenulis 

adalah sebagai upaya untuk: 

1. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) 

terhadap variabel pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah tahun 2018 

– 2022. 

2. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan UMKM 

pada Bank Umum Syariah tahun 2018 – 2022. 

3. Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap pembiayaan UMKM 

pada Bank Umum Syariah tahun 2018 – 2022.  

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasill penelitian yang diharapkan 

oleh penulis adalah: 

1. Bagi Pribadi 

Manfaat dari adanya penyusunan penelitian ini yang diharapkan bagi diri 

pribadi penulis berupa peningkatan ilmu pengetahuan dan penambahan materi 

analisis tantangan ekonomi, khususnya dalam hal keuangan yang menyangkut 

kinerja keuangan pada bank syariah, serta teknik analisis yang digunakan 

dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari ke depannya. 
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2. Bagi Akademis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi tambahan 

referensi ilmiah untuk penelitian terkait berikutnya. Penelitian ini juga dapat 

menjadi sumbangan ilmu konkrit bagi Universitas Islam Negeri Raden Mas 

Said Surakarta, terkhusus mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

3. Bagi Praktisi 

Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan memperluas 

pemahaman bagi masyarakat umum tentang topik yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini, yaitu mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non 

Performing Financing (NPF), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap 

pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Bank 

Umum Syariah dari tahun 2018 hingga tahun 2022.  

1.7 Jadwal Penelitian  

Terlampir 

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi  

Peneliti mengklasifikasikan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 bab, yang 

mana terdapat inti masalah yang berbeda pada masing-masing bab. Disusun 

dengan disertai judul per bab dan terdapat sub bab untuk mempermudah pembaca 

memahami point yang dicari. Skripsi ini ditulis secara sistematis meliputi:  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang 

menjelaskan dasar penulis melakukan penelitian, identifikasi masalah yang 

dihadapi, batasan masalah yang digunakan, rumusan masalah yang menjadi fokus 
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penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian bagi berbagai 

pihak, jadwal penelitian yang telah ditetapkan, serta sistematika penulisan skripsi 

yang akan diikuti. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab landasan teori, merupakan penjabaran dari landasan teori yang mencakup 

berbagai konsep mengenai pembiayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah), DPK (Dana Pihak Ketiga), NPF (Non Performing Financing), dan 

FDR (Financing to Deposite Ratio) dalam sektor perbankan syariah. Dalam bab 

ini juga mencakup hasil-hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan 

judul sebagai sumber acuan dan referensi bagi peneliti, serta menyusun kerangka 

berpikir dan hipotesis sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang 

diteliti.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab III metodelogi penelitian berisikan uraian dalam bentuk sub bab yang 

memiliki anak sub bab berupa pendekatan penelitian yang meliputi aspek waktu 

dan wilayah penelitian, jenis penelitian yang digunakan, populasi yang diteliti, 

sampel yang diambil, teknik yang digunakan peneliti dalam upaya pengambilan 

sampel, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti, 

variabel-variabel penelitian yang diamati, penjabaran dari pengertian operasional 

dari variabel dalam penelitian, dan teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab IV analisis data dan pembahasan menjelaskan secara keseluruhan 

mengenai penelitian, termasuk gambaran umum dari penelitian ini, proses 
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pengujian, dan hasil analisis data yang dilakukan. Selain itu, pembahasan analisis 

data juga melibatkan pembuktian dari hipotesis yang menguraikan tentang cara 

pada penelitian ini dalam memecahkan masalah yang diteliti serta melakukan uji 

pengaruh antara variabel DPK, NPF, dan FDR terhadap vaiabel pembiayaan 

UMKM yang terdapat dalam perbankan syariah. Pembahasan ini melibatkan hasil 

analisis data dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan dalam rumusan masalah penelitian. 

BAB V PENUTUP  

Bab V bagian penutup merangkum kesimpulan dari hasil penelitian atau uji 

yang telah dilakukan dan memberikan saran relevan dimana ditujukan kepada  

pihak umum agar dapat digunakan dan dilakukan untuk kegiatan selanjutnya. 

Tujuan adanya bab penutup ini adalah memberikan ringkasan serta masukan yang 

lebih luas agar tidak terjadi kekurangan seperti yang dilakukan peneliti 

sebagaimana tercetak dalam skripsi berikut ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pembiayaan UMKM 

a. Definisi Pembiayaan UMKM 

Definisi pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menurut 

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia merupakan dukungan 

keuangan yang diberikan kepada pelaku UMKM untuk memenuhi modal kerja, 

investasi, dan pengembangan usaha untuk mereka. United Nations Industrial 

Development Organization (UNIDO) menyatakan bahwa pembiayaan UMKM 

berasal dari semua sumbe dan alat keuangan yang tersedia untuk memenuhi 

kebutuhan modal kerja dan investasi UMKM, termasuk kredit, pinjaman, modal 

ventura, dan mikroasuransi. (Setiawan, 2021) 

Pembiayaan UMKM didefinisikan sebagai segala bentuk dukungan keuangan 

yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memenuhi 

kebutuhan modal, termasuk pembiayaan awal, pembiayaan pengembangan, 

pembiayaan modal kerja, serta pembiayaan investasi. Pembiayaan dapat berasal 

dari berbagai sumber, seperti bank syariah maupun konvensional, lembaga 

keuangan mikro, lembaga pembiayaan non-bank, dan program pemerintah 

(Haryanto & Rakhmawati, 2019).  

Jadi pembiayaan UMKM adalah segala kegiatan yang berbentuk dukungan 

keuangan untuk memenuhi kebutuhan modal, mengembangkan bisnis, serta 

menjalankan operasional sehari-hari oleh suatu lembaga kepada pelaku UMKM. 



15 
 

 

 

b. Karakteristik Pembiayaan UMKM oleh Bank Syariah 

Pembiayaan UMKM Bank Syariah mengacu pada segala bentuk dukungan 

keuangan berupa pemberian dana atau pinjaman kepada Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) untuk digunakan sebagai modal, pengembangan bisnis, 

ataupun kegiatan sehari-harinya oleh bank yang beroperasional menggunakan 

prinsip-prinsip dasar syariah. Karakteristik dari pembiayaan UMKM oleh suatu 

bank syariah dapat berupa: 

1) Prinsip Syariah 

 Dalam aktivitas keuangannya, bank syariah menerapkan prinsip syariah 

sehingga pembiayaan yang dilakukan tanpa bunga (riba). Larangan 

melakukan riba pada bank syariah berlaku secara keseluruhan, baik dalam 

bentuk gharar (ketidakpastian) maupun maisir atau spekulasi.  

2) Skema Pembiayaan 

 Bank syariah memberikan banyak jenis skema pembiayaan sebagai 

upaya pilihan agar dapat digunakan nasabah sebagaimana fungsinya. Seperti 

skema pembiayaan jual beli dengan mark-up harga yang disebut Murabahah, 

pembiayaan bagi hasil atau Mudharabah, pembiayaan dengan sistem 

kemitraan atau Musyarakah, pembiayaan untuk pembangunan (produksi) 

yang disebut Istishna, dan Ijarah (sewa).  

3) Jaminan 

 Pemberian jaminan atau agunan dari nasabah untuk bank syariah 

merupakan bukti bahwa kesepakan antara kedua belah pihak terlaksana. 

Agunan juga digunakan untuk melindungi kepercayaan bank syariah atas 
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pembiayaan yang diberikan. Agunan berdasarkan prinsip syariah merupakan 

barang dengan kepemilikan aset produktif atau hak kepemilikan dalam skema 

pembiayaan musyarakah.  

4) Bagi Hasil 

 Bagi hasil harus tertulis jelas seberapa jumlah persentase dari laba dalam 

perjanjian skema pembayaran. Pembagian risiko dan hasil dapat berbeda 

tergantung pada jenis pembiayaan yang dipilih oleh nasabah atau UMKM. 

5) Penggunaan Dana 

 Bank syariah memastikan bahwa pemberian dana kepada UMKM 

digunakan untuk tujuan halal serta sesuai prinsip syariah. Seperti dana tidak 

dipergunakan untuk aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai agama 

Islam misalnya jual beli narkotika atau berjudi. 

2.1.2 Kinerja Keuangan 

a. Dana Pihak Ketiga 

Menurut (Hidayat & Sunarsi, 2020) dana pihak ketiga merujuk kepada dana 

yang diperoleh bank dari berbagai entitas dalam masyarakat, termasuk individu, 

perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan entitas lain yang 

terdapat pada kehidupan bermasyarakat. Dana yang berasal dari mayarkat ini 

merupakan bagian yang dominan dari total dana yang dimiliki oleh bank. Hal ini 

sejalan dengan peran dan fungsi bank yaitu sebagai lembaga yang menghimpun 

dana dari masyarkat. Menurut (Nainggolan & Abdullah, 2019) Dana Pihak Ketiga 

memegang peranan krusial sebagai sumber utama dana untuk mendukung 

operasional bank dan keberhasilan bank dapat diukur dengan kemampuannya 
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dalam membiayai kegiatan operasionalnya melalui dana yang terdapat pada Dana 

Pihak Ketiga ini. 

Manajemen bank semakin hari semakin terus melakukan berbagai upaya 

untuk meningkatkan jumlah DPK yang berasal dari masyarakat, karena jumlah 

simpanan (DPK) di bank yang semakin tinggi, berbanding lurus dengan semakin 

banyaknya sumber dana perbankan yang dapat dialokasikan kembali kepada 

masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Terdapat satu faktor yang menjadi penting 

dalam upaya mendorong masyarakat untuk berinvestasi di bank adalah adanya 

dana pengembalian (return) berupa bagi hasil. Apabila tingkat pengembalian dari 

bagi hasil ini terlalu rendah, maka kepuasan nasabah akan menurun dan 

kemungkinan yang terjadi nasabah akan memindahkan dananya ke bank lain atau 

justru bank konvensional yang memberikan pnawaran tingkat suku bunga lebih 

tinggi. (Kasmiri & Nurjaman, 2021). Berikut ini merupakan berbagai jenis dari 

sumber dana pihak ketiga: 

1) Tabungan 

Tabungan menjadi salah satu penyumbang dana terbesar dengan pemilik akun 

nasabah terbanyak yang dihimpun oleh bank menjadi dana pihak ketiga. Menurut 

(Hasibuan et al., 2022) simpanan tabungan atau disebut denganistilah lebih 

modern sebagai saving deposit merupkan jenis simpanan yang berada di bank 

yang memungkinkan penarikan sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah, serta 

proses penarikan dana simpanan ini dapat dilakukan melalui slip penarikan, buku 

tabungan, kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), atau bentuk metode penarikan 

lainnya yang ditawarkan oleh bank. 
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2) Giro (Demand Deposit) 

Menurut (Hasibuan et al., 2022) pengertian dari giro adalah simpanan yang 

dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk rupiah atau berupa mata uang asing di 

bank, yang memungkinkan transaksi kapanpun dengan menggunakan cek, bilyet 

giro, kartu ATM, serta metode pembayaran lainnya.  

3) Deposito 

Berdasarkan bunyi  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

1998, deposito merujuk kepada jenis simpanan di bank yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan pada waktu yang telah disepakati antara nasabah penyimpan dana 

dan bank terkait. Simpanan berbetuk deposito meiliki tujuan untuk menampung 

dana masyarkat yang berlabih dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan 

kesepakatan.  

Dari berbagai definisi jenis-jenis sumber dana dalam dana pihak ketiga yang 

disampaikan para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum dana 

pihak ketiga merpakan dana yang dimiliki oleh bank dimana dana tersebut berasal 

dari pihak luar atau masyarakat (nasabah). Tujuan utama dari adanya berbagai 

jenis dana pada bank ini adalah untuk menyimpan sebagian sebagian harta atau 

uang di bank agar aman dan dapat ditarik kembali jika diperlukan oleh nasabah. 

Dana pihak ketiga ini memainkan peran penting sebagai sumber dana untuk 

menjalankan kegiatan operasional pada bank. 

b. Non Performing Financing 
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Definisi dari Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara 

pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank 

syariah (Kusumawati et al., 2021).  

NPF dijadikan sebagai indikator dalam menilai kinerja suatu bank syariah. 

Tingginya tingkat NPF dapat menunjukkan rendahkan kinerja suatu bank syariah, 

hal ini dikarenakan banyaknya permbiayaan bermasalah yang terjadi. Pembiayaan 

bermasalah yang tinggi menyebabkan perbankan likuiditas menjadi terganggu 

(Kusumawati et al., 2021). 

Dalam kategori pembayaran kembali kredit, terdapat dua dasar analisis 

debitur dalan hal pembayaran kembali kredit, yaitu itikad baik atau kemauan 

untuk membayar (willingness of payment) dan kemampuan dalam membayar 

(ability of payment).  

Terdapat klasifikasi status keadaan yang disebut kolektabilitas pembiayaan, 

diantaranya: 

1) Kol-1 atau Lancar merupakan status kolektabilitas tertinggi ditandai riwayat 

bayar angsuran baik pokok maupun bunga tiap bulannya tepat atau kurang 

dari tanggal jatuh tempo pada setiap pembayaran bulanannya. 

2) Kol-2 atau Dalam Perhatian Khusus merupakan status kolektabilitas kategori 

ini ditandai dengan keterlambatan pembayaran oleh debitur melebihi tanggal 

jatuh tempo sampai dengan sekurang-kurangnya 90 hari sejak tanggal jatuh 

tempo lamanya. 
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3) Kol-3 atau Kurang Lancar merupakan status kolektabilitas dengan ciri debitur 

terlambat membayar lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo bulanannya 

sampai sekurang-kurangnya 120 hari. 

4) Kol-4 atau Diragukan merupakan status kolektabilitas yang menandakan 

debitur terlambat membayar melebihi 120 hari sejak tanggal jatuh tempo 

bulanannya. 

5) Kol-5 atau Macet merupakan status kolektabilitas yang merepresentasikan 

angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan. 

Dari beberapa kategori status kolektabilitas pembiayaan tersebut, Bank 

Indonesia telah menetapkan bahwa dari kategori kolektabilitas tersebut hanya 

terdapat 3 kategori yang masuk ke dalam variabel Non Performing Financing 

yaitu kategori pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan kategori paling tinggi 

yakni kategori macet.  

Menurut definisi yang diberikan oleh Kusumawati et al. (2021), NPF berupa 

rumus atau persamaan rasio antara pembiayaan yang mengalami kendala 

dibandingkan dengan total seluruh pembiayaan yang ada dalam suatu perbankan 

syariah.  NPF digunakan sebagai indicator untuk melakukan evaluasi kinerja suatu 

perbankan syariah. Jika tingkat NPF tinggi maka dapat diartikan kinerja bank 

syariah rendah karena terdapat banyaknya pembiayaan yang mengalami masalah. 

Tingkat NPF yang tinggi juga dapat mengganggu likuiditas perbankan. 

Menurut Kepala Departemen Perbankan Syariah BI, mengatakan bahwa batas 

toleransi NPF bank syariah adalah 5%, yang berarti setiap bank syariah tidak 

boleh memiliki NPF pada posisi lebih dari 5% (Gautama et al., 2018).  Adapun 
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rumus perhitungan NPF menurut (Agus Suryanto & Susanti, 2020) adalah sebagai 

berikut : 

NPF   =   
                     

                
         ……………………………... (2.1) 

c. Financing to Deposit Ratio 

Menurut (Anam & Khairunnisah, 2019), Financing to Deposit Ratio (FDR) 

merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan 

sebuah bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau yang akan jatuh 

tempo. Bank melakukan ini dengan membandingkan jumlah pembiayaan yang 

diberikan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dimilikinya. Semakin tinggi 

tingkat penyaluran DPK, maka pendapatan bank juga akan meningkat. 

Peningkatan pendapatan ini akan berdampak pada peningkatan kinerja dan laba 

(profitabilitas) bank. 

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan suatu perbandingan yang 

digunakan untuk mengukur tingkat risiko dan kemampuan sebuah bank. Sejumlah 

praktisi di sektor perbankan setuju bahwa batas aman untuk Financing to Deposit 

Ratio (FDR) suatu bank sekitar 80%. Namun, terdapat toleransi antara 85% dan 

100%. Sementara itu, menurut ketentuan dari bank sentral, batas aman untuk LDR 

(Loan to Deposit Ratio) suatu bank adalah 110% (Hakiim, 2018). FDR juga dapat 

digunakan untuk menilai strategi manajemen yang diterapkan oleh sebuah bank. 

Disebutkan dalam penelitian Asriyanti (2017) berdasarkan Surat Edaran 

Bank Indonesia atau SEBI tertanggal 29 Mei 1993, berikut berbagai kategori 

yang tergolong sebagai dana  yang diterima oleh bank  adalah Kredit Likuiditas 

Bank Indonesia (KLBI), simpanan, pinjaman sistem berjangka waktu lebih dari 
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3 bulan, deposito  dan  pinjaman  dari  bank  lain  yang  berjangka waktu lebih 

dari 3 bulan, surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu 

lebih dari 3 bulan, modal pinjaman, dan  modal inti. 

Menurut Harun (2016), penting bagi bank untuk menjaga tingkat Financing 

to Deposit Ratio (FDR) agar tetap berada dalam kisaran normal, yaitu antara 85% 

hingga 100%. Hal ini penting karena FDR merupakan indikator likuiditas bank. 

Jika nilai FDR jauh di bawah batas normal, artinya bank memiliki terlalu banyak 

kas yang dipertahankan, yang dapat menyebabkan peningkatan biaya 

pemeliharaan kas. Di sisi lain, jika nilai FDR jauh di atas batas normal, bank 

akan menghadapi biaya yang semakin besar terkait dengan pembiayaan yang 

diberikan kepada masyarakat. Biaya-biaya ini akan menjadi beban operasional 

bank dan dapat mengurangi laba bank (Asriyati, 2017). Oleh karena itu, menjaga 

nilai FDR dalam batas normal sangat penting bagi kesehatan keuangan bank.  

Untuk mengurangi potensi kerugian yang terjadi, maka (Kusumawati et al., 

2021) menggunakan rumus berikut untuk mengetahui besaran nilai FDR yakni: 

 

FDR      =  
                

                       
          …………………………… (2.2) 

 

Fungsi dari adanya penghitungan nilai Financing to Deposit Ratio (FDR) 

adalah sebagai indikator intermediasi perbankan syariah. Maka angka FDR yang 

dijadikan persyaratan antara lain (Kasmir, 2008) : 

1. FDR menjadi sebagian dari indikator yang digunakan untuk menilai tingkat 

kinerja atau kesehatan bank syariah.  
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2. FDR menjadi bagian dari indikator patokan penilaian GWM (Giro Wajib 

Minimum) 50%.  

3. FDR memiliki peran menjadi faktor penentu tingkat GWM (Giro Wajib 

Minimum) yang terdapat pada sebuah bank syariah.  

4. FDR memiliki peran menjadi salah satu syarat untuk memberikan keringanan 

bagi pajak yang akan merger.  

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.03/2014 tentang 

penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah 

(UUS) pasal 8 ayat (1) dan dijelaskan pada pasal 9 ayat (2), peringkat komposit 

tingkat kesehatan bank dikategorikan sebagai berikut :  

Tabel II.1 Kriteria Penilaian Peringkat FDR 

Kriteria Penilaian Peringkat FDR 

Peringkat Komposit 1 (PK-1)  Sangat Sehat 

50% < FDR ≤ 75% 

Peringkat Komposit 2 (PK-2)  Sehat 

75% < FDR ≤ 85% 

Peringkat Komposit 3 (PK-3)  Cukup Sehat 

85% < FDR ≤ 100% 

Peringkat Komposit 4 (PK-4)  Kurang Sehat 

100% < FDR ≤ 120% 

Peringkat Komposit 5 (PK-5)  Tidak Sehat 

FDR > 120% 

Sumber : www.ojk.go.id (POJK terkait syariah), 2020 dan SE BI 2004 

http://www.ojk.go.id/
http://www.ojk.go.id/
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Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa FDR mencerminkan 

kemampuan suatu bank dalam membayar hutang-hutangnya dan mengembalikan 

dana kepada para deposan, serta memenuhi permintaan pembiayaan dari nasabah. 

FDR juga mengindikasikan sejauh mana bank memberikan pembiayaan kepada 

nasabah. Melalui pembiayaan, bank dapat menjaga keseimbangan antara 

kewajiban untuk memenuhi permintaan dana nasabah yang ingin menarik kembali 

dananya, dan penggunaan dana tersebut untuk memberikan pembiayaan. FDR 

juga menjadi indikator likuiditas bank, di mana semakin tinggi FDR, semakin 

rendah likuiditas bank tersebut. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah dana 

yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan yang diberikan oleh bank.  

2.2 Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan telah dilakukan terkait dengan pembahasan 

yang menjadi topik yeng diteliti oleh peneliti. Hasil tersebut digunakan peneliti 

sebagai pembanding atas variabel-variabel penelitiannya berupa variabel Dana 

Pihak Ketiga, Non Performing Financing, dan Financing to Deposit Ratio 

terhadap variabel terikatnya yaitu Pembiayaan UMKM yang terdapat dalam Bank 

Umum Syariah di Indonesia menggunakan periode 2018 hingga 2022. 

Tabel II.2 Penelitian yang Relevan 

No. Penulis Judull Variabell Hasill 

1. Rizki Farianti 

(2020) 

Pengaruh NPF, 

NOM, dan FDR 

Terhadap 

Pembiayaan 

Murabahah 

dengan DPK 

sebagai Variabel 

Moderating 

NPF, NOM, dan 

FDR sebagai 

variabel X 

 

Pembiayaan 

Murabahah sebagai 

Variabel Y 

 

FDR memiliki pengaruh 

yang positif dan 

signifikan terhadap 

besar kecilnya 

pembiayaan Murabahah 

 

Variabel NPF tidak 

terdapat pengaruh 
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DPK sebagai 

variable moderating 

negatif yang signifikan 

terhadap besar kecilnya 

pembiayaan Murabahah 

2. Nia Nur Avisha 

(2021) 

Pengaruh NPF 

dan FDR 

terhadap 

Pembiayaan 

pada Bank 

Umum Syariah 

Melalui DPK 

sebagai Variabel 

Intervening 

Periode Tahun 

2015-2019 

NPF dan FDR 

sebagai variabel X 

 

Pembiayaan BUS 

sebagai variabel Y 

 

DPK sebagai 

variabel intervening 

FDR tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

terhadap pembiayaan 

 

NPF berpengaruh 

signifikan terhadap 

pembiayaan 

 

DPK mampu memediasi 

FDR terhadap 

pembiayaan pada BUS 

tapi tidak untuk NPF 

terhadap pembiayaan 

pada BUS 

3. Muhammad 

Hamdanil Arifin 

(2022) 

Pengaruh Dana 

Pihak Ketiga, 

Non Performing 

Financing, dan 

Financing to 

Deposit Ratio 

terhadap 

Pembiayaan 

Murabahah pada 

Bank Umum 

Syariah Periode 

2017-2020 

DPK, NPF, dan 

FDR sebagai 

Variabel X 

 

Pembiayaan 

Murabahah BUS 

sebagai Variabel Y 

Secara parsial variable 

DPK dan NPF tidak 

berpengaruh terhadap 

pembiayaan murabahah 

 

Variabel FDR 

berpengaruh negatif 

terhadap pembiayaan 

murabahah 

 

Secara simultan ketiga 

variabel menunjukkan 

bahwa berpengaruh 

signifikan terhadap 

pembiayaan murabahah 

4. Feli Nurdianasari 

(2022) 

Analisis 

Pengaruh Dana 

Pihak Ketiga 

dan Non 

Performing 

Financing 

terhadap 

Pembiayaan 

Bagi Hasil pada 

Bank Umum 

DPK dan NPF 

sebagai Variabel X 

 

Pembiayaan Bagi 

Hasil BUS sebagai 

Variabel Y 

Dana Pihak Ketiga 

(DPK) berpengaruh 

serta signifikan 

terhadap pembiayaan 

pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia 

 

Non Performing 

Financing (NPF) tidak 

berpengaruh dan tidak 
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Syariah di 

Indonesia 

Periode 2015-

2020 

signifikan terhadap 

pembiayaan di BUS 

     

2.3 Kerangka Penelitian 

Berikut model kerangka penelitian yang akan digunakan peneliti sebagai 

acuan penelitian: 

Gambar II.1 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

Sumber: inspired by Skripsi (Arifin, Muhammad. 2022) 

Keterangan Gambar II.1: 

Garis H1 : menggambarkan adanya pengaruh dari variabel Dana Pihak Ketiga 

(DPK) pada variabel terikatnya yaitu Pembiayaan UMKM pada Bank 

Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2022. 

Garis H2 : menggambarkan adanya pengaruh dari variabel Non Performing 

Financing (NPF) pada variabel terikatnya yaitu Pembiayaan UMKM 

pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2022. 

Garis H3 : menunjukkan adanya pengaruh yang dimiliki oleh variabel Financing 

to Deposite Ratio (FDR) pada variabel terikatnya yaitu Pembiayaan 

UMKM pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2022. 

    

     

 

 

 

DPK (X1) 

NPF (X2) Pembiayaan UMKM (Y) 

FDR (X3) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian 

Pemilihan waktu penelitian dilakukan ketika skripsi mulai dilaksanakan pada 

awal bulan Februari 2023 dan berakhir sampai dengan bulan Mei 2023. Peneliti 

menentukan wilayah penelitian yang terletak pada laporan bulanan rasio keuangan 

Bank Umum Syariah (BUS) yang terdapat pada Statistik Perbankan Syariah (SPS) 

dan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) tahun 2018 – 

2022 tercatat dalam situs resmi Otoritas Jasa Keuangan. 

3.2 Jenis Penelitian 

Data penelitian ini berupa data sekunder dalam bentuk deret waktu (time 

series), maka jenis penelitian yang tepat untuk model data ini merupakan 

penelitian kuantitatif deskriptif yang bersifat kuantitatif korelasi. Penggunaan 

jenis penelitian yang diambil oleh peneliti didasarkan pada ketersediaan data 

statistik yang memungkinkan adanya hubungan antar variabel untuk dapat 

dianalisis secara kuantitatif. Pada penelitian angka-angka yang terdapat dalam 

laporan keuangan bulanan statistik perbankan syariah menjadi   yang dikeluarkan 

oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Variabel pembanding yang dimaksud 

penelitian berikut adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing 

(NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (Y). Data tersebut terlampir dalam penelitian ini. 
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3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel  

3.3.1 Populasi 

Istilah populasi dalam sebuah penelitian mengacu pada seluruh elemen 

yang akan dijadikan wilayah untuk generalisasi, sedangkan elemen populasi 

adalah keseluruhan dari subjek yang akan diukur dan merupakan unit yang akan 

diteliti penulis (Sugiyono, 2017). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

terdapat pada laporan Statistik Perbankan Syariah (SPS) dengan memasukkan data 

sesuai dengan variabel penelitian ini dari laporan bulanan yang berjumlah 13 

Bank Umum Syariah di Indonesia. Data dari variabel penelitian yang diambil 

mulai dari bulan Januari tahun 2018 hingga data variabel yang terdapat pada bulan 

Desember tahun 2022.  Perubahan jumlah BUS terjadi hampir setiap tahunnya, 

tahun 2015 terdapat 12 BUS dan bertambah 1 BUS pada tahun berikutnya. 

Kemudian pada tahun 2018 dan 2019 terdapat penambahan 1 BUS lagi sehinga 

total menjadi 14 BUS telah beroperasi di Indonesia sampai Februari 2021. Maret 

2021 hingga Desember 2022 jumlah BUS sebanyak 12 BUS, dan bertambah pada 

bulan Agustus 2022 menjadi 13 BUS.  

Tabel III.1 Jumlah BUS Indonesia 

No. Bank Umum Syariah (BUS) KPO KCP KK 

1. PT. Bank Aceh Syariah 27 100 27 

2. PT. BPD Riau Kepri Syariah 21 132 7 

3. PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah 12 27 5 

Tabel berlanjut… 
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Lanjutan Tabel 3.1 

4. PT. Bank Muamalat Indonesia 80 131 29 

5. PT. Victoria Syariah 5 - - 

6. PT. Bank Jabar Banten Syariah 9 55 2 

7. PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. 263 792 58 

8. PT. Bank Mega Syariah 30 30 5 

9. PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk. 10 - 1 

10. PT. Bank Syariah Bukopin 13 6 4 

11. PT. BCA Syariah 15 16 43 

12. PT. Bank Tabungan Pensiunan Syariah, Tbk. 16 - - 

13. PT. Bank Aladin Syariah, Tbk. 1 - - 

TOTAL 592 1.289 181 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2022 

3.3.2 Sampel  

Sampel penelitian merupakan salah satu atau beberapa bagian yang 

diambil dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dapat 

dikatakan sebagai wakil atau representatif dari populasi tersebut (Sugiyono, 

2017). Sampel yang terdapat pada penelitian ini berupa data sesuai dengan 

variabel penelitian pada 13 BUS di Indonesia dalam Laporan Kinerja Keuangan 

Bank Umum Syariah yang mengacu kepada laporan bulanan. Data didapatkan dari 

situs resmi Otoritas Jasa Keuangan www.ojk.go.id.  

http://www.ojk.go.id/
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3.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Istilah Teknik Pengambilan Sampel mengacu pada berbagai teknik yang 

ditempuh oleh peneliti dalam pengambilan salah satu sampel sebagai bahan untuk 

diteliti (Safitri, 2020). Metode yang digunakan peneliti yaitu Non Probability 

Sampling dengan Sampel Jenuh. Istilah ini digunakan karena seluruh anggota 

populasi pada penelitian memiliki peran sebagai sampel dalam penelitian. Sampel 

jenuh juga dikenal sebagai sampel maksimum, yang berarti penambahan data 

tambahan tidak akan mengubah representasi atau keterwakilan yang sudah ada 

(Sugiyono, 2017). Dengan demikian, seluruh data variabel penelitian yang 

tersedia dari laporan bulanan Bank Umum Syariah  mulai pada tahun 2018 hingga 

tahun 2022 merupakan sampel dalam penelitian ini. 

3.5 Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Data 

Dalam penelitian ini, digunakan data mengenai Dana Pihak Ketiga (DPK), 

Non Performing Financing (NPF),  Financing to Deposit Rasio (FDR), dan 

Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Bank Umum Syariah 

selama rentang waktu mulai dari bulan Januari tahun 2018 hingga bulan 

Desember tahun 2022. Jumlah data yang dikumpulkan oleh peneliti dalam laporan 

tersebut sebanyak 60 data untuk masing-masing variabel bebas dan variabel 

terikatnya. 

3.5.2 Sumber Data 

Dalam penelitian ini, jenis sumber data yang diteliti berupa data sekunder. 

Istilah data sekunder merujuk pada data yang telah dipublikasikan sehingga dapat 
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diperoleh dalam bentuk ringkasan dan telah diolah oleh pihak lain (Safitri, 2020). 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan kinerja 

keuangan bulanan Bank Umum Syariah (BUS) yang dipublikasikan pada Statistik 

Perbankan Syariah (SPS) oleh Otoritas Jasa Keuangan selama periode 2018 

hingga tahun 2022. Data sekunder tersebut mencakup informasi mengenai Dana 

Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF),  Financing to Deposit 

Rasio (FDR), dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

pada 13 Bank Umum Syariah di Indonesia. Data tersebut diperoleh dari situs web 

resmi Otoritas Jasa Keuangan yaitu www.ojk.go.id.  

Variabel Simbol Satuan Sumber Data 

Pembiayaan UMKM 

(Y) 

UMKM Miliar (Rp) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Dana Pihak Ketiga 

(X1) 

DPK Miliar (Rp) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Non Performing Financing 

(X2) 

NPF Persen (%) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Financing to Deposit Ratio 

(X3) 

FDR Persen (%) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Penggunaan metode dokuman dan studi pustaka dirasa cukup untuk 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data penelitian ini. Pengumpulan data 

melalui metode dokumen melibatkan penggunaan laporan kinerja keuangan Bank 

Umum Syariah dalam Statistik Perbankan Syariah (SPS) selama priode 2018 

hingga 2022. Dokumen-dokumen ini merupakan hasil dari pengumpulan data 

http://www.ojk.go.id/
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yang tersedia pada laman resmi Otoritas Jasa Keuangan dan dapat diunduh secara 

gratis dan mudah. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui studi 

pustaka. Studi pustaka sendiri merupakan istilah atau cara yang ditempuh untuk 

mengumpulkan data yang melibatkan penelusuran artikel, jurnal, literature, dan 

hasil penelitian terdahulu yang relevan atau berkaitan dengan topik dalam 

penelitian ini. 

3.6 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian mengacu pada variasi tertentu dari  segala atribut suatu 

obyek yang mempunyai nilai untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan oleh  penulis 

(Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini, penulis mengacu 3 variabel bebas yaitu 

Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, dan Financing to Deposit Ratio. 

Serta satu variabel terikat yaitu Pembiayaan UMKM. 

3.7 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator Skala 

Pembiayaan UMKM 

(Y) 

Pembiayaan UMKM 

mengac pada istilah yang 

digunakan untuk segala 

bentuk proses penyaluran 

dana yang melibatkan 

berbagai jenis transaksi 

seperti jual beli, bagi hasil, 

sewa, pinjam meminjam, 

dan transaksi multi kepada 

pihak yang memerlukan 

dana dalam jangka waktu 

tertentu, sesuai dengan 

 Rasio 
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perjanjian yang telah 

disepakati bersama. 

Penyaluran dana ini 

merupakan tugas pokok 

yang dilakukan oleh bank 

dan dalam prosesnya pihak 

yang meminjam akan 

memberikan imbalan atau 

bagi hasil sesuai dengan 

kesepakatan diawal.  

Dana Pihak Ketiga 

(X1) 

Dana Pihak Ketiga merujuk 

kepada dana yang 

dikumpulkan oleh bank dari 

masyarakat dalam berbagai 

bentuk mulai dari individu 

atau perorangan, kelompok, 

maupun lembaga badan 

hukum. Bentuk dana yang 

terdapat pada bank berupa 

dana giro wadiah, tabungan 

mudharabah, dan deposito 

mudharabah. 

DPK = Giro + 

Tabungan + 

Deposito 

Rasio 

Non Performing 

Financing 

(X2) 

Non Performing Financing 

(NPF) merupakan indikator 

yang digunakan untuk 

mengukur tingkat 

pembiayaan atau kredit 

yang mengalami masalah 

yang dialami oleh bank 

NPF   =   

                     

                
        

 

Rasio 
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syariah, dengan cara 

membandingkan 

pembiayaan yang tidak 

lancar terhadap total 

pembiayaan pada bank 

syariah tersebut. 

Pembiayaan yang tergolong 

kedalam klasifikasi NPF 

adalah pembiayaan yang 

kurang lancer, diragukan, 

dan pembiayaan macet. 

Financing to Deposit 

Ratio 

(X3) 

Financing to  Deposit Rasio 

(FDR) adalah rasio 

perbandingan antara 

pembiayaan yang diberikan 

oleh bank syariah dengan 

dana pihak ketiga yang 

berhasil dihimpun oleh 

bank syariah (Yuniarif et 

al., 2017). 

FDR      =  

                

                       
         

 

Rasio 

3.8 Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier 

berganda dengan menggunakan alat bantu softwae komputer SPSS 21 dan 

microsoft Excel 2013. Terdapat empat variabel yaitu 3 variabel bebas (dependen) 

terdiri dari DPK, NPF, FDR dan satu variabel terikat (independen) yaitu 

Pembiayaan syariah pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia periode 2018 – 2022. Analisis 
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regresi dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur faktor apa sajakan yang 

mempengaruhi pembiayaan syariah sektor UMKM. Maka dari itu untuk 

menentukan ketepatan model dilakukan dengan pengujian asumsi klasik (uji 

normalitas, uji multikoleniaritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi) yang 

bertujuan mencari kepastian data agar penelitian ini layak untuk dianalisis. 

Kemudian setelah data tersebut dinyatakan telah memenuhi semua uji asumsi 

klasik maka selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi 

linier berganda tiga prediktor (Sugiyono, 2015). 

3.8.1 Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

itu sah dan tidak terjadi penyimpangan. Maka dari itu akan dilakukan uji asumsi 

klasik meliputi uji normalitas, multikolenearitas, heteroskedastisitas dan auto-

korelasi dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Uji Normalitas 

Uji normalias bertujuan untuk menguji apakah data dalam penelitian ini 

mempunyai distribusi normal ataupun tidak. Data dikatakan telah berdistribusi 

normal jika nilai signifikasi residualnya lebih dari α = 0,05 atau 5%. Model 

normalitas yang baik yaitu berdistribusi normal atau telah mendekati normal. 

(Sugiyono, 2011). Dikatakan data memenuhi asumsi klasik normalitas atau 

residual berdistribusi normal apabila pasa gambar histogram membentuk kerucut 

di tengah, pada grafik normal probability plot (P-P plot) tampak bahwa terdapat 

titik-titik menyebar dan saling berhimpitan di dekat garis diagonal serta searah 

hampir mengikuti garis lurus. Kemudian dilakukan uji statistik Kolmogorov 
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Smirnov-test dengan kriteria yang digunakan adalah P-value yang signifikannya 

jelas ditemukan sebesar 5% jika nilai probilitas yang diperoleh lebih besar dari 

5% maka data tersebut berdistribusi normal. H0 = data residual tidak berdistribusi 

normal H = data residual berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolenearitas 

Uji multikoleniaritas bertujuan untuk menguji apakah data dalam model 

regresi dalam penelitian ini ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas/X 

(independent) atau variabel terikat/Y (dependent). Pengujian multikolenearitas 

menggunakan nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF) jika : 

1) Apabila nilai tolerance < 0,10 atau VIF > 10 maka terdapat multikolinearitas, 

sehingga variabel tersebut harus dibuang.  

2) Sedangkan jika nilai tolerance > 0,10 atau VIF < 10 maka variabel 

independen tersebut tidak memiliki masalah multikolinearitas.  

c. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghazali (2001) Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Disebut Heteroskedastisitas apabila jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda. Namun jika 

disebut homokedastisitas jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas secara 

sederhana bisa dilakukan dengan membuat grafik scatterplot yang menyatakan 

hubungan antara kuadrat residual dengan nilai prediksi. Apabila terdapat titik-titik 
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yang menyebar pada hasilnya maka tidak terjadi heteroskedastisitas namun 

apabila sebaliknya maka terjadi homokedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi 

linier terdapat adanya korelasi antara kesalahan penganggu pada periode (t) 

dengan kesalahan pengganggu pada periode (t – 1). Model yang baik adalah 

model yang terbebas dari autokorelasi. Pengujian ini dilakukan dengan 

menggunakan nilai Durbin-Watson (d). Adapun menurut Santoso (2012) aturan 

mendeteksi gejala autokorelasi yaitu : 

1) Angka D-W dibawah -2 berarti ada gejala autokorelasi positif.  

2) Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada gejala autokorelasi.  

3) Angka D-W di atas +2 berarti ada gejala autokorelasi positif 

3.8.2 Uji Ketepatan Model 

Uji ini digunakan untuk mengetahui ketepatan fungsi regresi sampel dalam 

mentaksir nilai aktual dan dapat dinilai dengan Goodness of Fit nya. Uji ketepatan 

model ini adalah sebagai berikut : 

a. Uji Determinasi (R
2
) 

Uji Determinasi (R
2
) adalah salah satu nilai yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan variabel independen (x) dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (y) atau apakah ada hubungan pengaruh antara dua variabel tersebut. 

Nilai koefisien determinasi antara 0 sampai dengan 1. Apabila nilai R
2
 semakin 

kecil maka semakin terbatas pula kemampuan variabel-variabel bebas dalam 

menjelaskan variasi variabel terikat. Namun sebaliknya, jika nilai R
2
 semakin 

mendekati angka 1 maka variabel independen (x) hampir memberikan semua 
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informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi variabel terikat atau 

dependen (y) (Ghazali, 2013). 

b. Uji Anova (F) 

Uji Anova (F) adala pengujian yang bertujuan untuk melihat atau mengetahui 

apakah variabel independen (x) dalam penelitian ini mempunyai pengaruh 

bersama (simultan) atau tidak terhadap variabel dependen (Ghazali, 2013). Jika 

nilai (sig = 0,05), maka untuk melihat uji statistik F dapat dilakukan dengan 

kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1) Jika nilai F hitung < F tabel, maka secara bersama-sama variabel independen 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (H0 diterima dan H ditolak). 

H0 diterima berarti secara bersama-sama variabel independen tidak 

mempengaruhi variabel dependen.  

2) Jika nilai F hitung > F tabel, maka secara bersama-sama variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen (H0 ditolak dan H diterima). Maka 

H0 ditolak berarti secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi 

variabel dependen. 

3.8.3 Analisis Linear Berganda 

Analisis Regresi adalah metode analisis data statistik yang sering popular 

atau digunakan karena banyak diaplikasikan ke dalam berbagai bidang. Analisis 

regresi berganda digunakan untuk mengukur lebih dari satu variabel bebas (x) 

danhanya ada satu variabel terikat (y). Jadi analisis regresi linier akan dilakukan 

bila jumlah variabel independen minimal ada 2. Tujuan dari penelitian ini untuk 

menganalisis seberapa besar pengaruh variabel independen/bebas (x) yang terdiri 
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dari Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non 

Performing Financing (FDR) terhadap variabel dependen/terikat (y) yaitu 

pembiayaan syariah di sektor UMKM pada Industri Perbankan Syariah di 

Indonesia tahun 2018-2022. Adapun persamaan dapat di tulis sebagai berikut 

(Sugiyono, 2015): 

y = ɑ + β1x1 + β2X2 + β3X3 + e …………………..……………….  (3.1) 

Keterangan :  

Y : Pembiayaan Syariah sektor UMKM (variabel dependen)  

α  : Konstanta  

β  : Koefisien variabel independen 

X1  : Dana Pihak Ketiga (DPK)  

X2  : Non Performing Financing (NPF) 

X3  : Financing to Deposit Ratio (FDR) 

e  : Standar Error 

3.8.4 Uji Hipotesis 

Uji Hipotesis ini menggunakan Uji (t) adalah uji yang digunakan untuk 

menguji bagaimana pengaruh satu variabel independen (x) secara individual 

dalam menjelaskan variabel dependen (y). Uji ini dapat dilakukan dengan 

membandingkan t hitung Untuk mengetahui signifikasi pada uji t dapat dilakukan 

dengan syarat apabila nilai (Sig = 0,05) (Ghazali, 2013) : 

1) Bila t hitung < t tabel (0,05), maka (H0 diterima dan H1 ditolak) artinya bahwa 

secara parsial atau sebagian variabel independen tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 
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2) Bila t hitung > t tabel (0,05), maka (H0 ditolak dan H1 diterima) artinya bahwa 

secara parsial atau sebagian variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Penelitian 

Penelitian ini fokus pada Bank Umum Syariah (BUS) sebagai subjek 

penelitian. Menurut Ascarya (2008), BUS adalah sebuah entitas bisnis yang 

memiliki kebijakan manajemen yang independen, memberikan otonomi dalam 

pengambilan keputusan terkait strategi bisnis dan pengembangan. 

Bank Syariah pertama kali didirikan di Indonesia setelah pemerintah 

menerbitkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang mengamanatkan 

liberalisasi industri perbankan di negara tersebut. Berdasarkan pandangan Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) dan gagasan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia 

(ICMI), sebuah kelompok dibentuk untuk mendirikan bank syariah pertama di 

Indonesia pada tahun 1992 (Nugroho, Lucky, 2020). 

Setelahnya, pada tahun 1992 diterbitkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang perbankan, menjadikan bank syariah semakin giat menunjukkan 

prospeknya. Hingga pada bulan Desember tahun 2018, Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) mencatat terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha 

Syariah (UUS) (OJK, 2018). Namun pada 1 Februari 2021, sesuai Keputusan 

Dewan Komisioner OJK Nomor 4/KDK.03/2021 menyatakan bahwa PT. Bank 

Syariah Mandiri dan PT. Bank BNI Syariah resmi bergabung dengan PT. Bank 

BRI Syariah Tbk menjadi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk., (Anggraeni, 2022). 

Sehingga jumlah jaringan Perbankan Syariah di Indonesia pada tahun 2022 

menjadi 13 BUS dan 20 UUS (OJK, 2022). 
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Pada tahun 1992 pemerintah mulai memperkenalkan adanya dual banking 

system. Bank Indonesia (bank sentral) diberi amanah untuk mengembangkan 

perbankan syariah di Indonesia pada tahun berikutnya. Perbankan selain 

menganut strategi market driven dan fair treatment, pengembangan perbankan 

syariah juga dilakukan dengan strategi pengembangan secara bertahap yang 

berkesinambungan (gradual and sustainable approach) dan sesuai dengan prinsip 

Syariah (comply to Sharia principles). Sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 tentang perbankan, penerapan sistem keuangan dengan dual 

banking system mengalami peningkatan yang lebih terarah. Pemerintah dan Bank 

Indonesia telah memberikan komitmen yang kuat untuk mendorong 

perkembangan bank syariah melalui berbagai kebijakan. Upaya tersebut meliputi 

ekspansi jumlah kantor dan operasional bank syariah guna meningkatkan 

penawaran, serta pengembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk 

meningkatkan permintaan terhadap layanan tersebut (Hasan, 2014). 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel data yang diambil dari 

Statistik Perbankan Syariah (SPS) pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang 

mencakup Bank Umum Syariah (BUS). Data laporan bulanan dari Januari 2018 

hingga Desember 2022 digunakan dalam penelitian ini. Empat variabel yang 

tercakup dalam analisis adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit 

Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), dan Pembiayaan pada sektor 

UMKM. Pemilihan Bank Umum Syariah (BUS) sebagai sampel dilakukan karena 

kebijakan manajemen dapat ditentukan secara mandiri, sehingga pengaruh 

variabel-variabel terhadap pembiayaan pada sektor UMKM dapat dievaluasi. 



43 
 

 

 

4.1.1 Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah secara teknis terdiri atas giro 

wadiah, tabungan wadi'ah dan deposito mudharabah. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

terdiri dari giro, tabungan, simpanan berjangka, sertifikat deposito, dan kewajiban 

segera lainnya yang berasal dari masyarakat atau nasabah. 

Tabel IV.1 Dana Simpanan Wadiah (milyaran rupiah) 

Tahun 2018 2019 2020 2021 

 

2022 

Giro 18.553 22.821 45.073 41.538 46.672 

Tabungan 22.402 28.916 45.257 54.133 66.732 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2018 -  2022 (data diolah) 

Dilihat pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa angka masyarakat dalam 

menyimpan dananya di Bank Umum Syariah (BUS) dalam bentuk giro pada tahun 

2018 sebesar Rp 18.553 milyar, tahun 2019 naik sebesar Rp 22.821 milyar dan 

naik lagi pada tahun 2020 sebesar Rp 46.073 milyar. 

Simpanan wadiah dalam bentuk tabungan selalu mengalami kenaikan pada 

setiap tahunnya terlihat pada tahun 2018 angkanya sebesar Rp 22.402 milyar, 

tahun 2019 sebesar Rp 28.916 milyar kemudian naik pada tahun 2020 sebesar Rp 

45.257 milyar, tahun 2021 juga naik sebesar Rp 54.133 milyar dan pada tahun 

2022 naik signifikan sebesar Rp 66.732 milyar. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

dana simpanan yang paling diminati oleh masyarakat sekarang ini masih terdapat 

pada bentuk tabungan. 
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Tabel IV.2 Dana Investasi Non Profit Sharing (Milyaran Rupiah) 

Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 

Giro 

 
9.002 19.255 22.613 38.068 51.538 

Tabungan 

 
65.642 71.743 114.127 129.611 151.310 

Deposito 

 
142.008 146.243 238.888 273.643 289.812 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2022, 2023 (data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa seluruh dana tersebut mengalami 

peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2018, tercatat jumlah Giro sebesar Rp 9.002 

milyar, kemudian meningkat menjadi Rp 19.255 milyar pada tahun 2019, Rp 

22.613 milyar pada tahun 2020, Rp 38.068 milyar pada tahun 2021, dan 

mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp 51.538 milyar. 

Untuk dana pada tabungan ini juga naik pada setiap tahunnya terlihat pada 

tahun 2018 sebesar 65.642 milyar, tahun 2019 sebesar Rp 71.743 milyar, tahun 

2020 sebesar Rp 114.127 milyar, tahun 2021 sebesar Rp 129.611 milyar dan pada 

tahun 2022 sebesar Rp 151.310 milyar.  

Untuk dana deposito tidak berbeda jauh kenaikannya dengan dana 

tabungan di atas. Tahun 2018 angkanya sebesar Rp 142.008 milyar, tahun 2019 

sebesar RP 146.243 milyar, tahun 2020 sebesar Rp 238.88 milyar, tahun 2021 

naik sebesar Rp 273.643 milyar dan pada tahun 2022 juga naik sebesar Rp 

289.812 milyar. Hal ini juga dapat disimpulkan bahwa dana investasi non profit 

sharing yang paling diminati oleh masyarakat sekarang ini masih terdapat pada 

bentuk giro karena naik signifikan pada tahun 2022 sebesar Rp 51.538 milyar. 
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Namun juga tidak memungkiri bahwa tabungan dan deposito juga laris diminati 

oleh masyarakat karena mengalami kenaikan yang konstan meskipun tidak 

signifikan seperti pada giro. 

Tabel IV.3 Data Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Januari 2018 – 

Desember 2022 (Miliaran Rupiah) 

Bulan 

Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 

Januari 239.318 257.052 286.485 321.299 366.997 

Februari 239.258 259.994 291.069 321.421 367.377 

Maret 244.820 262.709 289.362 318.972 367.358 

April 244.779 260.439 289.046 325.997 368.101 

Mei 241.995 256.690 285.751 329.743 374.136 

Juni 241.073 266.568 293.374 337.900 380.846 

Juli 240.596 265.716 289.646 340.908 382.232 

Agustus 239.840 263.596 295.936 340.209 407.268 

September 252.483 267.343 312.102 341.336 408.041 

Oktober 250.949 276.466 314.741 345.189 410.820 

November 250.755 275.088 316.460 346.631 412.751 

Desember 257.606 288.978 322.853 365.421 429.029 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2022, 2023 (data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas, terdapat variasi jumlah Dana Pihak Ketiga 

(DPK) dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, jumlah DPK 

terendah tercatat pada bulan Februari sebesar Rp 239.258 Miliar, sementara 

jumlah DPK tertinggi terdapat pada bulan Desember sebesar Rp 257.606 Miliar. 

Pada tahun 2019, jumlah DPK terendah tercatat pada bulan Mei sebesar Rp 
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256.690 Miliar, sedangkan jumlah DPK tertinggi terjadi pada bulan Desember 

sebesar Rp 288.978 Miliar. Pada tahun 2020, jumlah DPK terendah tercatat pada 

bulan Mei yaitu sebesar Rp 285.751 Miliar, sementara jumlah DPK tertinggi 

terdapat pada bulan Desember sebesar Rp 322.853 Miliar. Pada tahun 2021, 

jumlah DPK terendah tercatat pada bulan Maret sebesar Rp 318.972 Miliar, dan 

jumlah DPK tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp 365.421 Miliar. 

Terakhir, pada tahun 2022, jumlah DPK terendah tercatat pada bulan Januari yaitu 

sebesar Rp 366.997 Miliar, dan jumlah DPK tertinggi tetap pada bulan Desember 

sebesar Rp 429.029 Miliar. 

4.1.2 Variabel Non Performing Financing (NPF) 

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan oleh 

bank untuk mengukur tingkat risiko dari dana pembiayaan yang bermasalah 

dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Apabila nilai Non 

Performing Financing (NPF) rendah, bank akan memperoleh keuntungan. Namun, 

jika nilai NPF tinggi, bank akan mengalami kerugian yang dapat menyebabkannya 

masuk dalam kategori kredit macet, yang dikenal sebagai golongan ke-5. 

Tabel IV.4 Data Non Performing Financing (NPF) pada Januari 2019 – 

Desember 2022 (dalam persen (%)) 

Bulan 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 

Januari 5,21 3,39 3,46 3,2 2,65 

Februari 5,21 3,44 3,38 3,18 2,65 

Tabel berlanjut…. 
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Lanjutan Tabel  IV.4 
 

Maret 4,56 3,44 3,43 3,23 2,59 

April 4,84 3,58 3,41 3,29 2,58 

Mei 4,86 3,49 3,35 3,3 2,67 

Juni 3,83 3,36 3,34 3,25 2,63 

Juli 3,92 3,36 3,31 3,23 2,63 

Agustus 3,95 3,44 3,3 3,25 2,64 

September 3,82 3,32 3,28 3,19 2,57 

Oktober 3,95 3,49 3,18 3,04 2,54 

November 3,93 3,47 3,22 2,64 2,5 

Desember 3,26 3,23 3,13 2,59 2,35 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2022, 2023 (data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas, bahwa pada tahun 2018 nilai NPF terendah 

terdapat pada bulan Desember yaitu sebesar 3,26% dan tertinggi pada bulan 

Januari dan Februari sebesar 5,21%. Pada tahun 2019, NPF terendah terdapat pada 

bulan Desember juga yaitu sebesar 3,23% dan tertinggi pada bulan April sebesar 

3,58%. Tahun 2020, NPF terendah terdapat pada bulan Desember sebesar 3,13% 

dan tertinggi pada bulan Januari sebesar 3,46%. Pada tahun 2021, nilai NPF 

terendah terdapat pada bulan Desember yaitu sebesar 2,59% dan tertinggi pada 

bulan April sebesar 3,29%. Dan terakhir pada tahun 2022, nilai NPF terendah 

terdapat pada bulan Desember sebesar 2,35% dan tertinggi pada bulan Mei 

sebesar 3,67%. Dilihat pada tabel di atas bahwa nilai NPF setiap tahunnya sudah 
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mengalami penurunan dalam hal ini berati bank syariah telah mampu menangani 

pembiayaan bermasalah dalam menyalurkan pembiayaannya meskipun dengan 

alur yang tetap tenang. 

4.1.3 Variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) 

Rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan perbandingan antara 

pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil 

dikumpulkan. Rasio ini mencerminkan kemampuan bank dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan pembiayaan sebagai sumber 

likuiditas. 

 

Tabel IV.5 Data Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Januari 2018 – 

Desember 2022 (dalam persen (%)) 

Bulan 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 

Januari 77,93 77,92 77,9 76,59 68,98 

Februari 78,35 77,52 77,02 76,51 70,09 

Maret 77,63 78,38 78,93 77,81 72,22 

April 78,05 79,57 78,69 76,83 72,77 

Mei 79,65 82,01 80,5 76,07 72,51 

Juni 78,68 79,74 79,37 74,97 73,95 

Juli 79,45 79,9 81,03 74,11 74,04 

Agustus 80,45 80,85 79,56 74,25 75,1 

September 78,95 81,86 77,06 75,26 76,15 

Oktober 79,17 79,1 77,05 74,5 76,37 

November 79,69 80,06 77,61 72,02 77,19 

Desember 78,53 77,91 76,36 70,12 75,19 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2022, 2023 (data diolah) 
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Berdasarkan table yang terdapat di atas, pada tahun 2018 ditemukan nilai 

FDR terendah pada bulan Maret sebesar 77,63% dan tertinggi pada bulan Agustus 

yaitu sebesar 80,45%. Tahun 2019 nilai FDR terendah terdapat pada bulan 

Februari yaitu sebesar 77,52% dan tertinggi pada Mei sebesar 82,01%. Tahun 

2020, nilai FDR terendah juga terdapat pada bulan Desember sebesar 76,36% dan 

tertinggi pada bulan Juli yaitu sebesar 81,03%. Tahun 2021, nilai FDR terendah 

terdapat pada bulan Desember sebesar 70,12% dan tertinggi pada bulan Maret 

yaitu sebesar 77,81%. Dan tahun 2022, nilai FDR terendah terdapat pada bulan 

Januari sebesar 68,98% serta nilai tertingginya terdapat pada bulan November 

sebesar 77,19%. Disini dapat dilihat bahwa dengan melihat angka perkembangan 

FDR yg terus menurun pada tiap tahunnya maka bank belum bisa maksimal dalam 

memberikan pembiayaan kepada pihak ketiga. 

4.1.4 Variabel Pembiayaan UMKM 

Pembiayaan terdiri dari tiga jenis, yaitu pembiayaan modal kerja, 

pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumtif. Dalam penelitian ini, fokus 

pembiayaan ditujukan pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). 

Tabel IV.6 Data Pembiayaan UMKM pada Januari 2019 – Desember 2022 

(dalam persen (%)) 

Bulan 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 2022 

Januari 44.140 46.577 51.027 58.836 61.791 

Februari 43.956 46.009 61.153 58.823 62.483 

Maret 45.207 46.912 61.405 59.147 63.806 

April 45.495 47.569 63.009 59.501 63.511 

Mei 45.833 48.462 65.109 59.348 63.208 
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Juni 44.418 48.496 56.008 60.550 64.541 

Juli 44.615 48.087 56.062 58.555 64.528 

Agustus 44.833 48.094 55.778 60.893 67.615 

September 45.922 48.930 56.604 61.701 68.212 

Oktober 45.526 48.080 56.491 61.737 68.674 

November 44.565 49.519 56.998 60.384 69.009 

Desember 44.819 51.850 57.318 61.819 69.405 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2022, 2023 (data diolah) 

Berdasarkan pada tabel di atas, jumlah pembiayaan UMKM terrendah 

pada tahun 2018 yaitu terdapat pada bulan Februari sebesar Rp 43.956 miliar dan 

tertinggi pada bulan September yaitu sebesar RP 45.922 miliar. Tahun 2019, 

pembiayaan UMKM terendah terdapat pada bulan Februari yaitu sebesar Rp 

46.009 miliar dan tertinggi pada bulan Desember sebesar Rp 51.850 miliar. Pada 

tahun 2020, jumlah pembiayaan UMKM terendah terdapat pada bulan Januari 

yaitu sebesar 51.027 miliar dan pembiayaan tertinggi terdapat pada bulan Mei 

sebesar Rp 65.109 miliar. Tahun 2021, pembiayaan UMKM terendah terdapat 

pada bulan Juli sebesar Rp 58.555 dan tertinggi terdapat pada bulan Desember 

yaitu Rp 61.819 miliar. Terakhir pada tahun 2022, jumlah pembiayaan UMKM 

terendah terdapat pada bulan Januari sebesar Rp 61.791 miliar dan tertinggi 

terdapat pada bulan Desember yaitu sebesar Rp 69.405 miliar. 

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data 

4.2.1 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas digunakan untuk mengevaluasi apakah model regresi, 

residual, atau variabel pengganggu memiliki distribusi yang normal atau tidak. 
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Hal ini dilakukan dengan menganalisis data atau nilai residual yang telah 

distandarisasi dalam model regresi. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat 

histogram, probability plot dan diperkuat dengan data yang terdapat pada uji 

Kolmogorov-Smirnov Test pada nilai asymp.sig (2-tailed). 

Berdasarkan Uji Histrogram, dinyatakan data normal apabila output data ini 

apabila garis pembantu membentuk pola seperti lonceng. Pada nilai residual juga 

dikatakan berdistribusi normal jika garis pembantu berbentuk semakin cekung. 

Gambar IV.1 Uji Normalitas Histogram 

Sumber : Hasil Output Data Sekunder SPSS 24, 2023  

Berdasarkan grafik di atas, histogram pada gambar tersebut telah 

membentuk seperti lonceng dan posisinya sudah berada di tengah. Maka nilai 

residual ini dinyatakan normal atau telah berdistribusi normal. 

Selain dapat dilihat dari grafik histogram yang membentuk lonceng, Uji 

Normalitas Data dapat dilihat dari Probability Plot (P-Plot). Dinyatakan data 

normal apabila output dikatakan data ini berdistribusi normal apabila output pada 
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data ini mengikuti arah pada garis diagonal. Pada nilai residual juga dikatakan 

berdistribusi normal jika nilai residual tersebut terstandarisasi dan sebagian besar 

mengikuti atau mendekati garis pada nilai. Berikut hasil output dari olah data yang 

dilakukan pada aplikasi SPSS 24 tahun 2023: 

Gambar IV.2 Uji Normalitas P-Plot 

 

Sumber : Hasil Output Data Sekunder SPSS 24, 2023 

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa menunjukkan hasil uji 

normalitas dengan variabel independen (DPK, FDR dan NPF) dan variabel 

dependen (Pembiayaan UMKM) yaitu titik-titik penyebaran data pada gambar di 

atas telah menyebar di sekitar garis diagonal dan juga telah mengikuti arah pada 

garis diagonal yang artinya bahwa data di atas telah memenuhi asumsi normalitas. 
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Diagram diagonal P-plot diperkuat dengann menambahkan Uji 

Kolmogorov-Smirnov. Berikut merupakan hasil yang didapatkan pasca olah data 

dilakukan oleh peneliti: 

Tabel IV.7 Uji Kolmogorov-Smirnov Test 

 
 Unstandardized Residual 

N 60 

Normal Parameters
a,b

 Mean -.0051667 

Std. Deviation .03628355 

Most Extreme Differences Absolute .110 

Positive .110 

Negative -.057 

Test Statistic .110 

Asymp. Sig. (2-tailed) .069
c
 

Sumber : Hasil Output SPSS 24 (Diolah), 2023  

Pada hasil output yang dilakukan, hasil pengujian normalitas  berdasarkan 

Uji Kolmogorov-Smirnov Test terdapat pada nilai Asymp.Sig.(2-tailed) 

menunjukkan angka sebesar 0,069. Nilai ini dalam model regresi telah lebih dari 

0,05. Uji ini dilakukan sebagai penguat bahwa model regresi ini telah berdistribusi 

normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji ini berguna untuk menentukan apakah terdapat korelasi atau hubungan 

antara variabel-variabel independen. Dalam analisis yang baik, idealnya tidak ada 

korelasi yang signifikan antara variabel-variabel independen tersebut. Analisis 

hasil uji multikolinearitas ini adalah tolerance >0,1 dan VIF < 10.  
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Tabel IV.8 Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 

Variabel 

 

Tolerance 

 

VIF 
 

Keterangan 
Output 

Critical 

Value 
Output 

Critical 

Value 

DPK 0.187 > 0,10 5.343 < 10 
Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

NPF 0.281 > 0,10 3.563 < 10 
Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

FDR 0.446 > 0,10 2.240 < 10 
Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

Sumber : Hasil Output SPSS 24 (Data Diolah), 2023  

 

Berdasarkan pada tabel di atas, terlihat bawa nilai Tolerance DPK sebesar 

0,187, atau (0,187 > 0,10), nilai Tolerance NPF sebesar 0,281 atau (0,281 > 0,10) 

dan nilai Tolerance  FDR sebesar 0,446 atau (0,446 > 0,10). Sedangkan untuk 

nilai VIF nya diperoleh nilai VIF pada DPK sebesar 5,343 atau (5,343 < 10,00), 

nilai VIF pada NPF sebesar 3,563 atau (3,563 < 10,00) dan untuk nilai VIF pada 

FDR sebesar 2,240 atau (2,240 < 10,00). 

Dari hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa hasil dari nilai Tolerance 

menunjukkan >0,10 dan VIF <10,00 hal ini dapat diartikan bahwa variabel DPK, 

NPF dan FDR tidak terdapat multikoleniaritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah model regresi dalam 

penelitian ini menunjukkan perbedaan varian yang signifikan antara residual 

pengamatan yang satu dengan yang lain. Jika varian residual tetap sama, disebut 

sebagai homoskedastisitas, sedangkan jika varian berbeda-beda, disebut sebagai 
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heteroskedastisitas. Dalam sebuah model penelitian yang baik, diharapkan tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

. 

Gambar IV.3 Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber : Hasil Output SPSS 24, 2023  

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa titik-titik yang terdapat dalam 

grafik tersebut tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y serta 

tidak membentuk pola tertentu. Sebaran plot pada Scatterplot dapat diartikan 

berbeda bagi setiap orang, penambahan Uji Glejser digunakan untuk memperkuat 

bahwa data yang diolah tidak terjadi gejala heterokedastisitas.  

Tabel IV.8 Hasil Uji Glejser 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.102 .670  -.152 .880 

Dana Pihak Ketiga -.001 .044 -.004 -.015 .988 

Non Performing 

Financing 

-.013 .010 -.327 -1.354 .181 

Financing to 

Deposit Ratio 

.002 .002 .273 1.425 .160 
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Sumber : Hasil Output SPSS 24, 2023 

Besaran nilai masing-masing variabel dilihat dari tabel Sig. yaitu pada nilai 

DPK sebesar 0,880, NPF sebesar 0,181, dan FDR sebesar 0,160 melebihi nilai 

alpha yang ditetapkan (0,05) maka dapat diartikan bahwa data yang ada pada 

penelitian ini terbebas atau lulus uji heteroskedastisitas.  

d. Uji Autokorelasi 

Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linier pada 

penelitian ini terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu (t) dengan kesalahan 

pengganggu pada periode (t-1) dan untuk mendeteksi apakah ada atau tidaknya 

autokorelasi. Peneliti penggunakan uji Durbin-Watson (DW test). 

Tabel IV.9  Uji Autokorelasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .937
a
 .878 .872 .05268 .459 

Sumber : Hasil Output SPSS 24, 2023  

Berdasarkan tabel di atas, telah diketahui bahwa hasil nilai Durbin-

Watson-nya sebesar 0,459. Selanjutnya hasil tersebut dilihat bahwa angka D-W 

berada diantara -2 sampai dengan +2 atau (-2 < x > 2), maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada gejala autokorelasi atau tidak terdapat masalah autokorelasi 

pada penelitian ini. 

4.2.2 Uji Ketepatan Model 

1. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model 

dalam penelitian ini dapat menerangkan variabel terikatnya atau dependen. 
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Tabel IV.10 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .937
a
 .878 .872 .05268 

Sumber : Hasil Output SPSS 24, 2023 (data diolah) 

Dari data tabel yang disajikan, dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square 

(R2) dalam penelitian ini mencapai 0,872. Angka tersebut menunjukkan bahwa 

variabel terikat/dependen (Pembiayaan UMKM) dapat dijelaskan oleh varabel 

bebas/independen (DPK, NPF dan FDR) sebesar 87,2% sedangkan sisanya yaitu 

sebesar 12,8%  (100% - 87,2% = 12,8%) dijelaskan oleh faktor lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian ini. 

2. Uji Anova (Uji F) 

Uji ini berguna untuk mengevaluasi pengaruh bersama antara variabel bebas 

(independen) dan variabel terikat (dependen). Jika nilai probabilitas (p-value) 

lebih rendah dari nilai alpha (p-value < 0,05), maka hipotesis nol (H0) akan 

ditolak dan hipotesis alternatif (H1) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara 

bersama-sama, variabel bebas (independen) memiliki pengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat (dependen), dan sebaliknya. 

Cara mencari Ftabel yaitu rumusnya df.(n1) = k-1 dan df.(n2) = n-k dengan 

nilai k (jumlah variabel independen dan variabel dependen) dan nilai n (jumlah 

sampel). 

Tabel IV.11 Uji Anova (Uji F) 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.123 3 .374 134.879 .000
b
 

Residual .155 56 .003   
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Total 1.278 59    

Sumber : Hasil Output SPSS 24, 2023 (data diolah) 

Hipotesis dari output yang diperoleh adalah sebagai berikut :   

H0 : Secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

bebas atau independen yaitu variabel DPK, FDR dan NPF terhadap variabel 

terikat atau dependen (Pembiayaan UMKM).  

H1 : Secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas variabel 

bebas atau independen yaitu variabel DPK, NPF dan FDR terhadap variabel 

terikat atau dependen (Pembiayaan UMKM). 

 

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan hasil nilai F-statistik pada penelitian 

ini sebesar 134.879 dengan nilai signifikasi (sig.) 0,000. Hasil nilai Ftabel diperoleh 

angka 2,770. Karena nilai signifikasi (sig.) lebih kecil dari 5% atau 0,05 (0,000 < 

0,05) dan nilai Fhitung > Ftabel (134.879 > 2,77). Maka H0 ditolak dan H1 diterima 

dimana hal ini dapat diartikan bahwa variabel bebas berupa variabel DPK, NPF, 

dan FDR berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat 

atau dependen yaitu Pembiayaan UMKM. 

 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

jumlah pengaruh dari variabel bebas  dalam penelitian ini berupa variabel DPK, 

NPF dan FDR terhadap variabel terikatnya atau Pembiayaan UMKM. Analisis 

linear berganda dilihat pada tabel yang menunjukkan nilai B pada tabel 

Unstandardized Coefficients selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus persamaan 

model regresi linier.  
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Tabel di bawah ini menunjukkan hasil output dari analisis linear berganda : 

Tabel IV.12 Analisis Regresi Linier Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.287 1.403  -.917 .363 

Dana Pihak Ketiga .918 .093 1.062 9.860 .000 

Non Performing Financing .005 .021 .022 .251 .803 

Financing to Deposit Ratio .008 .004 .152 2.177 .034 

Sumber : Hasil Output SPSS 24, 2023 (data diolah) 

Berdasarkan hasil output data penelitian ini tabel di atas, diperoleh 

persamaan model regresi linier dengan rumus (Y = ɑ + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e) 

yaitu : 

Y  =  -1.287  +  0,918 DPK  +  0,005 NPF  +  0,008 FDR  +  e 

Keterangan :  

Y : Nilai Pembiayaan UMKM 

DPK : Dana Pihak Ketiga  

NPF : Non Performing Financing 

FDR : Financing to Deposit Ratio 

e : Error 

Adapun interpretasi dari model persamaan regresi di atas adalah sebagai 

berikut : 

Y  =  -1.287  +  0,918 DPK  +  0,005 NPF  +  0,008 FDR  +  e 
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1) Nilai konstanta sebesar -1,287 yang artinya variabel Dana Pihak Ketiga 

(DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio 

(FDR) tidak melakukan kegiatan operasional pada periode Januari 2018 – 

Desember 2022 bernilai 0 dan dianggap konstan, maka nilai Pembiayaan 

UMKM adalah sebesar -1.287. 

2) Koefisien regresi variabel DPK (X1) bernilai positif sebesar 0,918 yang 

artinya jika setiap penambahan kenaikan satu satuan dari Dana Pihak Ketiga 

(DPK) maka akan menyebabkan Pembiayaan UMKM mengalami kenaikan 

sebesar 0,918 dan variabel lain dianggap konstan. 

3) Koefisien regresi variabel NPF (X2) bernilai positif sebesar 0,005 yang 

artinya jika setiap penambahan kenaikan satu satuan dari Non Performing 

Financing (NPF) maka akan menyebabkan Pembiayaan UMKM mengalami 

kenaikan sebesar 0,005 dan variabel lain dianggap konstan. 

4) Koefisien regresi variabel FDR (X3) bernilai positif sebesar 0,008 yang 

artinya jika setiap penambahan kenaikan satu satuan dari Financing to 

Deposit Ratio (FDR) maka akan menyebabkan Pembiayaan UMKM 

mengalami kenaikan sebesar 0,008 dan variabel lain dianggap konstan. 

4.2.3 Uji Hipotesis 

Uji yang digunakan untuk mencari kesimpulan hipotesis merupakan 

Parsial (Uji t). Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas 

(independent) terhadap variabel terikat (dependent). Pengujian ini dilakukan 

dengan menggunakan nilai signifikasi 0,05 (α=5%). Jika probabilitas < 0,05 maka 
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H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga variabel bebas atau independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat atau dependen dan sebaliknya. 

Tabel IV.13 Uji Parsial (Uji t) 

 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.287 1.403  -.917 .363 

Dana Pihak Ketiga .918 .093 1.062 9.860 .000 

Non Performing Financing .005 .021 .022 .251 .803 

Financing to Deposit Ratio .008 .004 .152 2.177 .034 

Sumber : Hasil Output SPSS 24, 2023 (data diolah) 

Berdasarkan tabel di atas, hasil output uji t pada ttabel diperoleh hasil dari 

perhitungan t-test, dengan nilai α = 0,05, karena penelitian ini menggunakan 

hipotesis 2 arah maka ketika mencari nilai ttabel nilai α dibagi 2 yaitu (0,05 : 2 = 

0,025), nilai df = 56 dari (n-k = 60-4). Kemudian mencari ttabel dengan cara 

menarik garis lurus kebawah maka didapatkan hasil yaitu 2.0003. 

Bila thitung < ttabel (0,05), maka (H0 diterima dan H1 ditolak)   

Bila thitung > ttabel (0,05), maka (H0 ditolak dan H1 diterima) 

Maka dari itu penelitian ini dapat di interpretasikan sebagai berikut : 

a. Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan UMKM. 

1) H0 : βX1 Y1 = 0, Tidak ada pengaruh signifikan antar DPK dengan 

Pembiayaan UMKM.  

2) H1 : βX1 Y1 ≠ 0, Ada pengaruh yang signifikan antara DPK dengan 

Pembiayaan UMKM.  
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Pada hasil pengujian model regresi di atas telah diperoleh hasil thitung pada 

variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan nilai 9.860. Pada penelitian ini 

diperoleh nilai thitung > ttabel (9.860 > 2.0003) maka H0 ditolak dan H1 diterima, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel DPK berpengaruh signifikan terhadap 

Pembiayaan UMKM. 

b. Hubungan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan UMKM. 

1) H0 : βX1 Y1 = 0, Tidak ada pengaruh signifikan antar NPF dengan 

Pembiayaan UMKM.  

2) H1 : βX1 Y1 ≠ 0, Ada pengaruh yang signifikan antara NPF dengan 

Pembiayaan UMKM.  

Pada hasil pengujian model regresi di atas telah diperoleh hasil thitung pada 

variabel Non Performing Financing (NPF) dengan nilai 0.251. Pada penelitian ini 

diperoleh nilai thitung < ttabel (0.251 < 2.0003) maka H0 diterima dan H1 ditolak, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel NPF tidak berpengaruh terhadap 

Pembiayaan UMKM. 

c. Hubungan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan UMKM. 

1) H0 : βX1 Y1 = 0, Tidak ada pengaruh signifikan antar FDR dengan 

Pembiayaan UMKM.  

2) H1 : βX1 Y1 ≠ 0, Ada pengaruh yang signifikan antara FDR dengan 

Pembiayaan UMKM.  

Pada hasil pengujian model regresi di atas telah diperoleh hasil  thitung  pada 

variabel  Financing to Deposit Ratio (FDR) dengan nilai 2.177. Pada penelitian 
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ini diperoleh nilai thitung   >  ttabel  (2.177 > 2.0003) maka H0 ditolak dan H1 

diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel FDR berpengaruh signifikan 

terhadap Pembiayaan UMKM. 

4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data (Pembuktian Hipotesis) 

4.3.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan UMKM 

tahun 2018-2022. 

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel Dana Pihak Ketiga 

(DPK) didapatkan nilai uji parsial (uji t) sebesar 9.860 dan nilai signifikasi 

sebesar 0,000 < 0,05 (α) serta nilai koefisiennya sebesar 0,918. Dapat disimpulkan 

bahwa thitung > ttabel (9.860 > 2.0003) maka Dana Pihak Ketiga (DPK) secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan UMKM pada 

Industri Perbankan Syariah Tahun 2018-2022. Hal ini mengindikasikan bahwa 

peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikumpulkan dari masyarakat akan 

meningkatkan kemungkinan pemberian pembiayaan kepada individu yang ingin 

memperoleh pembiayaan dari lembaga perbankan syariah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Hasil tersebut sesuai dengan teori, 

dimana semakin tinggi DPK sebagai sumber dana yang dimiliki bank syariah, 

maka penyaluran pembiayaan akan semakin meningkat karena dana dalam bank 

syariah harus selalu berputar, salah satu cara yan dapat ditempuh oleh bank 

syariah adalah menyalurkan dana melalui pembiayaan terhadap pelaku UMKM.  

Pertumbuhan DPK pada bank umum syariah didukung fakta seperti: 



64 
 

 

 

1) Pertumbuhan industri perbankan syariah semakin meningkat; tingkat ekonomi 

yang semakin bertumbuh pendapatan masyarakat juga turut meningkat, yang 

berdampak pada peningkatan tabungan dan investasi.  

2) Produk dan layanan perbankan syariah semakin luas dan beragam; produk 

perbankan syariah yang semakin inovatif dan menguntungkan membuat 

nasabah semakin meningkat dan dana phak ketiga juga semakin meninggi. 

3) Rendahnya suku bunga bank syariah di era Covid-19; tingkat suku bunga 

yang menurun mendorong individu atau perusahaan untuk mencari alternatif 

investasi yang lebih menguntungkan. 

Hasil penelitian ini juga telah sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Feli Nurdianasari (2022) yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai Dana 

Pihak Ketiga (DPK) yang diperoleh perbankan syariah, maka semakin tinggi pula 

nilai kemampuan akselarasinya dalam menyalurkan pembiayaan. Hal ini 

merupakan fungsi bank sebagai intermediasi kepada masyarakat agar mau 

menerima bank syariah sebagai tempat melakukan pembiayaannya. Hasil ini juga 

didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Farianti (2020) 

mengungkapkan bawa DPK berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan 

UMKM pada Bank Syariah di Indonesia. Bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh 

BUS sendiri ternyata juga dapat mengoptimalkan dananya tanpa bantuan dari 

UUS sebagai induknya. Dana giro, tabungan, dan deposito tidak boleh diendapkan 

di bank serta pengelolaan dana juga harus dijalankan dengan baik untuk 

mengoptimalkan fungsi intermediasinya guna mendorong pertumbuhan serta 

mempercepat pada kegiatan di sektor riilnya. 
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4.3.2 Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan 

UMKM tahun 2018-2022. 

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel Non Performing 

Financing (NPF) didapatkan nilai uji parsial (uji t) sebesar 2.164 dan nilai 

signifikasi sebesar 0,803 > 0,05 (α) serta nilai koefisiennya sebesar 0,108. Dapat 

disimpulkan bahwa thitung <  ttabel (0,251 < 2.003) maka NPF secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM. Karena H0 diterima dan H1 ditolak 

yang berarti bahwa adanya penurunan ataupun kenaikan dari NPF pada periode 

2018-2022 tidak mempengaruhi penyaluran pembiayaan kepada nasabah atau 

masyarakat karena tingkat resiko masih bisa ditoleransi. 

Hasil penelitian yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pembiayaan UMKM berbanding terbalik dengan teori yang seharusnya 

terjadi. Hal ini terjadi dikarenakan peneliti tidak membedakan bank besar dan 

bank kecil berdasarkan asetnya, sehingga mengakibatkan penelitian ini hanya 

mampu mengolah data berdasar pada sampel 13 bank umum syariah saja. 

Faktor lain penyebab NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pembiayaan UMKM dapat terjadi dikarenakan kebijakan pemerintah yang 

dilakukan untuk menekan angka pembiayaan pada merebaknya Covid-19 di tahun 

2020 hingga 2021, seperti: 

1) Mororatorium pembayaran: penangguhan sementara pembayaran kredit aau 

pembiayaan. 
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2) Program restrukturisasi utang: program ini dapat berupa perpanjangan jangka 

waktu pembayaran, penurunan suku bunga, atau pengurangan jumlah pokok 

utang yang harus dibayarkan. 

3) Bantuan keuangan langsung: bantuan uang tunai kepada individu dan 

keluarga yang terdampak secara ekonomi. 

4) Suku bunga rendah: bank sentral menurunkan suku bunga acuan untuk 

mendorong penurunan suku bunga pinjaman yan ditawarkan oleh lembaga 

keuangan. 

Hasil dari penelitian ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Rizki Farianti (2020), yang menunjukkan bahwa variabel Non 

Performing Financing (NPF) tidak memiliki pengaruh signifikan secara langsung 

terhadap pembiayaan UMKM di wilayah Jawa. Hasil penelitian justru ini 

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nia Nur Avisha (2021) yang 

menyatakan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan sektor UMKM perbankan 

syariah. Dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya nilai NPF pada penelitian ini 

tidak mempengaruhi pembiayaan pada sektor UMKM karena dana lebih 

dialokasikan pada pembiayaan lain selain UMKM. 

4.3.3 Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan 

UMKM tahun 2018-2022. 

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel Financing to 

Deposit Ratio (FDR) didapatkan nilai uji parsial (uji t) sebesar 2.164 dan nilai 

signifikasi sebesar 0,034 > 0,05 (α) serta nilai koefisiennya sebesar 0,108. Dapat 

disimpulkan bahwa thitung > ttabel (2.177 > 2.0003) maka FDR secara parsial 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Yang berarti 

bahwa kenaikan dari FDR pada periode 2018-2022 mempengaruhi penyaluran 

pembiayaan kepada nasabah atau masyarakat.  

Hasil penelitian ini juga telah sesuai dengan  penelitian yang telah dilakukan 

oleh Rizki Farianti (2020) yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai 

Financing to Deposit Ratio (FDR) yang diperoleh perbankan syariah, maka 

semakin tinggi pula nilai kemampuan akselarasinya dalam menyalurkan 

pembiayaan. Hasil ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Hamdanil Arifin (2022) mengungkapkan Financing to Deposit Ratio 

(FDR) berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan murabahah pada 

Bank Umum Syariah Periode 2017-2020. Bank syariah harus menjaga kecukupan 

dana yang ada untuk memenuhi hutang jangka pendeknya agar pembiayaan pada 

sektor UMKM tetap terpenuhi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian, analisis dan pembahasan pada penelitian 

“Anteseden Rasio Kinerja Keuangan terhadap Pembiayaan UMKM Bank Umum 

Syariah Periode 2018-2022” ini. Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)/(X1) secara parsial berpengaruh dan signifikan 

positif terhadap pembiayaan UMKM. Dapat diketahui dari variabel Dana Pihak 

Ketiga (DPK) (X1) didapatkan nilai uji parsial (uji t) sebesar 9.860 dan nilai 

signifikasi sebesar 0,000 < 0,05 (α) serta nilai koefisiennya sebesar 0,918. 

2. Non Performing Financing (NPF)/(X2) secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap pembiayaan UMKM. Dapat diketahui dari variabel Non Performing 

Financing (NPF) (X2) didapatkan nilai uji parsial (uji t) sebesar 0.251 dan nilai 

signifikasi sebesar 0,803 > 0,05 (α) serta nilai koefisiennya sebesar 0,005. 

3. Financing to Deposit Ratio (FDR)/(X3) secara parsial berpengaruh dan 

signifikan positif terhadap pembiayaan UMKM. Dapat diketahui dari variabel 

Financing to Deposit Ratio (FDR) (X3) didapatkan nilai uji parsial (uji t) 

sebesar 2.177 dan nilai signifikasi sebesar 0,034 < 0,05 (α) serta nilai 

koefisiennya sebesar 0,008. 
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5.2 Saran 

Adapun saran penulis setelah melakukan penelitian dengan tema ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Dari hasil uji Adjusted R Square (R
2
) didapatkan nilai sebesar 87,2% dan 

sisanya 12,8%, sehingga penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel 

lain yang mendukung tema pada penelitian ini baik dari faktor internal 

maupun eksternal agar dapat diketahui secara pasti apa yang menjadi 

pengaruh yang paling kuat terhadap variabel dependen atau variabel 

terikatnya yaitu Pembiayaan UMKM. 

2. Dari jumlah data yang yang dipakai dalam penelitian ini sebanyak 60, untuk 

penelitian selanjutnya dapat memperluas populasi dan sampel serta 

menggunakan rentang waktu yang lebih lama agar data yang dihasilkan lebih 

akurat. 

3. Dapat menggunakan objek penelitian lain seperti Unit Usaha Syariah (UUS) 

atau membandingkannya dengan Bank Umum Syariah (BUS) juga. 

4. Dapat memetakan antara bank besar (senior) dan bank kecil (junior) dilihat 

dari jumlah asetnya. Dimana terdapat perbedaan jumlah yang signifikan 

antara variabel diperlukan, sehingga gap research maupun hasil akhir olah 

data bisa lebih mudah terlihat. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1: Jadwal Penelitian 

                                                       
No 

Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 

Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 
Penyusunan 

                                                       Proposal 

2. Konsultasi                                                         

3. Revisi Proposal                                                         

4. Pendaftaran  

                                                        

Ujian Seminar 

Proposal 

5. Ujian Seminar 

                                                        Proposal 

6. 
Pengumpulan 

                                                        Data 

7. Analisis Data 
                                                        

8. 
Penulisan  

                                                        Akhir Skripsi 

9. 
Pendaftaran  

                                                        Munaqasyah 

10. 
Ujian 

                                                        Munaqasyah 

11. Revisi Skripsi                                                         
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Lampiran 2: Data Penelitian Sebelum Diolah 

  
 

    

No Tahun Bulan 
DPK NPF FDR 

Pembiayaan 

UMKM 

(Miliar Rp) (%) (%) (Miliar Rp) 

1. 2018 Januari 239.318 5,21 77,93 44.140 

Februari 239.258 5,21 78,35 43.956 

Maret 244.820 4,56 77,63 45.207 

April 244.779 4,84 78,05 45.495 

Mei 241.995 4,86 79,65 45.833 

Juni 241.073 3,83 78,68 44.418 

Juli 240.596 3,92 79,45 44.615 

Agustus 239.840 3,95 80,45 44.833 

September 252.483 3,82 78,95 45.922 

Oktober 250.949 3,95 79,17 45.526 

November 250755 3,93 79,69 44.565 

Desember  257.606 3,26 78,53 44.819 

2. 2019 Januari 257.052 3,39 77,92 46.577 

Februari 259.994 3,44 77,52 46.009 

Maret 262.709 3,44 78,38 46.912 

April 260.439 3,58 79,57 47.569 

Mei 256.690 3,49 82,01 48.462 

Juni 266.568 3,36 79,74 48.496 

Juli 265.716 3,36 79,90 48.087 

Agustus 263.596 3,44 80,85 48.094 

September 267.343 3,32 81,86 48.930 

Oktober 276.466 3,49 79,10 48.080 

November 275.088 3,47 80,06 49.519 

Desember  288.978 3,23 77,91 51.850 

3.s 2020 Januari 286.485 3,46 77,90 51.027 

Februari 291.069 3,38 77,02 61.153 

Maret 289.362 3,43 78,93 61.405 

April 289.046 3,41 78,69 63.009 

Mei 285.751 3,35 80,50 65.109 

Juni 293.374 3,34 79,37 56.008 

Juli 289.646 3,31 81,03 56.062 



77 
 

 

 

Agustus 295.936 3,30 79,56 55.778 

September 312.102 3,28 77,06 56.604 

Oktober 314.741 3,18 77,05 56.491 

November 316.460 3,22 77,61 56.998 

Desember  322.853 3,13 76,36 57.318 

4. 2021 Januari 321.299 3,20 76,59 58.836 

Februari 321.421 3,18 76,51 58.823 

Maret 318.972 3,23 77,81 59.147 

April 325.997 3,29 76,83 59.501 

Mei 329.743 3,30 76,07 59.348 

Juni 337.900 3,25 74,97 60.550 

Juli 340.908 3,23 74,11 58.555 

Agustus 340.209 3,25 74,25 60.893 

September 341.336 3,19 75,26 61.701 

Oktober 345.189 3,04 74,50 61.737 

November 346.631 2,64 72,02 60.384 

Desember  365.421 2,59 70,12 61.819 

5. 2022 Januari 366.997 2,65 68,98 61.791 

Februari 367.377 2,65 70,09 62.483 

Maret 367.358 2,59 72,22 63.806 

April 368.101 2,58 72,77 63.511 

Mei 374.136 2,67 72,51 63.208 

Juni 380.846 2,63 73,95 64.541 

Juli 382.232 2,63 74,04 64.528 

Agustus 407.268 2,64 75,10 67.615 

September 408.041 2,57 76,15 68.212 

Oktober 410.820 2,54 76,37 68.674 

November 412.751 2,5 77,19 69.009 

Desember  429.029 2,35 75,19 69.405 

 

  



78 
 

 

 

Lampiran 3 :  Ourtpu Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 60 

Normal Parameters
a,b

 Mean -.0051667 

Std. Deviation .03628355 

Most Extreme Differences Absolute .110 

Positive .110 

Negative -.057 

Test Statistic .110 

Asymp. Sig. (2-tailed) .069
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

2. Uji Heteroskedastisitas 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.102 .670  -.152 .880 

Dana Pihak Ketiga -.001 .044 -.004 -.015 .988 

Non Performing Financing -.013 .010 -.327 -1.354 .181 

Financing to Deposit Ratio .002 .002 .273 1.425 .160 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

 

3. Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -1.287 1.403  -.917 .363   

Dana Pihak Ketiga .918 .093 1.062 9.860 .000 .187 5.343 

Non Performing 

Financing 

.005 .021 .022 .251 .803 .281 3.563 

Financing to Deposit 

Ratio 

.008 .004 .152 2.177 .034 .446 2.240 

a. Dependent Variable: Pembiayaan UMKM 
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4. Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .937
a
 .878 .872 .05268 .459 

a. Predictors: (Constant), Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga 

b. Dependent Variable: Pembiayaan UMKM 
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Lampiran 4: Output Hasil Uji Linear Berganda 

1. Uji Ketetapan Hasil (Uji R
2 

) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .937
a
 .878 .872 .05268 

a. Predictors: (Constant), Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga 

2. Uji Anova (Uji F) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.123 3 .374 134.879 .000
b
 

Residual .155 56 .003   

Total 1.278 59    

a. Dependent Variable: Pembiayaan UMKM 

b. Predictors: (Constant), Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, Dana Pihak 

Ketiga 

3. Uji Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.287 1.403  -.917 .363 

Dana Pihak Ketiga .918 .093 1.062 9.860 .000 

Non Performing Financing .005 .021 .022 .251 .803 

Financing to Deposit 

Ratio 

.008 .004 .152 2.177 .034 

a. Dependent Variable: Pembiayaan UMKM 
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Lampiran 5: Tabel Sebaran  Durbin-Watson
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Lampiran 6: Sebaran F-Tabel
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Lampiran 7: Sebaran t-Tabel
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Lampiran 8: Plagiarisme 
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