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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
tidak 

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 ḥa ḥ Ha ح

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ ed (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

 Ha h Ha ه

 Hamzah , Apostrof ء

 ya y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir , maka ditulis dengan tanda (,). 
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2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoflong dan vokal rangkap atau diflong. Vokal tunggal bahasa Arab 

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a A آ

 kasrah i I ا

 ḍammah u U أ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berkut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ڲ

 Kasrah dan wau au a dan u ٷ

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

| …ؘى  fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas … اؘ

 kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas ى

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas ۇ

4. Tā’ marbūṭah 

Terdapat dua transliterasi untuk tā’ marbūṭah, yaitu tā’ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasiya adalah [t]. 

sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasnya 

adalah [h]. pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid ( ؘ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
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6. Kata sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا  (alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (ʼ) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di aats. Misalnya, 

kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān). Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), transliterasinya tanpa huruf 

hamzah. 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awalan 
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kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan, adalah sebagai berikut: 

swt.   = subhānahū wa ta’ ālā 

saw.   = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = wafat tahun 

QS … / …: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 

HR   = Hadist Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Nurul Ariska 

NIM  : 90500118036 

Judul :MODEL PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS 

ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) Studi Kasus Bank BUMN Syariah 

Go Public 

  

Pokok masalah  penelitian  ini adalah bagaimana  pengukuran  kinerja 

keuangan PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BRI Syariah dan PT. Bank BNI 

Syariah dengan menggunakan metode Economic Value Added (EVA). Adapun 

tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengukuran kinerja keuangan PT. Bank 

Syariah Mandiri, PT. Bank BRI Syariah dan PT. Bank BNI Syariah dengan 

menggunakan metode Economic Value Added (EVA). Penelitian ini termasuk 

penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan interpretatif. Adapun data yang 

digunakan penelitian ialah data sekunder berupa laporan keuangan PT. Bank 

Syariah Mandiri, PT. Bank BRI Syariah dan PT. Bank BNI Syariah tahun 2018-

2020. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan 

kepustakaan serta teknik analisis data yaitu metode Economic Value Added (EVA). 

Hasil penelitian menunjukkan pada PT. Bank Syariah Mandiri terjadi 

fluktuasi dalam kurung waktu penelitian 2018-2020. Pada tahun 2018 nilai EVA 

yang diperoleh PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp.712,154,459,978 meningkat 

pada tahun 2019 sebesar 22.1% menjadi Rp.869,792,145,253 kemudian menurun 

pada tahun 2020 sebesar 17.9% menjadi Rp.712,703,291,234. Berbeda dengan PT. 

Bank Syariah Mandiri, nilai EVA yang dihasilkan PT. Bank BRI Syariah terus 

mengalami peningkatan, pada tahun 2018 nilai yang diperoleh sebesar 

Rp.396,914,598,274, pada 2019 nilai ini meningkat 22.5% menjadi 

Rp.486,313,358,445 kemudian di tahun berikutnya yaitu 2020 nilai ini meningkat 

kembali sebesar 22.2% menjadi Rp.593,953,824,547. Sedangkan nilai EVA PT. 

Bank BNI Syariah menunjukkan nilai EVA yang positif dengan hasil yang 

fluktuatif. Pada tahun 2018 pertambahan nilai yang diperoleh sebesar 

Rp.264,338,533,763, pada tahun 2019 nilainya meningkat 8.9% menjadi 

Rp.287,960,569,264 akan tetapi di tahun berikutnya yaitu 2020 turun 6.1% menjadi 

Rp.269,751,878,747. 

Perolehan EVA yang positif (EVA > 0) pada tiga Bank BUMN Syariah yang 

kini telah di merger menjadi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) mencerminkan 

kemampuan bank menghasilkan nilai tambah ekonomis pada bidang usahanya. 

Nilai positif ini dapat juga menggambarkan tingkat kesehatan bank yang baik 

terbukti dengan kinerja keuangan bank yang mampu menghasilkan nilai tambah. 

Informasi terkait kinerja bank ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk menentukan keputusan bisnis ke depannya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank Syariah Indonesia (BSI) terbentuk dari penggabungan bank BUMN 

Syariah yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, PT. BNI Syariah dan PT. BRI Syariah. 

Resmi beroperasi tanggal 1 Februari 2021 dengan didapatkan nya izin dari Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) melalui surat nomor SR-3/PB.1/2021 terkait izin 

penggabungan PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank BNI Syariah ke dalam PT. 

BRI Syariah, disertai izin penggunaan nama PT. Bank Syariah Indonesia.1 

Kehadiran BSI ditujukan untuk memberikan jangkauan pelayanan yang lebih luas 

dan maksimal kepada masyarakat serta memperkokoh kapasitas modal yang dimiliki 

bank syariah.2 

Tercatat dalam statistik perbankan syariah per Desember 2021 oleh OJK dari 

total 12 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.3 Bank BUMN Syariah 

memberikan kontribusi yang paling besar dari segi pertumbuhan aset. Sebelum di 

merger menjadi BSI, ketiga bank umum naungan BUMN Syariah ini menunjukan 

perkembangan aset yang signifikan, dilansir dari bisnis.com, per desember 2020 

ketiga bank BUMN Syariah yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BNI Syariah 

dan PT. Bank BRI Syariah memiliki total aset sebesar Rp. 239,56 triliun, dengan 

                                                           

1CNN, “Kilas Balik pembentukan bank syariah indonesia,” CNN Indonesia, 2021 

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210201155021-78-600926/> [diakses 8 Januari 2022]. 

2Bank syariah Indonesia, “Sejarah dan Visi Misi Perusahaan,” BSI 

<https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami> [diakses 8 Januari 2022]. 

3Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah, Desember 2021,” OJK, 2022 

<https://www.ojk.go.id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/pages/Statistik-

perbankan-syatiah-desember-2021> [diakses 24 April 2022]. 



 
2 

 
 

dana pihak ketiga mencapai Rp. 209,98 triliun, dana pembiayaan sebesar Rp. 156,51 

triliun, modal senilai Rp. 22,61 triliun serta keuntungan bersih yang dibukukan 

senilai Rp. 2,19 triliun.4 

Tabel 1. 1 Perkembangan Aset BUS Tahun 2018-2020 

No. 
BANK 2018 2019 2020 

1.  
PT. Bank Syariah Mandiri 98.341.166 112.291.867 126.907.940 

2.  
PT. Bank BRI Syariah 37.915.084 43.123.488 57.715.586 

3.  
PT. Bank BNI Syariah 41.049.000 49.980.000 55.009.000 

Sumber: Republika.co.id5 

Data di atas menunjukkan aset yang dimiliki Bank BUMN syariah 

menduduki tiga posisi teratas sebagai pemilik aset terbesar per periode 2020. 

Dengan bergabungnya ketiga bank syariah ini akan menghasilkan akumulasi aset 

perbankan syariah yang lebih besar serta kinerja keuangan yang solid. Meskipun 

pertumbuhan aset ketiga bank BUMN syariah ini menduduki 3 peringkat teratas, 

akan tetapi dari segi pengukuran rasio keuangan ketiga bank ini cukup mengalami 

fluktuasi seperti yang terlihat pada tabel berikut: 

  

                                                           

4Azizah Nur Alfi, “Laba Tiga Bank Syariah BUMN RP.2,19 Triliun di 2020. Siapa 

Sumbang Paling Besar?,” Bisnis.com, 2021. 

5Republika.co.id, “Peringkat Aset Bank Umum Syariah,” rentizen.republika.co.id, 2021 

<https://retizen.republika.co.id/posts/12077/peringkat-aset-bank-umum-syariah> [diakses 2 

Februari 2022]. 
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Tabel 1. 2 Rasio Keuangan ROA, ROE, DAN BOPO Bank BUMN Syariah Tahun 

2018-2020 

Bank ROA ROE BOPO 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

BSM 0,88 1,69 1.65 8,21 15,66 15,03 90,68 82,89 81,81 

BRIS 0,43 0,31 0,81 2,49 1,57 5,03 95,32 96,80 91,01 

BNIS 1.42 1,82 1,33 10,53 13,54 9,97 85,37 81,26 84,06 

Sumber : Laporan keuangan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), PT. BRI Syariah 

(BRIS) dan PT. BNI Syariah (BNIS) Periode 2020 (data diolah) 

Tabel di atas terlihat dari segi Return Of Asset (ROA) dan Return Of Equity 

(ROE) ketiga bank BUMN Syariah ini memiliki persentase yang fluktuatif selama 

tiga tahun terakhir. Sedangkan untuk nilai Beban Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO), meskipun ketiga bank ini tercatat sebagai bank syariah 

dengan nilai aset terbesar per 2020 akan tetapi dalam rasio perhitungan BOPO 

selama tiga tahun terakhir cukup tinggi. Hal ini menandakan bahwa dari segi 

efisiensi belanja operasional ketiga bank syariah ini masih perlu ditingkatkan. 

Kinerja merupakan bagian dari pengendalian yang dapat dimanfaatkan guna 

mengukur keefektifan dan efisienitas perusahaan untuk mewujudkan visi dan misi 

yang sebelumnya telah ditetapkan.6 Dengan kata lain kinerja merupakan bentuk 

evaluasi perusahaan secara periodic guna menjamin berhasilnya strategi 

                                                           

6Helmi Herawati, “Pentingnya Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan 

Perusahaan,” Jurnal Akuntansi Unihaz-JAZ, 2.1 (2019), 16–25 (h. 19) 

<https://journals.unihaz.ac.id/index.php/jaz/article/view/806>. 
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perusahaan.7 Melalui pengukuran kinerja pihak manajemen dapat mengukur sejauh 

mana tujuan perusahaan telah dicapai. Setiap perusahaan memiliki penilaian kinerja 

yang berbeda-beda tergantung kepada sektor usaha yang dijalankan.8 Hal ini sejalan 

dengan pandangan ekonomi islam terkait kinerja. Dalam ekonomi islam kinerja 

digambarkan sebagai sesuatu yang telah dikerjakan dengan menggunakan standar 

tertentu. Adapun hasil kinerja yang diperoleh oleh manusia tidak dapat dipisahkan 

dari usaha yang telah dilakukan.9 Seperti yang termaktub dalam QS An-Najm/53 

:39,  yaitu:10 

ا مَا سَعٰىۙ 
َ 
سَانِ اِل

ْ
ن اِ
ْ
يْسَ لِل

َ 
نْ ل

َ
٩٣وَا  

Terjemahan: 

Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan nya. 

Berdasarkan tafsir ringkas Kemenag ayat diatas bermaksud, dalam  kitab 

suci Al-Qur’an telah dijelaskan, manusia hanya akan memperoleh hasil sesuai 

dengan apa yang diusahakan nya, sekalipun usaha itu baik ataupun buruk. 

Pencapaian kinerja yang maksimal hanya akan diperoleh dengan usaha yang 

                                                           

7Murtiadi Awaluddin, Aenun Mutmainna, dan Rulyanti Susi Wardhani, “Komparasi 

Efisiensi Penyaluran Kredit Pada Bank Umum Syariah (BUS) antara Bank Mega Syariah dan Bank 

CIMB Niaga Syariah Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA),” Al-Mashrafiyah: 

Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah, 3.2 SE-AL-MASHRAFIYAH VOLUME 3 

NOMOR 2 (2019) (2019), 95–107 (h. 100) <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.9273>. 

8Reyner F Makatita, “Pentinganya Kinerja Keuangan dalam Mengatasi Kesulitan 

Keuangan Perusahaan : Suatu Tinjauan Teoritis,” Journal Of Management (SME’s), 2.1 (2016), 

137–50 (h. 138) <http://ejurnal.udana.ac.id/index.php/JEM/article/view/1206>. 

9Imam Mahfud, “Kompensasi Dan Evaluasi Kinerja Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi 

Islam,” Madani Syari’ah, 2 (2019), 45–64 (h. 62–63). 

10Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, 2022, h. 527 

<https://quran.kemenag.go.id/>. 
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maksimal pula. Usaha ini harus dimulai dari niat yang baik karena akan berkorelasi 

dengan hasil usaha yang diperoleh.11 

Kinerja keuangan adalah gambaran yang diperoleh dari hasil pelaporan 

keuangan yang berpedoman pada standar telah ditetapkan. Dalam proses 

analisisnya kinerja keuangan akan dilakukan pengkajian yang mendalam terhadap 

data keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu seperti review data, 

perhitungan, pengukuran serta interpretasi data.12 Pada umumnya kinerja keuangan 

suatu usaha tergambar melalui analisis laporan keuangannya.  

Layaknya organisasi profit pada umumnya bank syariah memiliki tujuan 

utama untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya. untuk mengetahui perolehan 

nilai laba ini biasanya digunakan alat analisis berupa pengukuran rasio keuangan. 

Alat pengukuran ini dapat membantu perusahaan untuk melihat prestasi operasional 

yang dicapai.13 Akan tetapi, dalam praktiknya pengukuran menggunakan rasio 

keuangan acapkali kurang merefleksikan capaian kerja yang sebenarnya diperoleh 

perusahaan. Bisa saja sebuah perusahaan nampak sehat dari luar akan tetapi 

                                                           

11 Kementerian Agama dan Pusat Studi Al-Qur’an (PSQ), Tafsir Ringkas Kemenag (IT 

LPMQ, 2012). 

12Akramunnas dan Muslimin Kara, “Pengukuran Kinerja Perbankan Dengan Metode 

CAMEL,” Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah, 3.1 SE-AL-

MASHRAFIYAH VOLUME 3 NOMOR 1 (2019) (2019), 56–69 (h. 57) 

<https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i1.7780>. 

13Desy Mariani dan Suryani, “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan 

dengan Kinerja Sosial dan Kinerja Lingkungan Sebagai Variabel Moderator (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Pertambangan dan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 - 

2015),” Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 7.1 (2018), 59–78 (h. 62). 
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sebenarnya justru sebaliknya, perusahan tidak memiliki peningkatan kinerja yang 

lebih parah mungkin saja menurun.14  

Menurut Kartini dan Gatot, dalam pengukuran kinerja menggunakan rasio-

rasio tidak dapat dipertanggungjawabkan, dikarenakan perhitungannya bergantung 

pada perlakuan akuntasi yang digunakan serta tidak dapat menilai value added 

perusahaan dalam satu periode. Selain itu kelemahan utama perhitungan ini tidak 

memperhitungkan komponen cost of capital (biaya modal), menyebabkan sulitnya 

menghitung nilai tambah sesungguhnya yang diciptakan perusahaan. Dikarenakan 

menemui banyak kekurangan, pengukuran kinerja perusahaan dengan alat ukur ini 

menuai banyak kritik terkait validitas nya.15 Sebagai langkah penyelesaian masalah 

ini, beberapa ahli mengembangkan alat perhitungan yang dapat mengukur seluruh 

harapan keuntungan yang diukur berdasarkan biaya modal usaha. Alat pengukuran 

ini berupa alat yang dapat menunjukkan pertambahan nilai (Value Added) yang 

dihasilkan perusahaan. 

Economic Value Added (EVA) adalah suatu alat ukur yang diciptakan untuk 

mengukur nilai tambah ekonomis perusahaan dari hasil kegiatannya selama jangka 

waktu tertentu. Prinsip EVA yakni untuk menyajikan pengukuran yang baik serta 

dapat menjadi alat penilaian prestasi serta kinerja keuangan manajemen perusahaan 

yang berkaitan dengan nilai pasar perusahan.16 Sebagai alat ukur yang 

                                                           

14Ignatius Bondan Suratno, “Economic Value Added: Dari Suatu Alat Penilai Kinerja 

Manajemen Menuju Konsep Pemerataan Pendapatan,” Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, 

IV.2 (2005), 133–54 (h. 134). 

15Suratno, h. 355–56. 

16Lisa Linawati Utomo, “Economic Value Added Sebagai Ukuran Keberhasilan Kinerja 

Manajemen Perusahaan,” Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 1.1 (1999), 28–42 (h. 36). 
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menampilkan nilai, pengukuran menggunakan EVA akan memudahkan para pihak 

yang berkepentingan untuk memahami laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh 

karena itu pengukuran EVA akan menjadi alternatif perhitungan dalam kegiatan 

analisis laporan keuangan, yakni dengan mempertimbangkan/ memperhitungkan 

variabel cost of capital dalam analisisnya sehingga pengukuran nilai perusahaan 

akan lebih akurat. 

Setiap perusahaan harus mampu mempertahankan nilai perusahaannya 

karena nilai dari perusahaan tidak cuma menggambarkan prestasi perusahaan saat 

ini melainkan akan mencerminkan harapan perusahaan di masa mendatang.17 Nilai 

perusahaan yang baik akan mempengaruhi keputusan investor dalam menanamkan 

modalnya ke suatu perusahaan. Nilai yang dihasilkan sebuah perusahaan sangat 

penting karena akan menggambarkan kemakmuran yang dicapai oleh pemilik 

saham.18 Investor akan melakukan pembacaan dan analisis terhadap laporan 

keuangan perusahaan untuk memperoleh pertimbangan keputusan investasinya. 

Untuk mengetahui penciptaan value added dalam perusahaan dapat ditinjau dari 

analisis kinerja keuangannya 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Defi Lestari, pada PT. Bank Syariah 

Mandiri dan PT. Bank BNI Syariah Tahun 2013-2017 dengan menggunakan 

metode EVA. Menemukan bahwa nilai EVA yang dimiliki PT. Bank BNI Syariah 

fluktuatif dan dominan ke arah positif sedangkan pada PT. Bank Syariah Mandiri 

                                                           

17Komang Krisna Wedayanthi dan Ni Putu Ayu Darmayanti, “Pengaruh Economic Value 

Added , Komposisi Dewan Komisaris Independen Dan Return On Assets Terhadap Nilai 

Perusahaan,” E-Jurnal Manajemen Unud, 5.6 (2016), 3647–76 (h. 3674). 

18Mariani dan Suryani, h. 64. 
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menunjukkan nilai EVA yang meningkat akan tetapi dominan negatif.19 Sedangkan 

penelitian yang dilakukan Adelia Dwi Yunita Sari dengan menggunakan metode 

yang sama yaitu metode  EVA  Pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2016-

2020 . Menemukan EVA yang diciptakan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Periode 

2016-2020 bernilai positif dengan nilai yang terus meningkat setiap tahunnya.20 

Berbeda dengan dua penelitian di atas, penelitian yang dilakukan Meutia Dewi pada 

PT. Krakatau Steel Tbk Periode 2012-2016 dengan metode serupa yakni EVA. 

menghasilkan perolehan nilai EVA yang negatif (EVA<0) selama 5 tahun 

penelitian yaitu 2012-2016.21   

Penelitian di atas memperlihatkan bahwa nilai EVA yang mampu diciptakan 

suatu perusahaan berbeda dengan perusahaan lainnya. Ada perusahaan yang 

mampu  menghasilkan nilai tambah yang positif  bagi usahanya begitupun 

sebaliknya. 

Melihat pertumbuhan aset dan rasio keuangan yang dihasilkan Bank BUMN 

Syariah selama beberapa tahun terakhir serta penelitian terdahulu. Peneliti tertarik 

untuk mengukur pertambahan nilai yang dihasilkan PT. Bank Syariah Mandiri, PT. 

Bank BNI Syariah dan PT. Bank BRI Syariah melalui laporan keuangannya selama 

tiga tahun terakhir yaitu pada periode 2018-2020. Olehnya itu peneliti akan 

                                                           

19Defi Lestari, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode 

Economic Value Added (EVA) pada PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank BNI Syariah Periode 

Tahun 2013-2017” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, 2018). 

20Adelia Dwi Yunita Sari, “Analisis Metode Economic Value Added (EVA) Sebagai Alat 

Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT.Bank Syariah Indonesia Tbk Periode 2016-2020” 

(Universitas 17 Agustus 1945 surabaya, 2021). 

21Meutia Dewi, “Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Menggunakan Metode 

EVA (Economic Value Added) (Studi Kasus pada PT. Krakatau Steel Tbk Periode 2012-2016),” 

Jurnal Manajemen dan Keuangan, 6.1 (2017), 648–59. 
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melakukan penelitian berjudul “Model Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis 

Economic Value Added (EVA) (Studi Kasus Bank BUMN Syariah Go Public)” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus utama penelitian ini ialah menilai kinerja keuangan tiga anak 

perusahaan Bank BUMN Syariah yang memiliki perolehan laba tertinggi pada 

tahun 2020 yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank 

BRI Syariah melalui pengukuran Economic Value Added (EVA). Metode 

pengukuran menggunakan EVA dapat membantu manajer perusahaan dan 

stakeholder yang bersangkutan untuk melihat pertambahan nilai ekonomis yang 

dihasilkan perusahaan dalam waktu tertentu. Diketahuinya nilai tambah (Value 

Added) perusahaan dapat membantu manajer untuk merencanakan strategi yang 

akan diterapkan perusahaan di masa mendatang sedangkan untuk para investor 

dapat dimanfaatkan sebagai data tambahan dalam pengambilan keputusan investasi.  

Analisis pengukuran EVA, jika kinerja keuangan menunjukkan angka 

positif (EVA > 0) artinya perusahaan memiliki pertambahan nilai dalam kegiatan 

usahanya, hal ini akan mendorong citra dan nilai perusahaan dalam lingkungan 

bisnisnya sehingga perusahaan akan memperoleh kepercayaan yang lebih dari para 

investor maupun masyarakat. Adapun deskripsi fokus terkait judul penelitian ini 

yaitu: 

1. Model Pengukuran 

Model pengukuran adalah pola yang dipilih untuk menggambarkan 

perbandingan nilai dari suatu hal dengan menggunakan suatu alat ukur tertentu. 
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2. Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan adalah gambaran kegiatan perusahaan dalam waktu 

tertentu untuk mengetahui keadaan serta tingkat efisiensi dan efektifitas perusahaan 

dalam menjalankan kewajibannya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. 

3. Economic Value Added (EVA) 

EVA ialah suatu alat ukur yang diciptakan untuk menilai pertambahan 

ekonomis suatu perusahaan dari hasil kegiatannya selama periode tertentu.  

4. Bank BUMN Syariah 

Bank BUMN Syariah adalah bank umum syariah yang keseluruhan/ 

sebagian besar asetnya milik negara dengan penyertaan langsung dari kekayaan 

negara yang dipisahkan. Adapun yang termasuk bank BUMN syariah ialah anak 

dari perusahaan bank BUMN yang telah go public meliputi tiga BUS yaitu PT. 

Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank BRI Syariah serta satu 

UUS (Unit Usaha Syariah) yaitu BTN Syariah. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasar pada pemaparan latar belakang sebelumnya, peneliti 

mengidentifikasikan rumusan masalah berikut: 

1. Bagaimana pengukuran kinerja keuangan PT. Bank Syariah Mandiri dengan 

menggunakan metode Economic Value Added (EVA)? 

2. Bagaimana pengukuran kinerja keuangan PT. Bank BRI Syariah dengan 

menggunakan metode Economic Value Added (EVA)? 

3. Bagaimana pengukuran kinerja keuangan PT. Bank BNI Syariah dengan 

menggunakan metode Economic Value Added (EVA)? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengukuran kinerja keuangan PT. Bank Syariah Mandiri 

dengan menggunakan metode Economic Value Added (EVA). 

b. Untuk mengetahui pengukuran kinerja keuangan PT. Bank BRI Syariah dengan 

menggunakan metode Economic Value Added (EVA). 

c. Untuk mengetahui pengukuran kinerja keuangan PT. Bank BNI Syariah dengan 

menggunakan metode Economic Value Added (EVA). 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini diharap dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait 

metode pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan Economic Value 

Added (EVA). 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi Penulis 

Memberi wawasan dan pengetahuan kepada penulis agar dapat 

menggunakan metode pengukuran kinerja keuangan dalam sektor perbankan 

syariah. Kaitannya dengan menginterpretasikan pengetahuan yang selama ini 

diperoleh selama pelaksanaan kuliah. 

2) Bagi Akademisi 

Sebagai referensi tambahan bagi peneliti-peneliti yang tertarik 

membahas penggunaan Metode Economic Value Added (EVA) dalam 

pengukuran kinerja keuangan syariah. 
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3) Bagi Manajemen Bank 

Memberikan masukan dan kontribusi pada bank syariah, sekaligus 

sebagai bahan evaluasi manajemen dalam pengukuran kinerja keuangan serta 

menjadi landasan teoritis bank untuk dapat meningkatkan analisis kinerja 

keuangan menggunakan metode EVA. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Teori Pensinyalan 

Teori pensinyalan (signalling theory) oleh Spance 1973 yaitu perusahaan yang 

memiliki nilai yang baik/positif dapat memberikan sinyal terkait kualitasnya dalam 

pasar modal, sehingga dengan sendirinya perusahaan yang baik akan terlihat 

melalui  nilai pasarnya. Teori ini berisikan sinyal informasi yang dibutuhkan pihak-

pihak berkepentingan untuk menentukan keputusannya.22 Investor memutuskan 

pilihan investasi berdasarkan data yang ia peroleh baik itu berasal dari publik 

maupun pribadi. Teori pensinyalan dapat meminimalisir keasimetrian informasi 

jika pihak yang memiliki informasi dapat menyalurkan nya dengan baik.23  

Dasar utama teori ini ialah bagaimana pihak internal perusahaan dalam 

menyalurkan informasi seputar perusahaan kepada publik guna mengurangi 

ketidaktepatan informasi terkait data internal perusahaan yang sulit dijangkau oleh 

publik.24 Teori ini menunjukkan betapa pentingnya penyampaian informasi 

perusahaan kepada pihak luar eksternal perusahaan. Informasi yang disajikan 

                                                           

22Khairudin dan Wandita, “Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas, Debt To Equity Ratio 

(DER) dan Price To Book Value (PBV) Terhadap Harga Saham Perusahaan Pertambangan Di 

Indonesia,” Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 8, No. 1, Maret 2017 Halaman, 8.1 (2017), 68 – 84 

(h. 70). 

23Ihyaul Ulum, Intellectual Capital: Model Pengukuran, Framework Pengungkapan dan 

Kinerja Organisasi (Malang: UMM Press, 2017), h. 30. 

24Sansaloni Butar Butar, “Implikasi Regulasi Pasar Modal Terhadap Motif Manajemen 

Laba : Pengujian Berbasis Teori Pensinyalan,” Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 11.1 

(2014), 99–119 (h. 103). 
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perusahaan biasanya dalam bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi 

relevan dan akurat yang diperlukan investor untuk mengambil keputusan analisis.25 

2. Teori Stakeholder  

Teori stakeholder oleh Freeman 1984 menyatakan bahwa perusahaan 

merupakan badan yang bekerja untuk memenuhi ekspektasi/harapan  stakeholder.26 

Dan akan memperoleh banyak perhatian dari masyarakat, olehnya itu perusahaan 

harus dapat menujukan akuntabilitas serta responsibilities secara umum tidak hanya 

terbatas pada pemegang saham. Perusahaan maupun stakeholder sama-sama 

memiliki pengaruh yang besar untuk mencapai tujuan perusahaan.27  

Stakeholder memiliki hak untuk disediakan informasi terkait segala aktivitas 

yang akan mempengaruhi mereka, bahkan meskipun informasi itu tidak digunakan 

secara langsung. Tujuan teori ini ialah untuk menolong manajer memahami 

kebutuhan dan keinginan stakeholder agar hubungan yang terjalin dapat lebih 

dioptimalkan antara kedua pihak. Konsep teori stakeholder berperan penting 

mendorong manajemen dalam memaksimalkan seluruh potensi dan kinerja yang 

dimiliki guna untuk menciptakan nilai bagi perusahaan yang diharapkan mampu 

memenuhi ekspektasi dan harapan stakeholder.28 

                                                           

25Ulum, h. 31–32. 

26Rini Suharyani, Ihyaul Ulum, dan Ahmad Waluya Jati, “Pengaruh Tekanan Stakeholder 

Dan Corporate Governance Terhadap Kualitas Sustainability Report,” Jurnal Akademi Akuntansi, 

2.1 (2019), 71–92 (h. 75). 

27Khairudin dan Wandita, h. 70. 

28Ulum, h. 35. 
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3. Model Pengukuran 

William A. Schorode mengartikan model sebagai penggambaran suatu 

kenyataan yang bertujuan untuk memperjelas karakteristik sesuatu yang ingin 

digambarkan. Model merupakan pola yang digunakan untuk memperjelas hal-hal 

yang ada. Model umumnya banyak digunakan dalam berbagai kegiatan analisis dan 

desain karena akan lebih memperjelas proses, hubungan maupun keadaan dari suatu 

desain, selain itu model juga akan mempermudah proses identifikasi jika terdapat 

ketidaksesuaian dalam rencana yang telah disusun.29 

Pengukuran ialah kegiatan membandingkan nilai sesuatu benda dengan 

menggunakan alat ukur tertentu. Dari pengukuran akan tercipta data berupa nilai 

spesifik. Data hasil pengukuran ini harus valid dan memiliki tingkat kesalahan ukur 

yang kecil, jadi pengukuran harus dilakukan dengan teliti serta mengikuti prosedur 

yang berlaku.30 Pengertian  ini dapat disimpulkan model pengukuran adalah pola 

yang dipilih untuk menggambarkan perbandingan nilai dari suatu hal dengan 

menggunakan suatu alat ukur tertentu.  

4. Bank Syariah  

Bank syariah ialah institusi keuangan yang menjalankan kegiatannya 

berdasarkan nilai islam, menolak praktik MAGRIB (maisir, gharar haram dan riba) 

dan berfokus pada usaha yang halal.31 Sedangkan jika merujuk  UU No. 21 tahun 

                                                           

29M. Imran Hasanuddin dan M. Iqbal Hasanuddin, Model Pendekatan Bermain, ed. oleh 

Abdul Kadir (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 1–2. 

30Abadi Jading, Reniana, dan Bertha Ollin Paga, Pengukuran dan Instrumetasi 

(Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 7–9. 

31Angga Rovita, Teguh Yuwono, dan Diana Riyana H, “Peran Bank Syariah Menuju 

Terciptanya Ekonomi Kerakyatan,” Junal Ilmiah Manajemen Forkamma, 3.1 (2019), 85–94 (h. 89). 
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2008 tentang Perbankan Syariah, dapat diketahui Bank Syariah ialah lembaga 

keuangan yang kegiatan operasionalnya berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang 

dimuat dalam fatwa MUI, serta tidak terdapat unsur riba, haram, gharar, zalim dan 

maysir.32  

Sebagai lembaga keuangan pada umumnya yang melaksanakan kegiatan 

keuangan, perbankan syariah memiliki amanah lebih untuk dapat melaksanakan 

fungsi-fungsi sosial dalam usahanya. Bank syariah menghimpun dana sosial seperti 

zakat, infak, hibah dan lain sebagainya kemudian menyalurkan kepada pihak-pihak 

yang berhak.33 Disimpulkan Bank syariah ialah badan moneter yang kegiatan 

operasionalnya berlandaskan prinsip-prinsip islam serta memiliki tugas tambahan 

melaksanakan fungsi-fungsi sosial dalam operasionalnya. Berdasarkan jenisnya 

bank syariah dibagi dua yaitu BUS (Bank Umum Syariah) dan BPRS (Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah). 

Orientasi bank syariah yang senantiasa mengutamakan kemaslahatan umat 

menjadi poin penting yang harus terus dijaga agar dapat meraih falah baik di dunia 

maupun di akhirat. Persaingan yang terjadi antara bank syariah dan bank 

konvensional cukup komplit, pasalnya bank konvensional telah lebih dulu hadir dan 

dominan menguasai pasar lembaga keuangan. olehnya itu untuk dapat tetap dalam 

persaingan, kinerja keuangan bank syariah harus senantiasa dapat terjaga dan 

                                                           

32Republik Indonesia, Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 

(Indonesia, 2008). 

33M. Anang Firmansyah. Andrianto, Manajemen Bank Syariah: Implementansi Teori dan 

Praktek, ed. oleh Qiara Media, i (CV. Penerbit Qiara Media, 2009), h. 14. 
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dimaksimalkan dengan mengoptimalkan sistem manajemen dan prestasi kinerja 

keuangan yang dimiliki.34  

Bank syariah sama sekali tidak mengenal bunga, imbalan atau balas jasa yang 

diterima oleh bank syariah berasal dari kesepakatan yang dilakukan bank syariah 

dan nasabah pada saat melakukan perjanjian atau akad yang berupa bagi hasil. Islam 

sangat melarang konsep bunga atau riba. Riba merupakan tambahan yang diperoleh 

tanpa adanya suatu transaksi pengganti yang di legitimasi dalam syariat. Adapun 

transaksi penyeimbang ialah transaksi komersial yang mendasari penambahan 

secara adil seperti jual beli, sewa ataupun kerja sama lainnya.35. 

Adapun pelarangan riba secara jelas dijelaskan dalam Al-Quran dalam QS. 

Surat Ar-Rum/30 :39 yaitu:36 

نْ  تَيْتُمْ م ِ
ٰ
هِۚ وَمَآ ا

ٰ 
ا يَرْبُوْا عِنْدَ الل

َ
اسِ فَل مْوَالِ الن َ

َ
 فِيْٓ ا

۟
يَرْبُوَا ِ

 
بًا ل ِ

نْ ر  تَيْتُمْ م ِ
ٰ
وةٍ  وَمَآ ا

ٰ
زكَ

مُضْعِفُوْنَ 
ْ
كَ هُمُ ال ٰۤى ِ ول

ُ
هِ فَا

ٰ 
٩٣ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ الل  

Terjemahan:  

Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah 
berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan 
dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang 
yang melipatgandakan (pahalanya).  

Berdasarkan Tafsir Ringkas oleh Kemenag, dalam ayat ini Allah SWT 

memberikan informasi tentang cara penyaluran dana sosial yang baik yang 

dilandaskan keikhlasan. Selain itu ayat ini juga berisi peringatan bagi pemakan riba 

                                                           

34Muhlis, “Metode Rasio Sebagai Tool’s Kinerja Keuangan PT Bank Syariah Mandiri,” Ar-

Ribh: Jurnal Ekonomi Islam, 4.1 (2021), 1–19 (h. 2). 

35Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2018), h. 11–12. 

36Departemen Agama RI, h. 408. 
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dan orang-orang yang pamrih dalam memberikan  bantuannya. Riba yang diberikan 

dengan tujuan untuk menambah harta manusia sesungguhnya tidak bertambah dari  

pandangan Allah SWT dan keberkahannya. Sebaliknya harta yang diberikan berupa 

zakat, sedekah dan infak yang bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah SWT ialah 

cara yang terhormat  dalam melipatgandakan harta serta pahala.37 

Ayat di atas terlihat jelas dan tegas pelarangan segala jenis tambahan dalam 

kegiatan ekonomi. Islam tidak pernah melarang manusia untuk mendapatkan 

keuntungan yang sebanyak-banyaknya, melainkan Islam menegaskan bahwa dalam 

memperoleh keuntungan tersebut harus diperoleh dengan cara yang diridhoi Allah 

SWT.  Produk-produk bank syariah secara garis besar dikelompokkan tiga 

kelompok, yaitu:38 

a. Produk Penghimpun Dana 

1) Wadi’ah, yaitu penitipan dana nasabah kepada bank syariah. Akad wadi’ah 

dalam implementasinya dibedakan lagi jadi 2 yaitu wadi’ah yad amanah dan 

wadi’ah yad dhomanah.  

2) Mudharabah, yaitu nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola 

dana. Dana yang dititipkan ini kemudian akan dikelola kembali oleh bank 

dalam memberikan pembiayaan ataupun melakukan kegiatan usaha lainnya 

b. Produk Penyaluran Dana  

Secara garis besar, kegiatan pembiayaan/pendanaan di bank syariah ada 3 

macam, yaitu : 

                                                           

37 Agama dan (PSQ). 

38Ahmad Mukhlisin dan Aan Suhendri, “Strategi Pengembangan Produk Bank Syariah Di 

Indonesia,” Jurnal Ekonomi Syariah, 3.2 (2018), 190–99 (h. 193–95). 
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1) Pendanaan untuk kepemilikan barang berdasarkan prinsip jual beli. 

2) Pendanaan yang diberikan untuk mendapatkan hak guna barang/jasa 

berdasarkan prinsip sewa.  

3) Pendanaan diberikan dengan tujuan kemitraan guna memperoleh 

keuntungan berdasarkan bagi hasil.  

c. Produk Jasa  

Produk pelayanan bank syariah menggunakan akad pelengkap yaitu: 

1) Hiwalah berarti pengalihan piutang nasabah  kepada bank. 

2) Gadai (Rahn), yaitu menahan harta nasabah sebagai jaminan atas pinjaman. 

3) Al-Qardh, yaitu pemberian pinjaman lunak kepada nasabah tanpa 

mengharapkan imbalan. 

4) Wakalah, yaitu kegiatan perwakilan nasabah oleh bank pada pihak  ketiga. 

5) Kafalah, yaitu jaminan yang diberikan bank kepada pihak lain untuk 

melunasi kewajiban nasabah.  

5. Laporan Keuangan 

a. Definisi laporan keuangan 

Menurut Munawir, laporan keuangan merupakan alat penting yang 

menyajikan informasi dan data seputar posisi keuangan dan prestasi perusahaan, 

laporan ini diharapkan dapar menjadi landasan pengambilan keputusan ekonomi 

yang sifatnya finansial. Laporan keuangan menggambarkan informasi dan kondisi 

keuangan perusahaan sekaligus merefleksikan kinerja keuangan.39 Laporan 

keuangan dapat diartikan sebagai ikhtisar keadaan suatu lembaga pada rentang 

                                                           

39S. Munawir, Analisa Laporan Keuangan, Kempat (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 56. 
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waktu tertentu dan umumnya memuat laporan inti seperti naraca, arus kas, laba rugi 

serta perubahan arus kas.40 

Disimpulkan laporan keuangan ialah sebuah format akuntansi keuangan 

yang menyajikan informasi posisi dan kinerja keuangan serta materi penjelasan 

keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan sangat 

dibutuhkan oleh pihak-pihak yang akan melakukan investasi modal karena akan 

membutuhkan informasi seputar kemaksimalan profitabilitas perusahaan, potensi 

keuntungan dan informasi seputar pemegang saham. 

b. Tujuan laporan keuangan 

Tujuan laporan keuangan ialah menginformasikan pihak berkepentingan 

terkait keadaan keuangan perusahaan yang diwujudkan dalam satuan moneter. 

Adapun tujuan laporan keuangan secara garis besar adalah:41 

1) Sarana informasi, yaitu laporan keuangan memuat segala informasi 

keuangan perusahaan sehingga para pihak yang berkepentingan tidak perlu 

turun langsung mengobservasi kinerja perusahaan di lapangan 

2) Sarana pemahaman,  yaitu hasil analisis yang disajikan mengenai cara 

memahami kondisi perusahaan serta segala bentuk dan hasil usahanya 

3) Sarana peramalan, yaitu untuk membaca keadaan perusahaan kedepannya. 

4) Sarana diagnosa yaitu dapat digunakan untuk menganalisa kemungkinan 

terjadinya masalah dalam perusahaan 

                                                           

40 Siti Rahmayuni, “Peranan Laporan Keuangan Dalam Menunjang Peningkatan 

Pendapatan Pada UKM,” Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, 1.1 (2017), 93–99 (h. 95). 

41Wastam Wahyu Hidayat, Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan, ed. oleh Fungky 

Fabri (Ponorogo, Jawa Timur, 2018), h. 3–5 

<https://books.google.co.id/books?id=Fll_DwAAQBAJ&hl=id>. 
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5) Sarana evaluasi yaitu digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam 

upaya mencapai tujuannya secara efisien.  

c. Keterbatasan laporan keuangan 

Laporan keuangan yang disajikan pasti akan disusun sedemikian rupa agar 

dapat meyakinkan orang yang bersangkutan. Akan tetapi dibalik itu semua pada 

umumnya terdapat ketidaktepatan dalam jumlah yang disusun yang diakibatkan oleh 

berbagai faktor seperti adanya pendapat pribadi dari penyusun serta data yang 

diangkat berasal dari nilai historis perusahaannya.42 

Laporan keuangan memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:43 

1) Laporan keuangan dibuat per periodik sehingga bersifat sementara sehingga. 

2) Laporan keuangan yang disajikan dalam suatu satuan keuangan terlihat pasti 

dan tepat, namun berdasarkan standar nilai dapat berubah dan berbeda. 

3) Laporan keuangan terdiri dari hasil pencatatan keuangan pada masa lalu, 

sehingga nilai uang akan cenderung menurun dibandingkan nilai uang di 

tahun sebelumnya. 

4) Laporan keuangan tidak merepresentasikan segala hal yang mempengaruhi 

posisi keuangan dikarenakan tidak semua hal dapat diukur dalam satuan uang.  

 

 

                                                           

42Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, 1–5 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). 

43Aldila Septiana, Analisis Laporan Keuangan Konsep Dasar dan Deskripsi Laporan 

Keuangan, ed. oleh Rudi Hermawan (Jawa Timur, 2019), h. 7–9 

<https://books.google.co.id/books?id=xyH7DwAAQBAJ&hl=id>. 



 
22 

 
 

6. Kinerja Keuangan 

a. Definisi Kinerja Keuangan 

Kinerja ialah hasil usaha yang telah dicapai sesuai dengan standar yang telah 

ditentukan serta dapat diukur dan dibuktikan secara konkrit. Sementara itu dalam 

Islam kinerja merupakan suatu bentuk atau cara manusia untuk mengaktualisasikan 

kemampuan diri. Kinerja dapat menjadi bentuk pencapaian nilai, kepercayaan 

maupun pemahaman terhadap prinsip moral serta motivasi mengembangkan diri. 

Kinerja dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu rencana. Hal ini 

ditekankan dalam QS An-Najm/53 :39 yaitu:44 

ا مَا سَعٰىۙ 
َ 
سَانِ اِل

ْ
ن اِ
ْ
يْسَ لِل

َ 
نْ ل

َ
٩٣وَا  

Terjemahan:  

Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan nya. 

Berdasarkan tafsir ringkas Kemenag ayat diatas bermaksud, dalam  kitab 

suci Al-Qur’an dijelaskan, manusia hanya akan memperoleh hasil sesuai dengan 

apa yang diusahakan nya, sekalipun usaha itu baik ataupun buruk.45 

Kinerja keuangan merupakan penggambaran keadaan keuangan perusahaan 

melaui pengamatan kegiatan usaha dalam mengimplementasikan aturan keuangan 

yang baik dan benar berdasarkan standar yang berlaku.46 Disimpulkan kinerja 

keuangan merupakan gambaran kegiatan perusahaan dalam periode tertentu untuk 

                                                           

44 Departemen Agama RI, h. 527. 

45 Agama dan (PSQ). 

46 Riana Christy Sipahelut, Sri Murni, dan Paulina Van Rate, “Analisis Kinerja Keuangan 

Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan Komponen Yang Terdaftar Di 

BEI Periode 2014-2016),” Jurnal EMBA, 5.3 (2017), 4425–34 (h. 4427). 
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mengetahui kondisi serta tingkat efisiensi dan efektifitas perusahaan dalam 

menjalankan kewajibannya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. 

b. Penilaian Kinerja Keuangan 

Pengukuran kinerja dengan ringkas dijelaskan sebagai bentuk pengumpulan 

data dan informasi relevan disertai dengan sasaran dan tujuan evaluasi. Dengan 

adanya penilaian kinerja dalam perusahaan, top manajemen dapat memiliki 

landasan aktual dan objektif dalam memberikan kompensasi kepada setiap 

karyawan perusahaan, yang kemudian diharapkan dapat menjadi motivasi kerja 

bagi karyawan agar dapat lebih bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya.47 

Islam sebagai agama yang universal dan tidak pernah lekang oleh waktu, 

kinerja merupakan sesuatu yang harus diukur atau dinilai, hal ini termaktub dalam 

QS At-Taubah/9 :105 yaitu:48 

ى عٰلِمِ 
ٰ
وْنَ اِل مُؤْمِنُوْنََۗ وَسَتُرَد ُ

ْ
هٗ وَال

ُ
مْ وَرَسُوْل

ُ
ك
َ
هُ عَمَل

ٰ 
وْا فَسَيَرَى الل

ُ
غَيْبِ  وَقُلِ اعْمَل

ْ
ال

وْنَۚ 
ُ
نْتُمْ تَعْمَل

ُ
مْ بِمَا ك

ُ
ئُك ِ هَادَةِ فَيُنَب 

٥٠١وَالش َ  
Terjemahan:  

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, Rasul-Nya, dan 
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan 
kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yangnyata. Lalu, Dia akan 
memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”  

 

Berdasarkan tafsir ringkas Kemenag diketahui, ayat diatas bermakna seruan 

bagi orang-orang yang beriman untuk bekerja pada pekerjaan yang mendatangkan  

                                                           

47Hastuti, “Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Metode Economic Value Added 

(EVA) Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar” (Universitas Muhammadiyah 

Makassar Makassar, 2018), h. 39. 

48 Departemen Agama RI, h. 203. 
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manfaat, dengan cara itu Allah  SWT dan  Rasul-Nya akan melihat hasil usaha 

orang-orang yang beriman serta memberi penghargaan kepadanya. Dan di hari 

kebangkitan, Allah SWT yang mengetahui segala yang gaib dan nyata akan 

memberitahukan segala hal yang telah dikerjakan di dunia, baik yang ditampakkan 

maupun disembunyikan.49 

Pengukuran kinerja dilaksanakan dalam rangka melakukan perbaikan atas 

segala kegiatan operasional perusahaan. Jika kinerja perusahaan maksimal dan baik 

maka nilai perusahaan turut meningkat, dan para stakeholder akan diuntungkan. 

Investor akan berlomba-lomba menginvestasikan dananya pada perusahaan 

sehingga akan mengupgrade nilai saham perusahaan. Untuk internal perusahaan, 

informasi terkait kinerja keuangan dapat digunakan manager melihat kinerja 

karyawan dan menjadikannya sebagai tolak ukur dalam pemberian reward, terlebih 

jika perusahaan memperoleh kinerja positif dan menghasilkan nilai tambah.50 

Dalam Islam pemberian upah sesuai dengan kinerja sangat diperhatikan, 

seperti dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW membayarkan upah seseorang 

atas jasanya dalam membekam.  

“Anas berkata bahwa Nabi muhammad SAW. Pernah melakukan bekam dan 
tidak sekali-kali beliau mendzalimi seseorang atas upahnya. (H.R. Al-
Bukhari).” 

Menurut Ibnu hajar al-Asqallani, Rasulullah pernah melakukan bekam (masih 

terdapat perdebatan tentang bekam dari kalangan para ulama) dan Nabi selalu 

                                                           

49 Agama dan (PSQ). 

50Chandra Pramita Sari, “Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Dengan 

Menggunakan Metode Eagels ( Earning Ability, Assetquality, Growth, Liquidity, Equity, Dan 

Strategic Management) Periode 2014-2016. Skripsi (Lampung:” (Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung, 2019), h. 26. 
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membayar upah kepada orang yang membekam beliau. Meskipun tidak terdapat 

penjelasan mendetail oleh Ibnu hajar terkait tata cara pemberian upahnya, namun 

upah yang diberikan Nabi diisyaratkan sebagai hak utama yang sebanding dengan 

usaha orang tersebut.51  Hadis di atas dapat menegaskan bahwasanya Rasulullah 

SAW selalu memberikan upah sesuai dengan jerih payah dan usaha yang dilakukan 

seseorang. 

c. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan 

Pengukuran kinerja dilakukan karena kan hasil dan informasi yang 

diperoleh akan mempengaruhi perilaku para stakeholder dalam pengambilan 

keputusan perusahaan. Tujuan dari pelaksanaan kinerja keuangan dalam perusahaan 

yaitu: Mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan 

jangka pendek perusahaan (Likuiditas), Kemampuan perusahaan membayarkan 

kewajiban keuangan jika dilikuidasi (Solvabilitas), Mengetahui kemampuan 

perusahaan mengukur keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan dalam jangka 

waktu tertentu dengan menggunakan aktiva dan modal produktif (Profitabilitas dan 

rentabilitas) dan Kemampuan perusahaan mempertahankan keseimbangan 

perusahaan (Stabilitas).52 

Adapun manfaat dari pengukuran kinerja keuangan yaitu:53 

1) Memaksimalkan operasional perusahaan dengan efektif dan efisien. 

                                                           

51Muhammad Makmun Abha, “Teologi Upah dan Kesejahteraan Buruh dalam Perspektif 

Hadis,” Jurnal Syari’ah, 2.2 (2013), 18–34 (h. 24). 

52Munawir, Analisis Laporan Keuangan (Yogyakarta: Liberty, 2014). 

53Herawati, h. 20. 
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2) Membantu perusahaan mengidentifikasi kebutuhan dalam pengembangan 

kualitas karyawan. 

3) Untuk menilai kinerja karyawan. 

4) Tolak ukur pemberian insentif. 

5) Mengukur capaian prestasi perusahaan dalam periode tertentu sekaligus  

gambaran tingkat  keberhasilan usaha. 

6) Landasan penentuan strategi perusahaan untuk keputusan bisnis 

mendatang. 

7) Petunjuk pengambilan keputusan dan kegiatan organisasi. 

8) keputusan investasi modal agar dapat memaksimalkan efisiensi dan 

produksi perusahaan. 

7. Economic Value Added (EVA) 

a. Definisi Economic Value Added (EVA)  

Menurut Keown, teori EVA dirumuskan dua ahli yaitu Merton H. Miller 

dan Franco Modigliani antara tahun 1958–1966. Keduanya berpendapat 

keuntungan ekonomis ialah bagian dari penciptaan nilai yang ada dalam 

perusahaan, dan biaya modal (cost of capital) akan ditetapkan berdasarkan tingkat 

resiko dan harapan investasi oleh investor.54 

 G. Bennett Stewart, III, Managing Partner dari Stern Stewart and Co. Pada 

tahun 1989 kembali mempopulerkan konsep EVA dan menyatakan kesejahteraan 

                                                           

54Gede Adi Yuniarta, Ni Kadek Sinarwati, dan Vandi Surya Winata, “Perusahaan dengan 

Pendekatan Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) pada Perusahaan 

Manufaktur yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015,” e-Journal S1 Ak 

Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, 6.3 (2016), 1–11. 
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suatu perusahaan akan tercapai apabila perusahaan mampu memenuhi seluruh biaya 

dalam proses usahanya dengan mengembangkan teknik penghitungan nilai tambah 

ekonomis perusahaan yaitu Economic Value Added (EVA). EVA menggambarkan 

keuntungan setelah pajak yang diperoleh setelah dikurangi dengan seluruh biaya 

modal termasuk modal ekuitas yang dinyatakan melalui capital charges yang terdiri 

dari WACC dikalikan dengan IC.55 

EVA adalah alat yang tepat dan untuk  mengukur penciptaan nilai karena 

memungkinkan dijangkau oleh manajer tingkat lini, sehingga diharapkan akan turut 

mendorong kinerja keuangan dan hubungan perusahaan dengan pasar modal. 

Metode EVA sangat cocok untuk digunakan untuk mengukur kinerja keuangan 

perusahaan karena menampilkan pengukuran kinerja yang memperhitungkan 

harapan investor dan pemilik saham. Dasar pengukuran ini yaitu memberikan 

perkiraan nilai tambah yang mampu diperoleh perusahaan dibandingkan 

pengembalian kepada kreditur maupun investor ekuitas perusahaan. EVA dapat 

dijadikan indikator untuk melihat ada atau tidaknya nilai yang tercipta dari suatu 

kegiatan investasi.56 

b. Kelebihan dan Kelemahan EVA  

Metode EVA mempunyai kelebihan berikut: 

                                                           

55Peter dan Julianti, “Penilaian Kinerja Keuangan PT. Bank Central Asia, Tbk dengan 

Menggunaakan Metode Economic Value Added Periode Tahun 2005-2009 sebagai Alat Pengukuran 

Kinerja Perusahaan,” Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi, 5 (2011), 1–29 (h. 17). 

56Ferry Irawan dan Nico Yudha Manurung, “Analisis Economic Value Added (EVA) dan 

Market Value Added (MVA) Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk,” 

Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, 2.I (2020), 31–45 (h. 34). 
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1) EVA di konsepkan sebagai alat ukur perusahaan yang mementingkan nilai 

ekonomis perusahaan dan harapan dari pemilik dana dengan adil yang 

kemudian akan dinyatakan secara tertimbang berdasarkan struktur modal 

pada nilai pasar. 

2) Penerapan EVA yang mudah dihitung dan praktis dapat mempercepat 

proses pengambilan keputusan bisnis. 

3) Nilai EVA dapat dijadikan pertimbangan pemberian kompensasi pada 

pegawai yang menghasilkan nilai lebih kepada perusahaan. 

4) Metode EVA dapat dilakukan tanpa harus membandingkan data perusahaan 

dengan data milik perusahaan lain. 

5) EVA fokus kepada nilai tambah yang dikurangi dengan beban sebagai 

akibat dari proses investasi. 

Selain kelebihan, metode EVA memiliki beberapa kelemahan yaitu: 

1) Nilai EVA hanya mencerminkan pencapaian nilai perusahaan pada waktu 

tertentu. 

2) Metode EVA mengestimasikan banyak perhitungan biaya modal sehingga 

riskan terjadinya kesalahan dan akan menurunkan nilai perusahaan. 

3) Penggunaan EVA membutuhkan estimasi atas biaya modal. 

4) Metode EVA mengharuskan melihat nilai masa kini dan masa depan.57 

5) Komponen perhitungan EVA didasarkan laporan keuangan, yang masih 

dapat dimanipulasi pencatatan nya.58 

                                                           

57Irawan dan Manurung, h. 35. 

58Yuniarta, Sinarwati, dan Winata, h. 6–7. 
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c. Indikator Penilaian Metode EVA  

Young & O’Byrne dalam Hamid menjelaskan metode pengukuran EVA 

adalah metode yang dipakai dalam mengukur penciptaan nilai dari kegiatan 

investasi. Adapun indikator penilainya yaitu:59 

1) Nilai EVA > 0, berarti perusahaan memiliki penambahan nilai dari kegiatan 

investasinya. Tingkat laba yang diperoleh lebih besar dibanding biaya modal  

2) Nilai EVA = 0, artinya perusahaan dalam posisi impas, tidak ada 

penambahan maupun pengurangan nilai. perusahan aan menggunakan semua 

labanya untuk membayar kewajibannya kepada penyedia dana 

3) Nilai EVA < 0, berarti perusahan aan tidak menghasilkan nilai dari kegiatan 

investasinya. Perusahaan tidak dapat memenuhi harapan dari kegiatan 

investasinya. Nilai yang diperoleh dari investasi lebih rendah dari biaya 

modal.  

d. Pengukuran Economic Value Added (EVA)  

Menurut Young, EVA ialah jarak yang hadir antara keuntungan operasional 

setelah pajak (NOPAT) dikurangi biaya modal (Capital Charges). Adapun yang 

dimaksud dengan biaya modal ialah modal investasi (Invested Capital) di kali 

dengan harapan pengembalian minimum dari investasi (WACC). Adapun 

Rumusnya sebagai berikut: 

EVA = NOPAT – Capital Charges 

                                                           

59Abdul Hamid, “Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Menggunakan 

Pendekatan Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) (Studi Kasus pada PT 

Astra International , Tbk . Periode Tahun 2008 – 2012),” Business and Finance Journal, 1.1 (2012), 

61–76 (h. 64). 
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Menurut Tunggal dalam Yuniarta dkk, menghitung Economic Value Added 

(EVA), dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:60 

1) Net Operating After Tax (NOPAT) 

NOPAT ialah sejumlah laba yang dihasilkan perusahaan yang 

bersumber dari kegiatan operasionalnya sebelum dikurangi dengan utang 

bunga (bagi hasil). NOPAT tidak melibatkan laba rugi non operasional dalam 

perhitungannya.61 Pajak berperan sebagai harga yang harus dibayarkan 

perusahaan untuk penciptaan nilai kegiatan operasional.62 Rumus NOPAT 

yaitu: 

NOPAT = (Laba Bersih Sebelum Pajak + Beban Bunga) - Pajak 

Bank syariah merupakan perusahaan yang mengharamkan bunga 

(interest) dalam operasionalnya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS 

Ali Imran/3: 130. 

مْ تُفْلِحُوْ 
ُ
ك
َ 
عَل
َ
هَ ل

ٰ 
قُوا الل ات َ ضٰعَفَةًۖ و َ ضْعَافًا م ُ

َ
بٰوآ ا وا الر ِ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ا تَأ

َ
مَنُوْا ل

ٰ
ذِيْنَ ا

َ 
هَا ال ي ُ

َ
٥٩٠ نَۚ يٰٓا  

Terjemahan:  

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu 
beruntung. 

Berdasarkan tafsir Kemenag ayat di atas bermakna orang-orang  kafir 

membiayai perang dengan harta yang berasal dari riba. Olehnya itu Allah SWT 

                                                           

60Yuniarta, Sinarwati, dan Winata, h. 5–6. 

61Peter dan Julianti, h. 8. 

62Setiawan, Putri Wulansari, dan Rani Putri Kusuma Dewi, “Pengukuran Tingkat Kinerja 

Keuangan dan Kinerja Non Keuangan Pada Bank Syariah Di Lima Negara Asia (Studi Kasus Pada 

Bank Syariah Dengan Aset Tertinggi),” Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan terbesar., 

9.1 (2020), 69–78 (h. 71). 
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memperingatkan kepada orang beriman untuk tidak memakan harta perolehan 

riba dengan berlipat ganda layaknya pada jaman kebodohan. Serta seruan 

kepada manusia untuk bertakwa kepada Allah agar memperoleh kebaikan 

dunia dan akhirat. 

Islam melarang keras praktik riba, olehnya itu Endri dan Abdul Wakil 

dalam penelitiannya menyesuaikan beban bunga ini dengan biaya bagi hasil 

pada bank syariah.63 Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan 

dkk yang menyesuaikan biaya bunga dengan margin pembiayaan yang 

diterima, karena dana ini berasal dari entitas lain dan sesuai dengan 

kesepakatan dalam akad yang telah ditetapkan.64 Adapun rumus NOPAT yang 

digunakan untuk perusahaan syariah yaitu: 

NOPAT = (Laba Bersih Sebelum Pajak + Biaya Bagi Hasil) – Pajak 

2) Invested Capital (IC) 

Invested Capital ialah dana investasi yang berasal dari neraca.65 Atau 

keseluruhan pinjaman yang dimiliki perusahaan di luar dari utang jangka 

pendek tanpa bunga. Pengecualian pada utang pendek tanpa bunga dilakukan 

                                                           

63Endri dan Abdul Wakil, “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio-Rasio 

Keuangan Dan Economic Value Added (Studi Kasus : PT. Bank Syariah Mandiri),” TAZKIA Islamic 

Finance & Business Review, 3.2 (2008), 113–34 (h. 123). 

64Setiawan, Wulansari, dan Dewi, h. 71. 

65Hartiwi Prabowo, “Penerapan Economic Value Added Untuk Memaksimalkan Nilai 

Perusahaan : Studi Kasus PT XYZ,” Journal The WINNERS, 5.1 (2004), 19–33 (h. 23). 
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karena sifat pengembalian dari pinjaman ini yang kurang dari satu tahun serta 

diambil dari aktiva lancar perusahaan.66 Rumus nya yaitu67:  

IC = Total Pasiva – Hutang Jk. Pendek 

3) Weighted Average Cost Of Capital (WACC).  

WACC atau biaya rata-rata tertimbang ialah harapan pengembalian 

minimum dari kegiatan investasi bank yang perhitungannya ditentukan 

berdasarkan kesempatan dan resiko yang terdapat dalam masing-masing 

kegiatan usaha bank, guna untuk memenuhi ekspektasi laba dari pemilik dana. 

WACC dapat diperoleh dengan menjumlahkan unsur-unsur modal – liabilities 

jangka pendek dan jangka panjang serta ekuitas pemilik saham yang dihitung 

berdasarkan jumlahnya dalam komposisi modal perusahaan pada nilai pasar. 68  

Adapun Rumusnya yaitu69:  

WACC = [D x rd ( 1- T )] + ( E x re ) 

Dimana: 

a) Tingkat Hutang (D): Tingkat Hutang ialah proporsi dana yang berasal dari 

pinjaman untuk investasi perusahaan. 

                                                           

66Tini, “Pengukuran Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Analisis Economic Value 

Added Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar” (Universitas 

Muhammadiyah Makassar, 2017), h. 50. 

67 Rachma Zannati dan Dwi Urip Wardoyo, “Tinjauan Komparasi Kinerja Keuangan Bank 

Syariah Melalui Pendekatan Economic Value Added ( EVA ),” Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, 

1.1 (2016), 49–60 (h. 54). 

68Eva Ulfa Rahayu, Kamaliah, dan Nur Azlina, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan 

Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional dengan Menggunakan Metode Economic Value 

Added (EVA) Periode 2011-2015,” Jurnal Ekonomi, 25.4 (2017), 46–64 (h. 53). 

69 Delia Arsita dan Nana Diana, “Analisis Perbandingan Return On Asset dan Economic 

Value Added Pada Bank Konvensional Dan Bank Syariah,” E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 

Universitas Udayana, 10.7 (2021), 602–11 (h. 605). 
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Tingkat Hutang (D) = 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐇𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠 +𝐃𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐲𝐢𝐫𝐤𝐚𝐡

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐚
 x 100% 

b) Biaya Hutang atas Modal (rd) : Cost of debt atau biaya utang ialah sejumlah 

keuntungan yang harus dibayarkan terhadap dana yang dipinjam perusahaan 

dalam kegiatan usahanya. 

Cost Of Debt (rd) = 
𝐁𝐢𝐚𝐲𝐚 𝐁𝐚𝐠𝐢 𝐇𝐚𝐬𝐢𝐥 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐇𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠  𝐝𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐲𝐢𝐫𝐤𝐚𝐡
 x 100% 

c) Pajak Penghasilan (T) : Pajak ialah harga yang harus dibayarkan perusahaan 

dalam penciptaan nilai kegiatan operasional. 

Tingkat Pajak (T) = 
𝐁𝐞𝐛𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 

𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡 𝐒𝐞𝐛𝐞𝐥𝐮𝐦 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 
 x 100% 

d) Tingkat Modal atau Ekuitas (E) : Tingkat Modal ialah proporsi ekuitas (modal 

sendiri) dalam struktur modal perusahaan. 

Tingkat Modal (E) = 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐤𝐮𝐢𝐭𝐚𝐬 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐚 
 x 100% 

e) Biaya Ekuitas (re) : Cost of equity ialah sejumlah biaya yang diisyaratkan 

pemodal untuk memenuhi kebutuhan modal dari saham biasa.70  

Cost Of Equity = 
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡 𝐒𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐤𝐮𝐢𝐭𝐚𝐬 
 x 100% 

4) Capital Charges (CC) 

Nilai Capital Charges dihasilkan dari pengalian antara WACC dan 

Invested Capital. Capital charger mencerminkan besar harapan modal atau 

keuntungan investasi investor dan pemegang saham.71 atau dengan kata lain 

                                                           

70Supriyanto dan Widianti Lestari, “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan 

Metode Economic Value Added Pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk,” Jurnal Bisnis 

Administrasi, 04 (2015), 53–61 (h. 55). 

71Yuniarta, Sinarwati, dan Winata, h. 6. 
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Capital Charges dapat menggambarkan tingkatan biaya operasional pada 

kegiatan perusahaan.72 Adapun rumusnya yaitu: 

Capital Charges = WACC x IC 

5) Nilai Economic Value Added (EVA).  

EVA merupakan konsep pengukuran laba yang mempertimbangkan 

harapan investor sebagai bentuk keadilan yang diperoleh atas pemanfaatan 

dana yang telah diberikan. Dalam pengukuran EVA, harapan ini digambarkan 

sebagai WACC dari struktur modal yang ada. Perhitungan EVA melibatkan 2 

komponen dalam perhitungannya yaitu NOPAT (laba operasional perusahan 

setelah pajak) dan Capital Charges (biaya modal) yang merupakan bentuk 

kompensasi dari kegiatan penciptaan nilai perusahaan.73 Rumus EVA yaitu: 

EVA = NOPAT – Capital Charges 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian sebelumnya yang dianggap memiliki relevansi terkait 

penelitian ini yaitu, Defi Lestari dalam penelitiannya berjudul “Analisis 

Perbandingan Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Economic Value 

Added (EVA) Pada PT. Bank Syariah Mandiri Dan PT. Bank BNI Syariah Periode 

Tahun 2013-2017”. Penelitian ini ialah penelitian perbandingan dengan alat 

analisisnya berupa Uji-t, serta perhitungannya memakai metode EVA. Menemukan 

bahwa bank BNIS pada tahun 2013-2017 menunjukkan nilai EVA yang 

                                                           

72Prabowo, h. 25. 

73Prabowo, h. 25. 
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berfluktuasi tapi dominan ke arah positif. Sedangkan nilai EVA pada BSM di tahun 

yang sama menunjukkan peningkatan akan tetapi dominan negatif.74 

Penelitian oleh Adelia Dwi Yunita Sari yang berjudul “Analisis Metode 

Economic Value Added (EVA) Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada 

PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Periode (BSI) 2016-2020” merupakan penelitian 

kuantitatif dengan analisa deskriptif sebagai metode nya. Dari penelitian dapat 

disimpulkan bahwa BSI pada tahun 2016-2020 mampu menghasilkan pertambahan 

ekonomi pada perusahaannya dengan menunjukkan EVA yang positif dengan nilai 

yang terus meningkat setiap tahunnya.75 

Lelly Narolita Dwi Anggraeny dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Kinerja Keuangan Dengan Metode Economic Value Added (EVA), Market Value 

Added (MVA) Dan Financial Value Added (FVA) Pada Perusahaan Manufaktur 

Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia (BEI)”. Jenis penelitian yang digunakan 

yaitu deskriptif kuantitatif.. Sedangkan untuk metodenya menggunakan metode 

time series. Hasil penelitian ini diperoleh nilai EVA, MVA dan FVA tahun 2013 – 

2017  diperoleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI bernilai positif ( > 0). 

Artinya perusahaan mampu menghasilkan nilai tambah ekonomis dalam kegiatan 

usahanya. Perolehan nilai EVA dan FVA terbesar diperoleh perusahaan INDF pada 

tahun 2014. Sedangkan untuk nilai MVA tertinggi diperoleh perusahaan MYOR di 

tahun 2015.76 

                                                           

74Lestari. 

75Adelia Dwi Yunita Sari. 

76Lelly Narolita Dwi Anggraeny, “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Metode Economic 

Value Added (EVA), Market Value Added (MVA) dan Financial Value Added (FVA) Pada 
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Hastuti dalam penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Dengan 

Pendekatan Metode Economic Value Added ( EVA ) Pada Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kota Makassar.” Menggunakan model penelitian dokumentasi 

dan studi kepustakaan yang dilakukan secara terstruktur, sedangkan metode 

perhitungan menggunakan langkah-langkah perhitungan EVA. Hasilnya 

memperlihatkan nilai EVA perusahaan berfluktuasi. Dalam lima tahun penelitian 

pada PDAM Kota Makassar, empat tahun diantaranya memperoleh hasil positif, 

hanya pada tahun 2014 nilai EVA menunjukkan hasil yang negatif.77 

Irena Neysa Adiguna dkk dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Economic Value Added (EVA) 

Pada Perusahaan Plastik Dan Kemasan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Periode Tahun 2011-2015”. Menggunakan penelitian deskriptif, dengan analisis 

data menggunakan Economic Value Added (EVA). Berdasarkan penelitian 

diketahui terdapat lima perusahaan yang memperoleh nilai EVA negatif (EVA < 0) 

yang menandakan perusahaan ini tidak mampu menghadirkan nilai ekonomis pada 

usahanya tahun 2011-2015. Sedangkan perusahaan yang menunjukkan hasil EVA 

positif  (EVA > 0) hanya satu perusahaan yaitu PT. Champion Pasific  industri Tbk, 

empat perusahaan sisanya selama rentang tahun 2011-2015 menghasilkan nilai 

EVA yang berfluktuasi.78 

                                                           
Perusahaan Manufaktur yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia (BEI)” (Universitas Muhammadiyah 

Malang, 2019). 

77Hastuti. 

78Irena Neysa Adiguna, Sri Murni, dan Johan Tumiwa, “Analisis Kinerja Keuangan Dengan 

Menggunakan Metode Economic Value Added (Eva) Pada Perusahaan Plastik Dan Kemasan Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2011-2015,” Jurnal EMBA, 5.2 (2017), 433–42. 
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Meutia Dewi dalam penelitian berjudul “Penilaian Kinerja Keuangan 

Perusahaan dengan Menggunakan Metode EVA (Economic Value Added ) (Studi 

Kasus pada PT. Krakatau Steel Tbk Periode 2012-2016)”. Menggunakan alat  

analisis data berupa statistik deskriptif dan metode EVA. Hasil penelitian, 

perusahaan memperlihatkan capaian kinerja yang kurang sehat dalam 5 tahun masa 

penelitian (EVA < 0 ). Dapat diartikan bahwa perusahaan pada tahun 2012-2016 

belum bisa menghadirkan pertambahan nilai bagi investor nya.79 

Hal yang menjadi pembeda penelitian ini dibandingkan beberapa penelitian di 

atas yaitu  fokus dan objek penelitian. Penelitian ini berfokus pada objek penelitian 

yang dianalisis yaitu Bank BUMN Syariah go publik meliputi tiga bank syariah 

dengan perkembangan aset tertinggi dilihat selama beberapa tahun terakhir yaitu 

PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BNI Syariah dan PT. BRI Syariah. Dengan 

data penelitian yang berasal dari laporan keuangan tiga tahun terakhir yaitu 2018-

2020. 

  

                                                           

79Dewi. 
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C. Kerangka Pikir 

Adapun kerangka pikir dari penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian  

Jenis  penelitian  yang digunakan  dalam penelitian ini merupakan penelitian  

kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif akan mendeskripsikan dan 

menginterpretasi data yang diperoleh agar dapat menjadi wacana  dan  konklusi 

yang logis, praktis dan teoritis.80 Penelitian kualitatif merupakan penelitian  yang 

bekerja  secara alami  dan berupaya memberikan pemahaman dan tafsiran pada  

fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif memungkinkan penjelasan yang lebih 

komprehensif terhadap suatu fenomena yang diteliti.81 

Penelitian ini dilakukan pada tiga bank umum syariah yang berada di bawah 

naungan BUMN Syariah yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BNI Syariah 

dan PT. Bank BRI Syariah. 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

pendekatan interpretatif. Pendekatan interpretatif ialah pendekatan yang 

menitikberatkan peran bahasa, interpretasi dan pemahaman dalam ilmu sosial, yang 

sifatnya subjektif dalam memahami kerangka pikir objek yang sedang dipelajari.82  

                                                           

80 W. Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik (Bandung, 1982), 

h. 139. 

81 Sopahan, “Menguak Fenomena penolakan pembangunan dengan dana anggaran 

pendapatan dan belanja daerah (APBD): Sebuah studi interpretatif” (Simposium Nasional Akuntansi 

XIII Purwokerto, 2011). 

82 Bungin, Penelitian kualitatif (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h. 47. 
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Hasil interpretasi data penelitian kemudian di  deskripsi kan secara  faktual 

sesuai dengan objek yang di analisis.83 Untuk dapat melakukan interpretasi data 

peneliti melakukan pendalaman pemahaman terkait komponen-komponen yang 

terdapat pada sumber data yang digunakan yang dalam hal ini laporan keuangan. 

Olehnya itu tujuan dari interpretasi penelitian ini untuk menghasilkan deskripsi 

terkait informasi komponen yang terdapat pada laporan keuangan. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder ialah data yang 

dihasilkan dari kegiatan membaca dan mempelajari suatu media yang berupa 

literatur, buku-buku maupun dokumen84.Sumber data dalam penelitian ini berasal 

dari website resmi Bank Syariah Indonesia yaitu https://ir.bankbsi.co.id. Adapun data 

yang digunakan ialah laporan keuangan PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BNI 

Syariah dan PT. Bank BRI Syariah tahun 2018-2020. 

D. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan 

kepustakaan. Dokumentasi berarti sesuatu yang tertulis. Metode dokumentasi ialah 

cara pengumpulan data dengan menuliskan informasi yang telah ada sebelumnya. 

Teknik mengumpulkan data dengan metode ini mengambil data-data dan informasi 

melalui dokumen.85 Semua data berasal dari data sekunder yang dikumpul melalui 

                                                           

83 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 

h. 147. 

84Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: ALFABETA, 2012). 

85Auliyah Hardani, N. H. Andrianih, dan H. Fardani, Metode Penelitian Kualitatif & 

Kuantitatif (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020). 

https://ir.bankbsi.co.id/
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berbagai dokumen publikasi. Data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu laporan 

keuangan PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank BRI 

Syariah tahun 2018-2020 yang telah dipublikasi dalam situs resmi PT. Bank 

Syariah Indonesia (BSI).  

Selain metode dokumentasi penelitian ini juga menggunakan metode 

kepustakaan, yang mana metode ini dilakukan dengan membaca sumber-sumber 

penunjang penelitian seperti buku, artikel, website dan lain sebagainya yang 

menunjang landasan teori serta proses analisis kinerja keuangan yang diteliti. 

E. Instrument Penelitian 

Instrumen penelitian ini menggunakan alat berupa laptop, Smartphone dan 

dokumen publikasi seperti, jurnal, buku dan referensi lainnya. Selain menggunakan  

hardware dalam penelitian ini menggunakan alat bantu berupa software yaitu 

Microsoft Office Excel dalam perhitungannya. Microsoft Office Excel ialah 

software yang mampu melakukan perhitungan matematis sederhana dengan hasil 

yang valid dan efisien. Setelah perhitungan selesai, hasil yang diperoleh kemudian 

di analisis secara deskriptif  dengan alat analisis yang telah ditentukan. 

F. Metode dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data yang dilakukan oleh penulis yaitu data yang 

diperoleh dari laporan tahunan publikasi perusahaan, dokumentasi, dan internet 

digunakan untuk membantu dalam pengolahan data. Menurut Miles dan Huberman 

dalam Lisa, analisis data ini digunakan untuk mencari serta menyimpulkan 
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informasi terkait fokus penelitian yang diteliti, adapun teknik pengolahan data pada 

penelitian ini menggunakan 3 metode antara lain86: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data ini dilakukan dengan melakukan proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, dan mentransformasikan data "kasar" yang muncul 

dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan Peneliti mengumpulkan data 

tambahan berupa konsep untuk menjawab isu yang belum terjawab sehingga data 

lebih akurat. Penulis dalam penelitian ini mencoba mencari tahu tentang 

pengaplikasian metode perhitungan kinerja keuangan dengan konsep EVA. 

2.  Penyajian data (Data Display) 

Pada tahap ini penulis dengan menyajikan data dan mencoba memahami apa 

yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah 

mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dan penyajian-

penyajian tersebut. Data tersebut berupa komponen-komponen laporan keuangan 

yang terdapat di dalam laporan tahunan perusahaan. Pada bagian ini peneliti mulai 

menyusun atau mengorganisasikan data sesuai dengan ketentuan penulisan agar 

data tersebut lebih mudah dipahami. 

3. Penarikan kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing/ Verification) 

Pada tahap ini setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan 

atau verifikasi. Dari pengumpulan data dan Analisa yang dilakukan, peneliti akan 

                                                           

86 Ridvia Lisa, Maschandra, dan Rusman Iskandar, “Analisis Data Kualitatif Model Miles 

dan Huberman (Sebuah Rangkuman Dari Buku Analisis Data Qualitatif, Mathew B. dan Michael 

Huberman),” Artikel Academia, 2010 <https://www.academia.edu/744214/analisis-penelitian-

kualitatif-odel-miles-dan-huberman > [diakses 13 September 2022]. 
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mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam proses penelitian, 

penyebab serta implikasi yang muncul dari hasil analisis. 

G. Teknik Perhitungan dan Analisis Data 

Menghitung Economic Value Added (EVA), terdapat langkah-langkah 

perhitungan sebagai berikut: 

1 Menghitung NOPAT (Net Operating After Tax)  

NOPAT = (Laba Bersih Sebelum Pajak + Biaya Bagi Hasil) - Pajak 

2. Menghitung Invested Capital (IC) 

Invested Capital  (IC) = Total Pasiva – Hutang Jk. Pendek 

3. Menghitung Weighted Average Cost Of Capital (WACC) 

WACC = [D x rd ( 1- T )] + ( E x re ) 

Dimana  

a. Tingkat Hutang (D):  

Tingkat Hutang (D) = 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐇𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠 +𝐃𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐲𝐢𝐫𝐤𝐚𝐡

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐚
 x 100% 

b. Biaya Hutang atas Modal (rd) : 

Cost Of Debt (rd) = 
𝐁𝐢𝐚𝐲𝐚 𝐁𝐚𝐠𝐢 𝐇𝐚𝐬𝐢𝐥 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐇𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠  𝐝𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐲𝐢𝐫𝐤𝐚𝐡
 x 100% 

c. Pajak Penghasilan (T) :  

Tingkat Pajak (T) = 
𝐁𝐞𝐛𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 

𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡 𝐒𝐞𝐛𝐞𝐥𝐮𝐦 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 
 x 100% 

d. Tingkat Modal atau Ekuitas (E) :  

Tingkat Modal (E) = 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐤𝐮𝐢𝐭𝐚𝐬 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐚 
 x 100% 
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e. Biaya Ekuitas (re) :  

Cost Of Equity = 
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡 𝐒𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐤𝐮𝐢𝐭𝐚𝐬 
 x 100% 

4. Menghitung Capital Charges  

Capital Charges = WACC x Invested Capital 

5. Menghitung Nilai Economic Value Added (EVA)  

EVA = NOPAT – Capital Charges 

6. Teknik Analisis data 

a) Nilai EVA > 0, berarti perusahaan memiliki penambahan nilai dari kegiatan 

investasinya. Tingkat laba yang dihasilkan lebih besar daripada tingkat biaya 

modal. 

b) Nilai EVA = 0, berarti perusahaan berada dalam posisi impas, tidak ada 

penambahan maupun pengurangan nilai. perusahan aan menggunakan semua 

labanya untuk membayar kewajibannya kepada penyedia dana. 

c) Nilai EVA < 0, berarti perusahan aan tidak menghasilkan nilai dari kegiatan 

investasinya. Perusahaan tidak dapat memenuhi harapan dari kegiatan 

investasinya. Nilai yang diperoleh dari investasi lebih rendah dari biaya modal. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

1. PT. Bank Syariah Mandiri 

a. Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri 

Dalam sejarah pembentukan nya sebelum dikenal dengan nama PT. Bank 

Syariah Mandiri, awalnya bank ini berdiri menggunakan nama PT Bank Industri 

Nasional atau PT BINA berdasarkan pada akta No.155 yang dikeluarkan pada 15 

juni 1955 di hadapan Notaris. Kemudian di tanggal 6 April 1967 nama ini kemudian 

berganti menjadi PT Bank Maritim Indonesia didasarkan pada anggaran dasar 

No.12. Selanjutnya di tahun 1973, tepatnya pada tanggal 10 agustus berdasarkan 

akta berita acara rapat No.146 di hadapan Notaris nama ini kembali berganti 

menjadi PT Bank Susila Bakti (BSB). Bank Susila Bakti kemudian mengganti 

usahanya yang semula Bank Konvensional jadi Bank syariah. Hal ini kemudian 

mendasari terjadinya pergantian nama perusahaan jadi PT Bank Syariah Sakinah 

Mandiri yang didasarkan pada akta rapat No. 29 pada 12 Mei 1999 di depan notaris. 

Di tahun yang sama tepatnya 8 september 1999, nama ini kembali di ubah menjadi 

PT. Bank Syariah Mandiri.  

Memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai bank umum berdasarkan 

prinsip islam pada tanggal 25 Oktober 1999 setelah dikeluarkannya Surat 

Keputusan Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999. Disusul dengan Surat Keputusan 

Deputi Gubernur Senior terkait persetujuan penggunaan nama PT. Bank Syariah 
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Mandiri. Setelah memperoleh surat persetujuan tersebut maka pada 1 November 

1999 secara resmi PT. Bank Syariah Mandiri dinyatakan telah beroperasi. 

b. VISI dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri 

1) VISI 

BANK SYARIAH TERDEPAN dan MODERN (The Leading and Modern 

Sharia Bank) Adil, Seimbang dan Maslahat 

2) MISI 

a) Menumbuh kembangkan perolehan keuntungan berkelanjutan  di atas industri 

rata-rata. 

b) Mengupgrade mutu produk dan pelayanan dengan basis teknologi 

c) Memprioritaskan produk funding yang terjangkau masyarakat dan produk 

financing pada usaha ritel. 

d) Menjalankan usaha dengan dasar nilai-nilai islam 

e) Menumbuh kembangkan manajemen yang berbakat dengan lingkungan kerja 

yang baik 

f) Peduli terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat 

c. Produk-Produk PT. Bank BNI Syariah 

1) Produk Pendanaan 

a) Tabungan Mudharabah ialah jenis simpanan yang menggunakan akad 

Mudharabah Mutlaqah dengan menggunakan uang rupiah yang berdasar prinsip 

syariat. 
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b) Tabungan Berencana ialah tabungan yang ditujukan kepada masyarakat yang 

sedang berencana investasi dengan prinsip syariah adapun akad produk ini yakni 

Mudharabah Mutlaqah. 

c) Tabungan Mabrur ialah jenis tabungan yang dapat digunakan masyarakat yang 

sedang merencanakan ibadah produk ini  berprinsip Mudharabah Mutlaqah. 

d) BSM Deposito ialah jenis tabungan investasi berjangka yang proses penarikan 

dananya hanya dapat dilakukan di waktu tertentu. 

e) BSM Giro ialah simpanan yang menggunakan akad wadiah yad dhamanah dan 

dananya dapat ditarik kapan saja dengan alat yang telah ditentukan .  

2) Produk Pembiayaan 

a) BSM Pembiayaan Mudharabah ialah jenis pendanaan yang mana modalnya 

secara keseluruhan usaha dipenuhi oleh bank. Adapun pembagian 

keuntungannya sesuai perjanjian saat akad 

b) BSM Pembiayaan Musyarakah ialah jenis pembiayaan kemitraan yang dananya 

yang berasal dari bank dan nasabah serta pembagian keuntungannya dibagi 

sesuai kesepakatan akad yang ditetapkan. 

c) BSM Pembiayaan Murabahah ialah jenis pembiayaan dilaksanakan 

menggunakan transaksi jual. Bank bertindak sebagai penyedia barang yang 

selanjutnya akan di jual kepada nasabah dengan penentuan harganya didasarkan 

pada harga pokok barang ditambahkan dengan keuntungan yang telah 

disepakati. 

d) BSM Pembiayaan Istishna ialah jenis pembiayaan jual beli pesanan dimana 

pembiayaan ini dapat berupa pembiayaan berjangka yang dibutuhkan untuk 
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mengadakan barang. Adapun angsuran pembayaran dilakukan melebihi periode 

pengadaan barang dan bank dapat mengklaim pendapatnya berdasarkan periode 

angsuran tersebut.  

3) Produk Layanan 

a) Mandiri Syariah Net Banking ialah fasilitas pelayanan bank secara online. 

Nasabah dapat melakukan transaksi tertentu menggunakan smartphone ataupun 

komputer yang dapat mengakses internet. 

b) Mandiri Syariah Card ialah fasilitas yang pelayanan nasabah yang memudahkan 

transaksi pembayaran, penarikan ataupun pemindahbukuan pada ATM dalam 

naungan Bank Mandiri..  

c) Mandiri Syariah ATM ialah fasilitas yang disediakan bank untuk nasabah bank 

mandiri syariah dan nasabah-nasabah anggota seperti bank prima, ATM bersama 

dan Bankcard. 

d) Layanan Zakat ialah aktifitas pelayanan zakat yang disediakan bank yang dapat 

digunakan nasabah untuk menyalurkan zakat dengan berbasis aplikasi.87 

                                                           

87PT Bank Syariah Mandiri BSM, Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri Tahun 

2020, “Optimis dan Peduli dalam Menciptakan Nilai,” 2021. 
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d. Struktur Organisasi PT. Bank Mandiri Syariah 

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri 
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2. PT. Bank BRI Syariah 

a. Sejarah PT. Bank BRI Syariah 

PT. Bank BRI Syariah (BRIS) berawal saat terjadinya akuisisi Bank Jasa 

Arta oleh PT Bank Rakyat Indonesia pada 19 Desember 2007. Setelah proses 

akuisisi tersebut setahun kemudian tepatnya pada 16 Oktober 2008, BI 

mengeluarkan surat izin usaha. Dengan menggunakan nama PT Bank BRI syariah, 

tanggal 17 November 2008 bank ini dinyatakan beroperasi sebagai Bank Umum 

Syariah dengan seluruh kegiatannya berlandaskan prinsip-prinsip ialah PT Bank 

BRI syariah. Selanjutnya pada tahun yang sama tepatnya 19 Desember PT Bank 

Rakyat Indonesia memutuskan untuk melakukan spin off dari Unit Usaha Syariah 

nya untuk selanjutnya dileburkan ke dalam PT. Bank BRI Syariah. Hal ini 

diresmikan dengan tanda tangan oleh masing-masing direktur bank pada 1 Januari 

2009.  

Pada tahun 2016, PT. Bank BRI Syariah berhasil mencatatkan namanya di 

posisi ke 4 (empat) sebagai bank syariah dengan kepemilikan asset terbesar di 

Indonesia. Dalam rangka pencapaian ini PT. Bank BRI Syariah kemudian 

memutuskan untuk melakukan pembaharuan logo, guna meningkatkan brand 

equity perusahaan.  

b. VISI dan MISI PT. Bank BRI Syariah  

1) VISI 

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai 

kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. 
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2) MISI 

a) Mengetahui beragam kepribadian nasabah dan memberikan ragam pilihan  

finansial kepada  nasabah. 

b) Menyajikan produk  dan layanan yang berlandaskan nilai-nilai dan etika syariat 

islam  

c) Memberikan kemudahan akses kepada  nasabah melalui berbagai fasilitas  

d) Memberikan ketenangan kepada setiap individu dengan meningkatkan kualitas 

hidup yang penuh ketentraman 

c. Produk-produk PT. Bank BRI Syariah 

1) Produk Pendanaan 

a) Tabungan Faedah BRI syariah iB ialah salah satu produk simpanan yang 

menggunakan akad wadi’ah disertai berbagai manfaat dan dapat memudahkan 

nasabah saat bertransaksi.  

b) Tabungan Faedah Simpanan Pelajar iB ialah produk simpanan untuk pelajar 

yang disertai dengan beragam fitur menarik guna menumbuhkan minat 

menabung serta mengedukasi siswa seputar keuangan.  

c) Giro Faedah BRIsyariah iB ialah produk simpanan yang dapat digunakan 

melakukan transaksi keuangan yang pengambilan dananya dapat dilakukan 

dengan alat perintah pembayaran giro. Produk ini menggunakan akad Wadi’ah 

atau Mudharabah Mutlaqah. 

d) Deposito Faedah BRIsyariah iB ialah produk investasi dengan lama investasi 

nya sekitar 1, 3, 6 dan 12 bulan dengan akad Mudharabah Mutlaqah. 
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2) Produk Pembiayaan 

a) KPR Sejahtera BRIsyariah iB ialah jenis pembiayaan kepemilikan hunian yang 

ditujukan kepada nasabah yang berpenghasilan rendah yang disertai dengan 

bantuan dana khusus pembiayaan rumah. 

b) Oto Faedah BRIsyariah iB ialah pembiayaan yang pada nasabah yang hendak 

memiliki kendaraan, dengan akadnya yaitu Murabahah, Ijarah Muntahiya Bit 

Tamlik atau Musyarakah Mutanaqisah yang sistem pembayarannya berupa 

angsuran perbulan sesuai kesepakatan. 

c) Gadai Faedah BRIsyariah iB ialah produk pembiayaan dengan jaminan emas. 

Jaminan ini akan dipelihara oleh bank sesuai waktu yang telah disepakati, dan 

nasabah membayar biaya atas pemeliharaan ini. 

d) dll 

3) Produk Layanan 

a) Mitra Faedah BRIsyariah iB ialah produk kerjasama yang dilakukan bank 

dengan institusi tertentu yang disertai MOU resmi. Bank dapat memberikan 

pembiayaan secara langsung bagi karyawan yang memenuhi spesifikasi 

tertentu. 

b) KUR iB BRIsyariah ialah produk penyaluran dana kepada masyarakat dengan 

spesifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).88 

                                                           

88PT Bank BRI Syariah BRIS, Laporan Keuangan PT Bank BRI Syariah Tahun 2020, 

“Menyebarkan Layanan untuk UMKM di Pelosok Negeri,” 2021. 
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Gambar 4. 2 Struktur Organisasi PT. Bank BRI Syariah 
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3. PT. Bank BNI Syariah 

a. Sejarah PT. Bank BNI Syariah (BNIS) 

Sebelum resmi menjadi Bank Umum Syariah, sebelumnya BNIS 

merupakan unit usaha syariah yang berada di bawah naungan bank BNI. Tercetus 

nya ide pendirian BNIS berawal dari besarnya potensi perkembangan ekonomi 

berbasis islam di Indonesia yang tercatat sebagai negara berpenduduk muslim 

terbesar serta lima besar negara dengan penduduk terbesar di dunia. Potensi inilah 

yang kemudian dilihat Bank BNI sekaligus menjadi pondasi awal didirikannya PT. 

Bank BNI Syariah. 

Tepat pada 29 April 2000 BNIS resmi beroperasi. Pada tahun 2003 melalui 

corporate plan yang di miliki Bank BNI yang menyatakan bahwa UUS hanya 

berstatus temporer dan selanjutnya akan dilakukan pemisahan. Dengan terbitnya 

UU 21 tahun 2008 serta PBI 11/10/PBI/2009 tentang perbankan syariah, menjadi 

landasan kuat mempercepat pemisahan ini. Dan pada tanggal 19 Juni 2010 melalui 

Surat Keputusan yang dikeluarkan Gubernur Bank Indonesia 

No.12/41/KEP.GBI/2010 PT. Bank BNI Syariah dengan resmi dinyatakan 

beroperasi, dengan membawa visi “Menjadi Bank Syariah Pilihan Masyarakat yang 

Unggul dalam Layanan dan Kinerja”.  

b. VISI dan MISI PT. Bank BNI Syariah 

1) VISI 

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan 

kinerja. 
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2) MISI 

a) Berkontribusi dalam kehidupan masyarakat dan memerhatikan kondisi 

kelestarian lingkungan. 

b) Menyediakan kebutuhan masyarakat terhadap jasa perbankan yang berlandaskan 

nilai-nilai islam 

c) Memaksimalkan perolehan keuntungan bagi para investor 

d) Menjadi wadah kebanggaan para pegawai untuk menunjukan karya dan prestasi 

sekaligus sebagai media ibadah. 

e) rujukan perwujudan GCG yang baik dan amanah 

c. Produk-Produk PT. Bank BNI Syariah 

1) Produk Simpanan 

a) Tabungan BNI iB Hasanah yaitu produk tabungan yang menggunakan akad 

wadiah ataupun Mudharabah sebagai dasar transaksinya dan dilengkapi dengan 

berbagai fasilitas yang memudahkan nasabah  

b) BNI Giro iB Hasanah yaitu produk simpana dana dari nasabah yang 

penarikannya bisa kapan saja dengan alat berupa bilyet giro, cek, 

pemindahbukuan serta alat perintah pembayaran lainnya. Produk menggunakan 

akad Mudharabah ataupun akad wadiah dan dapat bermanfaat untuk menunjang 

bisnis yang dilakukan oleh nasabah. 

c) BNI Deposito iB Hasanah yaitu jenis produk investasi berjangka yang 

pengelolaannya menggunakan akad Mudharabah  dan dapat digunakan baik 

nasabah perorangan maupun kelompok. 

d) dll 
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2) Produk Pembiayaan  

a) Pembiayaan BNI Griya iB Hasanah yakni pembiayaan akad murabahah kepada 

nasabah yang hendak melakukan pembelian pembangunan, renovasi berupa 

tanah ataupun bangunan dan sejenisnya. Adapun sistem pembayarannya melalui 

angsuran hingga akhir pembiayaan. 

b) Pembiayaan BNI Oto iB Hasanah yakni pembiayaan berakad murabahah kepada 

nasabah yang hendak melakukan pembelian kendaraan. 

c) Pembiayaan Rahn Emas iB Hasanah yaitu pembiayaan yang dapat digunakan 

nasabah dengan kebutuhan dana mendesak dengan cara menjaminkan barang 

berupa emas baik itu berupa perhiasan ataupun batangan.  

d) BNI Mikro 2 iB Hasanah yaitu diperuntukkan bagi usaha-usaha mikro, 

pembiayaan dari 5 - 50 juta, dapat digunakan untuk keperluan usaha baik itu 

untuk modal maupun pemenuhan kebutuhan usaha yang lain. 

3) Produk Jasa 

a) Bidang bisnis yaitu berupa bank garansi, kliring, Surat Keterangan Bank (SKB).  

b) Bidang Keuangan seperti: Terima Setoran, , Transfer, Payment Center dll 

c) Bidang Kelembagaan yaitu: pembiayaan pendidikan (SPP), manajemen tunai 

BNIS serta Payroll Gaji. 

d) e-Banking yaitu: anjungan tunai mandiri, mBanking, dll 

e) Bidang Internasional yaitu berupa Letter of Credit (L/C) Impor dan Ekspor. Serta 

Treasury .89  

                                                           

89PT Bank BNI Syariah BNIS, Laporan Keuangan PT Bank BNI Syariah Tahun 2020, 

“Embracing New Opportunities,” 2021. 
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d. Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah 

Gambar 4. 3 Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah
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B. Hasil Penelitian 

1. Perhitungan EVA pada PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2018-2020 

a. Menghitung NOPAT (Net Operating After Tax) 

Rumus NOPAT yang digunakan untuk perusahaan syariah yaitu: 

NOPAT = (Laba Bersih Sebelum Pajak + Biaya Bagi Hasil) – Pajak 

Tabel 4.1. 1 Komponen NOPAT PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2018-2020 

Tahun 
Laba Bersih 

Sebelum Pajak 
Biaya Bagi Hasil Pajak 

2018 Rp.839,990,000,000 Rp.2,659,310,000,000 Rp.210,520,000,000 

2019 Rp.1,809,264,000,000 Rp.3,014,676,000,000 Rp.439,972,000,000 

2020 Rp.1,977,597,000,000 Rp.2,590,433,000,000 Rp.476,488,000,000 

Sumber: Data diolah peneliti 2022  

Tabel 4.1. 2 Nilai NOPAT PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2018-2020 

Tahun 
NOPAT 

= (Laba Bersih Sebelum Pajak + Biaya Bagi Hasil) – Pajak 

2018 Rp.3,288,780,000,000 

2019 Rp.4,383,968,000,000 

2020 Rp.4,091,542,000,000 

     Sumber: Data diolah peneliti 2022 

Berdasarkan tabel 4.1.1 dan 4.1.2 diketahui Nilai NOPAT yang diperoleh 

PT. Bank Syariah Mandiri dalam rentang tahun 2018-2020 menunjukkan fluktuasi. 

Terlihat pada tabel 4.1.2 terdapat kenaikan nilai NOPAT di tahun 2019 sebesar 

33.3%, dan di tahun 2020 terjadi penurunan nilai NOPAT sebesar 6.7%. Penyebab 

terjadinya fluktuasi ini dipengaruhi oleh penurunan biaya bagi hasil pada tahun 

2020. 

b. Menghitung Invested Capital (IC) 

IC = Total Pasiva – Hutang Jk. Pendek 
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Tabel 4.1. 3 Nilai IC PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2018-2020 

Tahun 
Total Pasiva  

(1) 

Hutang Jk Pendek 

(2) 

IC 

= 1 – 2 

2020 Rp.126,907,940,000,000 Rp.2,205,700,000 Rp.126,905,734,300,000 

2019 Rp.112,291,867,000,000 Rp.17,234,061,000 Rp.112,274,632,939,000 

2018 Rp.98,341,116,000,000 Rp.13,947,016,000 Rp.98,327,168,984,000 

Sumber: data diolah peneliti 2022 

Berbeda dengan nilai NOPAT, pada nilai Invested Capital (IC) PT. Bank 

Syariah Mandiri tahun 2018-2020 terjadi kenaikan nilai selama tiga tahun berturut-

turut. Pada tabel 4.1.3 dilihat terjadi kenaikan IC pada tahun 2019 sebesar 14.2% 

dan pada tahun 2020 sebesar 13%. Hal ini menandakan modal investasi atau 

pinjaman yang dimiliki PT. Bank Syariah Mandiri terus meningkat setiap tahunnya. 

Nilai ini akan mempengaruhi perolehan Capital charges PT. Bank Syariah Mandiri. 

c. Menghitung Weighted Average Cost Of Capital (WACC) 

WACC = [D x rd ( 1- T )] + ( E x re ) 

Dimana : 

1) Menghitung Tingkat Modal dari Hutang (D):  

Tingkat Hutang (D) = 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐇𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠 +𝐃𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐲𝐢𝐫𝐤𝐚𝐡

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐚
 x 100% 

Tabel 4.1. 4 Tingkat Modal (D) PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2018-2020 

Tahun 
Total Hutang + Dana 

Syirkah (1) 

Total Pasiva 

(2) 

D 

= (1 / 2) * 100% 

2018 Rp.89,926,951,000,000 Rp.98,341,116,000,000 91.44% 

2019 Rp.102,671,032,000,000 Rp.112,291,867,000,000 91.43% 

2020 Rp.115,693,381,000,000 Rp.126,907,940,000,000 91.16% 

Sumber: data diolah peneliti 2022 

Berdasarkan tabel 4.1.4 dapat dilihat tingkat  hutang bank BSM terus  

mengalami penurunan selama 3 tahun penelitian, meskipun tidak signifikan yakni 

hanya 0.01% pada 2019 dan 0.29% pada tahun 2020. 
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2) Menghitung Biaya Hutang (rd) :  

Cost Of Debt (rd) = 
𝐁𝐢𝐚𝐲𝐚 𝐁𝐚𝐠𝐢 𝐇𝐚𝐬𝐢𝐥 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐇𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠  𝐝𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐲𝐢𝐫𝐤𝐚𝐡
 x 100% 

Tabel 4.1. 5 Biaya Hutang (rd) PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2018-2020 

Tahun 

 

Biaya Bagi Hasil 

(1) 

Total Hutang + Dana 

Syirkah (2) 

rd 

= (1 / 2) * 100% 

2018 Rp.2,659,310,000,000 Rp.89,926,951,000,000 2.96% 

2019 Rp.3,014,676,000,000 Rp.102,671,032,000,000 2.94% 

2020 Rp.2,590,433,000,000 Rp.115,693,381,000,000 2.24% 

 Sumber: data diolah peneliti 2022 

Berdasarkan tabel 4.1.5 dapat dilihat biaya hutang bank BSM terus  

mengalami penurunan selama 3 tahun penelitian, yakni 0.7% pada tahun 2019 dan 

23.7%% pada tahun 2020. 

3) Menghitung Pajak Penghasilan (T) :  

Tingkat Pajak (T) = 
𝐁𝐞𝐛𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 

𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡 𝐒𝐞𝐛𝐞𝐥𝐮𝐦 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 
 x 100% 

Tabel 4.1. 6 Pajak (Tax) PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2018-2020 

Tahun 
Beban Pajak 

(1) 

Laba Bersih 

Sebelum Pajak (2) 

Tax 

= (1 / 2) * 100% 

2018 Rp.210,520,000,000 Rp.815,733,000,000 25.81% 

2019 Rp.439,972,000,000 Rp.1,715,006,000,000 25.65% 

2020 Rp.476,488,000,000 Rp.1,910,976,000,000 24.93% 

Sumber: data diolah peneliti 2022 

Berdasarkan tabel 4.1.6 dapat dilihat tingkat pajak bank BSM terus  

mengalami penurunan selama 3 tahun penelitian, meskipun tidak terlalu signifikan 

yakni hanya 0.5% pada tahun 2019 dan 2.8% pada tahun 2020. 

4) Menghitung Tingkat Modal dari Ekuitas (E) :  

Tingkat Modal (E) = 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐤𝐮𝐢𝐭𝐚𝐬 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐚 
 x 100% 
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Tabel 4.1. 7 Tingkat Modal (E) PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2018-2020 

Tahun 
Total Ekuitas 

(1) 

Total Pasiva 

(2) 

E 

= (1 / 2) * 100% 

2018 Rp.8,039,165,000,000 Rp.98,341,116,000,000 8.17% 

2019 Rp.9,245,835,000,000 Rp.112,291,867,000,000 8.23% 

2020 Rp.10,839,559,000,000 Rp.126,907,940,000,000 8.54% 

Sumber: data diolah peneliti 2022 

Berdasarkan tabel 4.1.7 dapat dilihat tingkat Ekuitas/modal bank BSM terus  

mengalami peningkatan selama 3 tahun penelitian, meskipun tidak signifikan yakni 

sebesar 0.7% pada tahun 2019 dan 3.7% pada tahun 2020. 

5) Menghitung Biaya Modal (re) :  

Cost Of Equity = 
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡 𝐒𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐤𝐮𝐢𝐭𝐚𝐬 
 x 100% 

Tabel 4.1. 8 Biaya Modal (re) PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2018-2020 

Tahun 
Laba Bersih Setelah 

Pajak (1) 

Total Ekuitas 

(2) 

Re 

= (1 / 2) * 100% 

2018 Rp.605,213,000,000 Rp.8,039,165,000,000 7.53% 

2019 Rp.1,275,034,000,000 Rp.9,245,835,000,000 13.79% 

2020 Rp.1,434,488,000,000 Rp.10,839,559,000,000 13.23% 

Sumber: data diolah peneliti 2022 

Berdasarkan tabel 4.1.8 dapat dilihat biaya ekuitas/modal bank BSM terus  

mengalami fluktuasi selama 3 tahun penelitian, diketahui pada tahun 2019 

meningkat sebesar 83.1% dan pada tahun 2020 menurun sebesar 4%. Setelah 

seluruh komponen Weighted Average Cost Of Capital (WACC) diperoleh, adapun 

hasil perhitungan WACC PT. Bank Syariah Mandiri sebagai berikut: 

Tabel 4.1. 9 Komponen WACC PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2018-2020 

Tahun D rd Tax E re 

2018 91.44% 2.96% 25.81% 8.17% 7.53% 

2019 91.43% 2.94% 25.65% 8.23% 13.79% 

2020 91.16% 2.24% 24.93% 8.54% 13.23% 

Sumber : data diolah peneliti 2022 
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Tabel 4.1. 10 Nilai WACC PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2018-2020 

Tahun 
WACC 

= [D x rd ( 1- T )] + ( E x re ) 

2018 2.62% 

2019 3.13% 

2020 2.66% 

Sumber : data diolah peneliti 2022 

Berdasarkan tabel 4.1.9 dan 4.1.10 diketahui nilai WACC yang diperoleh 

PT. Bank Syariah Mandiri setelah menjumlahkan unsur-unsur modal berdasarkan 

proporsi relatifnya terlihat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 naik sebesar 

19.4% dan pada tahun 2020 turun sebesar 15%. Hal ini menandakan harapan 

pengembalian minimum dari modal yang dimiliki PT. Bank Syariah Mandiri 

mengalami fluktuasi. 

d. Menghitung Capital charges (CC) 

Capital charges = WACC x IC 

Tabel 4.1. 11 Nilai CC PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2018-2020 

Tahun WACC IC 
CC 

= WACC x IC 

2018 2.62% Rp.98,327,168,984,000 Rp.2,577,856,879,284 

2019 3.13% Rp.112,274,632,939,000 Rp.3,515,777,684,623 

2020 2.66% Rp.126,905,734,300,000 Rp.3,378,956,598,681 

Sumber : data diolah peneliti 2022 

Berdasarkan tabel 4.1.11 Nilai Capital charges (CC) atau kesempatan 

modal dari kegiatan investasi yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri mengalami 

fluktuasi. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar  36.4% dan pada tahun 2020 

menurun sebesar 3.9. Terjadinya fluktuasi ini sedikit banyaknya dipengaruhi oleh 

nilai WACC yang juga berfluktuasi, khususnya pada tahun 2020 yang mengalami 

penurunan nilai. Hal ini berarti nilai kesempatan investasi yang dihasilkan PT. Bank 
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Syariah Mandiri mengalami fluktuasi selama tiga tahun masa penelitian, dengan 

penurunan yang tidak terlalu signifikan. 

e. Menghitung Nilai Economic Value Added (EVA).  

EVA = NOPAT – Capital Charges 

Tabel 4.1. 12 Nilai EVA PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2018-2020 

Tahun NOPAT CC 
EVA 

= NOPAT – CC 

2018 Rp.3,288,780,000,000 Rp.2,577,856,879,284 Rp.710,923,120,716 

2019 Rp.4,383,968,000,000 Rp.3,515,777,684,623 Rp.868,190,315,377 

2020 Rp.4,091,542,000,000 Rp.3,378,956,598,681 Rp.712,585,401,319 

Sumber : data diolah peneliti 2022 

Berdasarkan tabel 4.1.12 Nilai EVA yang diperoleh PT. Bank Syariah 

Mandiri pada tahun 2018-2020 menunjukkan nilai EVA yang Positif (EVA>0) dan 

berfluktuasi, dimana pada tahun 2019 nilai EVA yang diperoleh meningkat sebesar 

22.1% dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2020 menurun sebesar 17.9%. Hal 

ini disebabkan karena nilai NOPAT dan Capital charge PT. Bank Syariah Mandiri 

mengalami penurunan di tahun 2020, sehingga nilai EVA yang diperoleh pun 

mengalami penurunan.  

2. Perhitungan EVA pada PT. Bank BRI Syariah Tahun 2018-2020 

a. Menghitung NOPAT (Net Operating After Tax) 

NOPAT = (Laba Bersih Sebelum Pajak + Biaya Bagi Hasil) – Pajak 

Tabel 4.2. 1 Komponen NOPAT PT. Bank BRI Syariah tahun 2018-2020 

Tahun 
Laba Bersih 

Sebelum Pajak 
Biaya Bagi Hasil Pajak 

2018 Rp.157,473,000,000 Rp.1,317,100,000,000 Rp.44,914,000,000 

2019 Rp.118,378,000,000 Rp.1,320,886,000,000 Rp.42,849,000,000 

2020 Rp.433,258,000,000 Rp.1,458,915,000,000 Rp.157,177,000,000 

Sumber: data diolah peneliti 2022 

Tabel 4.2. 2 Nilai NOPAT PT. Bank BRI Syariah tahun 2018-2020 
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Tahun 

NOPAT 

= (Laba Bersih Sebelum Pajak + Biaya Bagi Hasil) – Pajak 

2018 Rp.1,429,659,000,000 

2019 Rp.1,396,415,000,000 

2020 Rp.1,734,996,000,000 

Sumber: data diolah peneliti 2022 

Berdasarkan tabel 4.2.1 dan 4.2.2 Nilai NOPAT yang diperoleh PT. Bank 

BRI Syariah dalam rentang tahun 2018-2020 mengalami fluktuasi. Terlihat pada 

tahun 2019 terjadi penurunan NOPAT sebesar 2.3%, dan pada tahun 2020 

meningkat sebesar 24.2%. Penurunan NOPAT pada tahun 2019 terjadi karena 

perolehan laba bersih sebelum pajak PT. Bank BRI Syariah mengalami penurunan 

sebesar 25% dibanding tahun sebelumnya. 

b. Menghitung Invested Capital (IC) 

IC = Total Pasiva – Hutang Jk. Pendek 

Tabel 4.2. 3 Nilai IC PT. Bank BRI Syariah tahun 2018-2020 

Tahun 
Total Pasiva 

(1) 

Hutang Jk 

Pendek (2) 

IC 

= 1 - 2 

2018 Rp.37,915,084,000,000 Rp.8,036,035,000 Rp.37,907,047,965,000 

2019 Rp.43,123,488,000,000 Rp.9,176,268,000 Rp.43,114,311,732,000 

2020 Rp.57,715,586,000,000 Rp.1,150,413,000 Rp.57,714,435,587,000 

Sumber: data diolah peneliti 2022 

Berdasarkan tabel 4.2.3 di atas, Nilai Invested Capital (IC) PT. Bank BRI 

Syariah tahun 2018-2020 terus mengalami kenaikan pada tiga tahun masa 

penelitian selama berturut-turut. Dari tahun 2018 ke 2019 meningkat sebesar 13.7% 

dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 33.9%. Hal ini menandakan dalam rentang 

tahun 2018-2020 modal investasi atau pinjaman yang dimiliki PT. Bank BRI 

Syariah terus meningkat. 
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c. Menghitung Weighted Average Cost Of Capital (WACC) 

WACC = [D x rd ( 1- T )] + ( E x re ) 

1) Menghitung Tingkat Modal dari Hutang (D):  

Tingkat Hutang (D) = 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐇𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠 +𝐃𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐲𝐢𝐫𝐤𝐚𝐡

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐚
 x 100% 

Tabel 4.2. 4 Tingkat Modal (D) PT. Bank BRI Syariah tahun 2018-2020 

Tahun 
Total Hutang + Dana 

Syirkah (1) 

Total Pasiva 

(2) 

D 

= (1 / 2) * 100% 

2018 Rp.32,888,444,000,000 Rp.37,915,084,000,000 86.74% 

2019 Rp.38,035,452,000,000 Rp.43,123,488,000,000 88.20% 

2020 Rp.52,271,298,000,000 Rp.57,715,586,000,000 90.57% 

Sumber: data diolah peneliti 2022 

Berdasarkan tabel 4.2.4 dapat dilihat tingkat  hutang bank BRIS terus  

mengalami peningkatan selama 3 tahun penelitian, meskipun tidak signifikan yakni 

hanya 1.6% pada tahun 2019 dan 2.6% pada tahun 2020. 

2) Menghitung Biaya Hutang Jangka Pendek (rd) :  

Cost Of Debt (rd) = 
𝐁𝐢𝐚𝐲𝐚 𝐁𝐚𝐠𝐢 𝐇𝐚𝐬𝐢𝐥 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐇𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠  𝐝𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐲𝐢𝐫𝐤𝐚𝐡
 x 100% 

Tabel 4.2. 5 Biaya Hutang (rd) PT. Bank BRI Syariah tahun 2018-2020 

Tahun 
Biaya Bagi Hasil 

(1) 

Total Hutang + Dana 

Syirkah (2) 

rd 

= (1 / 2) * 100% 

2018 Rp.1,317,100,000,000 Rp.32,888,444,000,000 4.00% 

2019 Rp.1,320,886,000,000 Rp.38,035,452,000,000 3.47% 

2020 Rp.1,458,915,000,000 Rp.52,271,298,000,000 2.79% 

Sumber: data diolah peneliti 2022 

Berdasarkan tabel 4.2.5 dapat dilihat biya hutang bank BRIS terus  

mengalami penurunan selama 3 tahun penelitian, yakni sebesar 13.2% pada tahun 

2019 dan 19.6% pada tahun 2020. 

3) Menghitung Pajak Penghasilan (T) :  

Tingkat Pajak (T) = 
𝐁𝐞𝐛𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 

𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡 𝐒𝐞𝐛𝐞𝐥𝐮𝐦 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 
 x 100% 
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Tabel 4.2. 6 Pajak (Tax) PT. Bank BRI Syariah tahun 2018-2020 

Tahun 
Beban Pajak 

(1) 

Laba Bersih 

Sebelum Pajak (2) 

Tax 

= (1 / 2) * 100% 

2018 Rp.44,914,000,000 Rp.151,514,000,000 29.64% 

2019 Rp.42,849,000,000 Rp.116,865,000,000 36.67% 

2020 Rp.157,177,000,000 Rp.405,231,000,000 38.79% 

Sumber: data diolah peneliti 2022 

Berdasarkan tabel 4.2.6 dapat dilihat tingkat pajak bank BRIS terus  

mengalami peningkatan selama 3 tahun penelitian, yakni sebesar 23.6% pada tahun 

2019 dan 5.7% pada tahun 2020. 

4) Menghitung Tingkat Modal dari Ekuitas (E) :  

Tingkat Modal (E) = 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐤𝐮𝐢𝐭𝐚𝐬 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐚 
 x 100% 

Tabel 4.2. 7 Tingkat Modal (E) PT. Bank BRI Syariah tahun 2018-2020 

Tahun 
Total Ekuitas 

(1) 

Total Pasiva 

(2) 

E 

= (1 / 2) * 100% 

2018 Rp.5,026,640,000,000 Rp.37,915,084,000,000 13.26% 

2019 Rp.5,088,036,000,000 Rp.43,123,488,000,000 11.80% 

2020 Rp.5,444,288,000,000 Rp.57,715,586,000,000 9.43% 

Sumber: data diolah peneliti 2022 

Berdasarkan tabel 4.2.7 dapat dilihat tingkat  modal bank BRIS terus  

mengalami penurunan selama 3 tahun penelitian, yakni sebesar 11% pada tahun 

2019 dan 20% pada tahun 2020. 

5) Menghitung Biaya Ekuitas (re) :  

Cost Of Equity = 
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡 𝐒𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐤𝐮𝐢𝐭𝐚𝐬 
 x 100% 

Tabel 4.2. 8 Biaya Modal (re) PT. Bank BRI Syariah tahun 2018-2020 

Tahun 
Laba Bersih Setelah 

Pajak (1) 

Total Ekuitas 

(2) 

re 

= (1 / 2) * 100% 

2018 Rp.106,600,000,000 Rp.5,026,640,000,000 2.12% 

2019 Rp.74,016,000,000 Rp.5,088,036,000,000 1.45% 

2020 Rp.248,054,000,000 Rp.5,444,288,000,000 4.56% 

Sumber: data diolah peneliti 2022 
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Berdasarkan tabel 4.2.8 dapat dilihat biaya modal bank BRIS  mengalami 

fluktuasi selama 3 tahun penelitian, diketahui  pada tahun 2019 terjadi penurunan 

sebesar 31.4% dan pada tahun 2020 naik signifikan sebesar 213%. Setelah seluruh 

komponen Weighted Average Cost Of Capital (WACC) diperoleh, adapun hasil 

perhitungan WACC pada PT. Bank BRI Syariah tahun 2018-2020 dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.2. 9 Komponen WACC PT. Bank BRI Syariah tahun 2018-2020 

Tahun D rd Tax E re 

2018 86.74% 4.00% 29.64% 13.26% 2.12% 

2019 88.20% 3.47% 36.67% 11.80% 1.45% 

2020 90.57% 2.79% 38.79% 9.43% 4.56% 

Sumber: data diolah peneliti 2022 

Tabel 4.2. 10 Nilai WACC PT. Bank BRI Syariah tahun 2018-2020 

Tahun 
WACC 

= [D x rd ( 1- T )] + ( E x re ) 

2018 2.73% 

2019 2.11% 

2020 1.98% 

Sumber: data diolah peneliti 2022 

Berdasarkan tabel 4.2.9 dan 4.2.10 di atas, nilai WACC atau biaya modal 

rata-rata tertimbang yang diperoleh PT. Bank BRI Syariah setelah menjumlahkan 

unsur-unsur modal berdasarkan proporsi relatifnya terus mengalami penurunan 

selama tiga tahun masa penelitian. Pada tahun 2019 menurun sebesar 22.5% dan 

pada tahun 2020 turun lagi sebesar 6.4 menjadi 1.98%. Hal ini menandakan biaya 

pengembalian minimum dari kegiatan usaha PT. Bank BRI Syariah selama tahun 

2018-2020 terus menurun. 
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d. Menghitung Capital charges (CC) 

Capital charges = WACC x IC 

Tabel 4.2. 11 Nilai CC PT. Bank BRI Syariah tahun 2018-2020 

Tahun WACC IC 
CC 

= WACC x IC 

2018 2.73% Rp.37,907,047,965,000 Rp.1,033,046,919,777 

2019 2.11% Rp.43,114,311,732,000 Rp.910,400,321,573 

2020 1.98% Rp.57,714,435,587,000 Rp.1,141,076,706,724 

Sumber: data diolah peneliti 2022 

Nilai Capital charges (CC) atau kesempatan modal dari kegiatan investasi 

yang dilakukan PT. Bank BRI Syariah setelah menghitung nilai keseluruhan hutang 

dan nilai rata-rata tertimbang menunjukan nilai yang fluktuatif. Pada tahun 2018 ke  

tahun 2019 menurun sebesar 11.9%, dan di tahun 2020 meningkat sebesar 25.3%. 

Hal ini disebabkan nilai WACC yang dimiliki PT. Bank BRI Syariah terus menurun 

berbanding terbalik dengan nilai IC yang terus meningkat selama masa penelitian 

sehingga menghasilkan nilai Capital charges yang berfluktuasi. 

e. Menghitung Nilai Economic Value Added (EVA).  

EVA = NOPAT – Capital Charges 

Tabel 4.2. 12 Nilai EVA PT. Bank BRI Syariah tahun 2018-2020 

Tahun NOPAT CC 
EVA 

= NOPAT - CC 

2018 Rp.1,429,659,000,000 Rp.1,033,046,919,777 Rp.396,612,080,223 

2019 Rp.1,396,415,000,000 Rp.910,400,321,573 Rp.486,014,678,427 

2020 Rp.1,734,996,000,000 Rp.1,141,076,706,724 Rp.593,919,293,276 

Sumber: data diolah peneliti 2022 

Berdasarkan tabel 4.2.12 Nilai EVA yang diperoleh PT. Bank BRI Syariah 

pada tahun 2018-2020 menunjukkan nilai yang positif (EVA>0) dan terus 

meningkat. Dimana pada tahun 2019 nilai EVA yang diperoleh meningkat sebesar 
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22.5% dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2020 meningkat lagi sebesar 22.2%. 

Meskipun terjadi Fluktuasi pada nilai NOPAT dan Capital charges selama tiga 

tahun penelitian, nilai NOPAT yang dihasilkan PT. Bank BRI Syariah tetap lebih 

besar dari nilai Capital charges (biaya modal) sehingga EVA yang diperoleh tetap 

positif dan terus meningkat.  

3. Perhitungan EVA pada PT. Bank BNI Syariah Tahun 2018-2020 

a. Menghitung NOPAT (Net Operating After Tax) 

NOPAT = (Laba Bersih Sebelum Pajak + Biaya Bagi Hasil) – Pajak 

Tabel 4.3. 1 Komponen NOPAT PT. Bank BNI Syariah tahun 2018-2020 

Tahun 
Laba Bersih 

Sebelum Pajak 
Biaya Bagi Hasil Pajak 

2018 Rp.568,000,000,000 Rp.1,008,000,000,000 Rp.134,000,000,000 

2019 Rp.843,000,000,000 Rp.991,000,000,000 Rp.197,000,000,000 

2020 Rp.713,000,000,000 Rp.920,000,000,000 Rp.184,000,000,000 

Sumber: data diolah peneliti 2022 

Tabel 4.3. 2 Nilai NOPAT PT. Bank BNI Syariah tahun 2018-2020 

Tahun 
NOPAT 

= Laba Bersih Sebelum Pajak + Biaya Bagi Hasil) – Pajak 

2018 Rp.1,442,000,000,000 

2019 Rp.1,637,000,000,000 

2020 Rp.1,449,000,000,000 

Sumber: data diolah peneliti 2022 

Berdasarkan tabel 4.3.1 dan 4.3.2 di atas diketahui Nilai NOPAT yang 

diperoleh PT. Bank BNI Syariah dalam rentang tahun 2018-2020 mengalami 

fluktuasi. Pada tahun 2018 ke tahun 2019 NOPAT yang diperoleh meningkat 

sebesar 13.5% dan di tahun 2020 nilai ini kemudian menurun sebesar 11.5%. 

Fluktuasi ini disebabkan oleh penurunan laba bersih sebelum pajak di tahun 2020. 
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Selain itu biaya bagi hasil yang dimiliki PT. Bank BNI Syariah pada tiga tahun 

masa penelitian juga terlihat mengalami penurunan.  

b. Menghitung Invested Capital (IC) 

IC = Total Pasiva – Hutang Jk. Pendek 

Tabel 4.3. 3 Nilai IC PT. Bank BNI Syariah tahun 2018-2020 

Tahun 
Total Pasiva 

(1) 

Hutang Jk 

Pendek (2) 

IC 

= 1 - 2 

2018 Rp.41,049,000,000,000 Rp.8,965,392,000 Rp.41,040,034,608,000 

2019 Rp.49,980,000,000,000 Rp.12,225,395,000 Rp.49,967,774,605,000 

2020 Rp.55,009,000,000,000 Rp.1,203,165,000 Rp.55,007,796,835,000 

Sumber: data diolah peneliti 2022 

Berdasarkan tabel 4.3.3 Nilai Invested Capital (IC) PT. Bank BNI Syariah tahun 

2018-2020 terus mengalami kenaikan pada tiga tahun selama berturut-turut. Seperti 

yang terlihat pada tabel di atas, di tahun 2019 nilai IC meningkat sebesar 21.8% dan 

di tahun 2020 meningkat sebesar 10.1%. Hal ini berarti dalam rentang tiga tahun 

2018-2020 modal investasi atau pinjaman yang dimiliki PT. Bank BNI Syariah 

terus meningkat. 

c. Menghitung Weighted Average Cost Of Capital (WACC) 

WACC = [D x rd ( 1- T )] + ( E x re ) 

1) Menghitung Tingkat Modal dari Hutang (D):  

Tingkat Hutang (D) = 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐇𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠 +𝐃𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐲𝐢𝐫𝐤𝐚𝐡

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐚
 x 100% 

Tabel 4.3. 4 Tingkat Modal (D) PT. Bank BNI Syariah tahun 2018-2020 

Tahun 
Total Hutang + Dana 

Syirkah (1) 

Total Pasiva 

(2) 

D 

= (1 / 2) * 100% 

2018 Rp.36,806,179,000,000 Rp.41,049,000,000,000 89.66% 

2019 Rp.45,244,946,000,000 Rp.49,980,000,000,000 90.53% 

2020 Rp.49,550,124,000,000 Rp.55,009,000,000,000 90.08% 

Sumber: data diolah peneliti 2022 
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Berdasarkan tabel 4.2.4 dapat dilihat tingkat hutang bank BNIS mengalami 

fluktuasi selama 3 tahun penelitian, meskipun tidak signifikan yakni meningkat 

0.9% pada tahun 2019 dan menurun 0.5% pada tahun 2020. 

2) Menghitung Biaya Hutang Jangka Pendek (rd) :  

Cost Of Debt (rd) = 
𝐁𝐢𝐚𝐲𝐚 𝐁𝐚𝐠𝐢 𝐇𝐚𝐬𝐢𝐥 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐇𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠  𝐝𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐲𝐢𝐫𝐤𝐚𝐡
 x 100% 

Tabel 4.3. 5 Biaya Hutang (rd) PT. Bank BNI Syariah tahun 2018-2020 

Tahun 
Biaya Bagi Hasil 

(1) 

Total Hutang + Dana 

Syirkah (2) 

rd 

= (1 / 2) * 100% 

2018 Rp.1,008,000,000,000 Rp.36,806,179,000,000 2.74% 

2019 Rp.991,000,000,000 Rp.45,244,946,000,000 2.19% 

2020 Rp.920,000,000,000 Rp.49,550,124,000,000 1.86% 

Sumber: data diolah peneliti 2022 

Berdasarkan tabel 4.2.5 dapat dilihat biaya hutang bank BNIS terus 

mengalami penurunan selama 3 tahun penelitian, yakni turun sebesar 20% pada 

tahun 2019 dan 15.2% pada tahun 2020. 

3) Menghitung Pajak Penghasilan (T) :  

Tingkat Pajak (T) = 
𝐁𝐞𝐛𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 

𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡 𝐒𝐞𝐛𝐞𝐥𝐮𝐦 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 
 x 100% 

Tabel 4.3. 6 Pajak (Tax) PT. Bank BNI Syariah tahun 2018-2020 

Tahun 
Beban Pajak 

(1) 

Laba Bersih 

Sebelum Pajak (2) 

Tax 

= (1 / 2) * 100% 

2018 Rp.134,000,000,000 Rp.550,000,000,000 24.36% 

2019 Rp.197,000,000,000 Rp.800,000,000,000 24.63% 

2020 Rp.184,000,000,000 Rp.689,000,000,000 26.71% 

Sumber: data diolah peneliti 2022 

Berdasarkan tabel 4.2.6 dapat dilihat tingkat pajak bank BNIS terus 

mengalami peningkatan selama 3 tahun penelitian, meskipun tidak signifikan yakni 

sebesar 1% pada tahun 2019 dan 8.4% pada tahun 2020. 
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4) Menghitung Tingkat Modal dari Ekuitas (E) :  

Tingkat Modal (E) = 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐤𝐮𝐢𝐭𝐚𝐬 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐚 
 x 100% 

Tabel 4.3. 7 Tingkat Modal (E) PT. Bank BNI Syariah tahun 2018-2020 

Tahun 
Total Ekuitas 

(1) 

Total Pasiva 

(2) 

E 

= (1 / 2) * 100% 

2018 Rp.4,242,000,000,000 Rp.41,049,000,000,000 10.33% 

2019 Rp.4,735,000,000,000 Rp.49,980,000,000,000 9.47% 

2020 Rp.5,459,000,000,000 Rp.55,009,000,000,000 9.92% 

Sumber: data diolah peneliti 2022 

Berdasarkan tabel 4.2.7 dapat dilihat tingkat modal bank BNIS mengalami 

fluktuasi selama 3 tahun penelitian, yakni turun sebesar 8.3% pada tahun 2019 dan 

naik sebesar 4.7% pada tahun 2020. 

5) Menghitung Biaya Ekuitas (re) :  

Cost Of Equity = 
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡 𝐒𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐤𝐮𝐢𝐭𝐚𝐬 
 x 100% 

Tabel 4.3. 8 Biaya Modal (re) PT. Bank BNI Syariah tahun 2018-2020 

Tahun 
Laba Bersih 

Setelah Pajak (1) 

Total Ekuitas 

(2) 

Re 

= (1 / 2) * 100% 

2018 Rp.416,000,000,000 Rp.4,242,000,000,000 9.81% 

2019 Rp.603,000,000,000 Rp.4,735,000,000,000 12.73% 

2020 Rp.505,000,000,000 Rp.5,459,000,000,000 9.25% 

Sumber: data diolah peneliti 2022 

Berdasarkan tabel 4.2.8 dapat dilihat biaya modal bank BNIS mengalami 

fluktuasi selama 3 tahun penelitian, yakni naik sebesar 29.8% pada tahun 2019 dan 

turun sebesar 27.3% pada tahun 2020. Setelah mengetahui seluruh komponen 

Weighted Average Cost Of Capital (WACC), adapun hasil perhitungan WACC 

pada PT. Bank BNI Syariah tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.3. 9 Komponen WACC PT. Bank BNI Syariah tahun 2018-2020 

Tahun D rd Tax E re 

2018 89.66% 2.74% 24.36% 10.33% 9.81% 

2019 90.53% 2.19% 24.63% 9.47% 12.73% 

2020 90.08% 1.86% 26.71% 9.92% 9.25% 

Sumber: data diolah peneliti 2022 

Tabel 4.3. 10 Nilai WACC PT. Bank BNI Syariah tahun 2018-2020 

Tahun 
WACC 

= [D x rd ( 1- T )] + ( E x re ) 

2018 2.87% 

2019 2.70% 

2020 2.14% 

Sumber: data diolah peneliti 2022 

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai WACC atau rata-rata tertimbang 

yang diperoleh PT. Bank BNI Syariah setelah menjumlahkan unsur-unsur modal 

berdasarkan proporsi relatifnya terus mengalami penurunan selama tiga tahun masa 

penelitian. Pada tahun 2019 menurun sebesar 5.9% dan pada tahun 2020 turun 

sebesar 20.6%. hal ini berarti biaya pengembalian minimum dari kegiatan usaha 

PT. Bank BNI Syariah selama tahun 2018-2020 terus menurun. 

d. Menghitung Capital charges (CC) 

Capital charges = WACC x IC 

Tabel 4.3. 11 Nilai CC PT. Bank BNI Syariah tahun 2018-2020 

Tahun WACC IC 
CC 

= WACC x IC 

2018 2.87% Rp.41,040,034,608,000 Rp.1,178,157,171,381 

2019 2.70% Rp.49,967,774,605,000 Rp.1,349,636,040,503 

2020 2.14% Rp.55,007,796,835,000 Rp.1,179,284,801,009 

Sumber: data diolah peneliti 2022 
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Berdasarkan tabel 4.3.11 Nilai Capital charges (CC) yang menunjukkan 

kesempatan modal dari kegiatan investasi yang dilakukan PT. Bank BNI Syariah 

setelah menghitung nilai keseluruhan hutang dan nilai rata-rata tertimbang 

menunjukan nilai yang fluktuatif. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan nilai sebesar 

14.6% dan di tahun  2020 terjadi penurunan sebesar 12.6%. Nilai WACC yang 

dimiliki PT. Bank BNI Syariah berbanding terbalik dengan nilai IC dan 

menghasilkan nilai Capital charges yang fluktuatif. 

e. Menghitung Nilai Economic Value Added (EVA).  

EVA = NOPAT – Capital Charges 

Tabel 4.3. 12 Nilai EVA PT. Bank BNI Syariah tahun 2018-2020 

Tahun NOPAT CC 
EVA 

= NOPAT - CC 

2018 Rp.1,442,000,000,000 Rp.1,178,157,171,381 Rp.263,842,828,619 

2019 Rp.1,637,000,000,000 Rp.1,349,636,040,503 Rp.287,363,959,497 

2020 Rp.1,449,000,000,000 Rp.1,179,284,801,009 Rp.269,715,198,991 

Sumber: data diolah peneliti 2022 

Berdasarkan tabel 4.3.12 Nilai EVA yang diperoleh PT. Bank BNI Syariah 

pada tahun 2018-2020 memperlihatkan nilai yang positif (EVA > 0) dan 

berfluktuasi. Pada tahun 2018 ke 2019 nilainya meningkat sebesar 8.9% dan pada 

2020 nilai ini turun sebesar 6.1%. Fluktuasi ini disebabkan oleh nilai NOPAT dan 

Capital charges  PT. Bank BNI Syariah yang menunjukkan penurunan di tahun 

2020.  

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Menurut Keown, teori EVA dirumuskan dua ahli yaitu Merton H. Miller 

dan Franco Modigliani antara tahun 1958–1966. Keduanya berpendapat 
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keuntungan ekonomis ialah bagian dari penciptaan nilai yang ada dalam 

perusahaan, dan biaya modal (cost of capital) akan ditetapkan berdasarkan tingkat 

resiko dan harapan investasi oleh investor.90 EVA merupakan konsep dasar yang 

mengukur kinerja keuangan melalui nilai tambah yang mampu diperoleh 

perusahaan melebihi tingkat pengembalian kepada kreditur maupun investor 

ekuitas perusahaan.91 EVA menggambarkan laba yang tersisa setelah dikurangi 

dengan seluruh biaya modal termasuk modal ekuitas. 

1. Pembahasan EVA Bank Mandiri Syariah 

 

Gambar 4. 4 Economic Value Added PT. Bank Syariah Mandiri 

Nilai EVA yang diperoleh PT. Bank Syariah Mandiri pada tahun 2018-2020 

menunjukkan nilai yang positif (EVA > 0). Hal ini menandakan, PT. Bank Syariah 

Mandiri mampu menghasilkan nilai tambah dalam kegiatan usahanya. Akan tetapi 

meskipun bernilai positif, pada rentang tiga tahun masa penelitian ini terjadi 

fluktuasi pada nilai EVA yang dihasilkan. Pada tahun 2018 nilai EVA yang 

diperoleh sebesar Rp.710,923,120,716 meningkat pada tahun 2019 sebesar 33.3% 

                                                           

90Yuniarta, Sinarwati, dan Winata. 

91Irawan dan Manurung, h. 34. 
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menjadi Rp.868,190,315,377 kemudian menurun pada tahun 2020 sebesar 6.7%.  

menjadi Rp.712,585,401,319. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai NOPAT PT. 

Bank Syariah Mandiri pada tahun 2020, juga diikuti oleh penurunan nilai Capital 

charge yang dipengaruhi oleh WACC yang juga mengalami penurunan. 

Berdasarkan hasil penelitian Nilai NOPAT yang diperoleh lebih besar 

dibandingkan nilai Capital charge sehingga tetap dapat diperoleh nilai EVA yang 

positif. 

2. Pembahasan EVA PT. Bank BRI Syariah 

 
Gambar 4. 5 Economic Value Added  PT. Bank BRI Syariah 

Nilai EVA yang diperoleh PT. Bank BRI Syariah pada tahun 2018-2020 

menunjukkan nilai yang positif (EVA>0). Hal ini berarti dalam rentang tiga tahun 

masa penelitian, PT. Bank BRI Syariah mampu menghasilkan nilai tambah dalam 

kegiatan usahanya. Selain itu jika diperhatikan, selama tiga tahun ini pula nilai EVA 

yang dihasilkan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 nilai yang 

diperoleh sebesar Rp.396,612,080,223, pada 2019 nilai ini meningkat sebesar 

22.5% menjadi Rp.486,014,678,427 kemudian di tahun berikutnya yaitu 2020 nilai 

ini meningkat kembali sebesar 22.2% menjadi Rp.593,919,293,276. Meskipun nilai 

NOPAT dan Capital charges mengalami fluktuasi selama tiga tahun penelitian. 
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Nilai NOPAT yang dihasilkan PT. Bank BRI Syariah tetap lebih besar dari nilai 

Capital charges (biaya modal) sehingga EVA yang diperoleh tetap positif dan terus 

meningkat.  

3. Pembahasan EVA PT. Bank BNI Syariah 

 

Gambar 4. 6 Economic Value Added PT. Bank BNI Syariah 

Nilai EVA yang diperoleh PT. Bank BNI Syariah pada tahun 2018-2020 

memperlihatkan nilai yang positif (EVA > 0). Hal ini berarti PT. Bank BNI Syariah 

mampu menghasilkan nilai tambah untuk perusahaan dalam kegiatan usahanya. 

Meskipun memperlihatkan nilai EVA yang positif, akan tetapi dari segi 

pertambahan nilai yang diperoleh masih menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2018 

nilai yang diperoleh perusahaan sebesar Rp.263,842,828,619 dan pada tahun 2019 

nilainya meningkat sebesar 8.9%  menjadi Rp.287,363,959,497, akan tetapi di 

tahun berikutnya yaitu 2020 nilai ini turun sebesar 6.1%. menjadi 

Rp.269,715,198,991. Diketahui nilai NOPAT menunjukkan penurunan laba di 

tahun 2020. Penurunan laba ini beriringan dengan penurunan biaya Capital charges 

sehingga nilai NOPAT dan Capital charges  sama-sama menunjukkan fluktuasi. 

Berdasarkan hasil perhitungan, tingkat pengembalian  modal  masih lebih besar 
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dibandingkan dengan  biaya modal sehingga PT. Bank BNI Syariah menghasilkan 

nilai EVA yang positif. 

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya dapat menjawab rumusan 

pertanyaan bahwa ketiga Bank BUMN Syariah yakni PT. Bank Syariah Mandiri, 

PT. Bank BRI Syariah dan PT. Bank BNI Syariah menunjukkan nilai EVA yang 

positif (EVA > 0), sesuai dengan indikator penilaian EVA,oleh Young dan O’byrne 

dalam Hamid yang menjelaskan bahwa jika nilai EVA > 0 maka perusahaan 

dianggap mampu menghasilkan nilai tambah, begitu juga sebaliknya.92 Hal ini 

berarti bank syariah mampu menghasilkan keuntungan ekonomis sebagai nilai 

tambah bagi perusahaan dan juga para investor melalui kegiatan usahanya, sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh Merton H. Miller dan Franco Modigliani.93 

Ketiga bank BUMN syariah masing-masing mampu menciptakan nilai bagi 

perusahaannya, dibuktikan dengan adanya keuntungan ekonomis yang diperoleh 

perusahaan setelah dikurangi seluruh biaya modal yang timbul dari proses 

usaha/investasi.  

Meskipun mampu menghasilkan nilai dalam proses usahanya, akan tetapi 

jika dilihat secara periodik, PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank BNI Syariah 

menunjukkan hasil yang fluktuatif selama tiga tahun penelitian. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Defi Lestari pada tahun 2018, yang 

menemukan hasil perhitungan EVA yang fluktuatif pada PT. Bank BNI Syariah dan 

                                                           

92 Hamid, h. 64. 

93 Yuniarta, Sinarwati, dan Winata, h. 4. 
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PT. Bank Syariah Mandiri pada tahun 2013-2017.94 Hal ini disebabkan karena nilai 

NOPAT yang dihasilkan kedua bank pada tahun 2019 memperoleh nilai yang lebih 

tinggi dari tahun 2018 dan 2020, dan setelah dikurangi dengan biaya modal nilai 

EVA pada tahun 2019 memiliki nilai yang tinggi. 

Berbeda dengan kedua bank di atas, PT. Bank BRI Syariah terlihat 

menunjukkan hasil perhitungan EVA yang terus meningkat dalam rentang tiga 

tahun penelitian. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Adelia Dwi 

Yunita Sari pada tahun 2021, yang menghasilkan nilai EVA yang positif dan terus 

meningkat pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Periode 2016-2020.95 Hal ini 

disebabkan nilai NOPAT yang berbanding lurus dengan nilai Capital charges yang 

sama-sama menunjukkan fluktuasi selama tiga tahun penelitian, dengan nilai 

NOPAT yang lebih besar dibanding nilai Capital Charges. 

Sebagai alat perhitungan yang merepresentasikan nilai tambah perusahaan, 

dengan perolehan EVA yang positif dapat disimpulkan kinerja keuangan ketiga 

Bank BUMN Syariah, memiliki kinerja keuangan yang baik. Informasi ini 

mencerminkan pencapaian intrinsik perusahaan saat ini dan prospek perusahaan di 

masa mendatang, serta menggambarkan kemakmuran yang dicapai oleh pemilik 

saham.96 Olehnya itu informasi ini dapat digunakan pihak-pihak yang 

berkepentingan seperti pihak internal perusahaan, investor dan stakeholder dalam 

mengambil keputusan bisnis ke depannya.   

                                                           

94 Lestari. 

95 Adelia Dwi Yunita Sari. 

96Wedayanthi dan Darmayanti, h. 3674. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dengan judul Model Pengukuran Kinerja 

Keuangan Berbasis Economic Value Added (EVA) Studi Kasus Bank BUMN 

Syariah Go Public dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank 

BRI Syariah dan PT. Bank BNI Syariah mampu menciptakan nilai tambah 

ekonomis bagi perusahaannya dalam rentang waktu 3 tahun penelitian yaitu 2018-

2020. 

1. Berdasarkan penelitian, PT. Bank Syariah Mandiri memperoleh nilai EVA yang 

positif (EVA>0) dengan nilai yang fluktuatif. Pada tahun 2018 nilai EVA yang 

diperoleh PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp.710,923,120,716 meningkat 

pada tahun 2019 sebesar 22.1% menjadi Rp.868,190,315,377 kemudian 

menurun pada tahun 2020 sebesar 17.9% menjadi Rp.712,585,401,319.  

2. Berdasarkan penelitian, PT. Bank BRI Syariah memperoleh nilai EVA yang 

positif (EVA>0) dan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 nilai yang 

diperoleh sebesar Rp.396,612,080,223, pada 2019 nilai ini meningkat 22.5% 

menjadi Rp.486,014,678,427 kemudian di tahun berikutnya yaitu 2020 nilai ini 

meningkat kembali sebesar 22.2% menjadi Rp.593,919,293,276.  

3. Berdasarkan penelitian, PT. Bank BNI Syariah menunjukkan nilai EVA yang 

positif (EVA>0) dengan nilai yang fluktuatif. Pada tahun 2018 pertambahan 

nilai yang diperoleh PT. Bank BNI Syariah sebesar Rp.263,842,828,619 dan 

pada tahun 2019 nilainya meningkat 8.9% menjadi Rp.287,363,959,497 akan 
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tetapi di tahun berikutnya yaitu 2020 nilai ini turun 6.1% menjadi 

Rp.269,715,198,991. 

Perolehan EVA yang positif pada tiga Bank BUMN Syariah mencerminkan 

kemampuan bank menghasilkan nilai tambah ekonomis pada bidang usahanya. 

Nilai positif ini dapat juga menggambarkan tingkat kesehatan bank yang baik, 

terbukti dengan kinerja keuangan bank yang mampu menghasilkan nilai tambah, 

dan menciptakan citra baik pada nilai pasar perusahaan. Informasi terkait kinerja 

bank ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menentukan 

keputusan bisnis ke depannya.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran yaitu: 

1. Bagi Bank BUMN syariah, sebaiknya tetap konsisten dalam menjaga dan 

mengembangkan kinerjanya agar perolehan Value Added yang dihasilkan tetap 

berada pada posisi yang positif. Selain itu, pengukuran kinerja keuangan dengan 

menggunakan Economic Value Added (EVA) dapat dijadikan salah satu alat 

analisis laporan keuangan, karena hasil perhitungannya dapat dijadikan dasar 

fundamental bagi para investor dan stakeholder dalam mengambil keputusan 

bisnis di masa mendatang.  

2. Bagi penelitian selanjutnya, agar dapat menambah periode tahun penelitian dan 

menggunakan data penelitian terbaru. Selain itu penelitian selanjutnya 

dianjurkan atau disarankan untuk melakukan penelitian di keseluruhan bank 

umum syariah yang ada di Indonesia. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

- Lampiran 1 : Data Penelitian Bank BUMN Syariah Go Public 2018-2020 

1. PT. Bank Mandiri Syariah 

PT. Bank 

Mandiri 

Syariah 

2018 2019 2020 

Laba Usaha Rp.839,990,000,000 Rp.1,809,264,000,000 Rp.1,977,597,000,000 

Biaya  Bagi 

Hasil 

Rp.2,659,310,000,000 Rp.3,014,676,000,000 Rp.2,590,433,000,000 

Pajak Rp.210,520,000,000 Rp.439,972,000,000 Rp.476,488,000,000 

Total Hutang Rp.14,477,262,000,000 Rp.19,052,303,000,000 Rp.31,359,327,000,000 

Total Ekuitas Rp.8,039,165,000,000 Rp.9,245,835,000,000 Rp.10,839,559,000,000 

Dana Syirkah Rp.75,449,689,000,000 Rp.83,618,729,000,000 Rp.84,334,054,000,000 

Total Pasiva Rp.98,341,116,000,000 Rp.112,291,867,000,000 Rp.126,907,940,000,000 

Hutang Jk 

Pendek 

Rp.13,947,016,000 Rp.17,234,061,000 Rp.2,205,700,000 

 

2. PT. Bank BRI Syariah 

PT. Bank 

BRI Syariah 
2018 2019 2020 

Laba Usaha Rp.157,473,000,000 Rp.118,378,000,000 Rp.433,258,000,000 

Biaya  Bagi 

Hasil 

Rp.1,317,100,000,000 Rp.1,320,886,000,000 Rp.1,458,915,000,000 

Pajak Rp.44,914,000,000 Rp.42,849,000,000 Rp.157,177,000,000 

Total Hutang Rp.10,894,916,000,000 Rp.11,880,036,000,000 Rp.17,475,112,000,000 

Total Ekuitas Rp.5,026,640,000,000 Rp.5,088,036,000,000 Rp.5,444,288,000,000 

Dana Syirkah Rp.21,993,528,000,000 Rp.26,155,416,000,000 Rp.34,796,186,000,000 
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Total Pasiva Rp.37,915,084,000,000 Rp.43,123,488,000,000 Rp.57,715,586,000,000 

Hutang jk 

Pendek 

Rp.8,036,035,000 Rp.9,176,268,000 Rp.1,150,413,000 

 

3. PT. Bank BNI Syariah 

PT. Bank 

BNI Syariah 
2018 2019 2020 

Laba Usaha Rp.568,000,000,000 Rp.843,000,000,000 Rp.713,000,000,000 

Biaya  Bagi 

Hasil 

Rp.1,008,000,000,000 Rp.991,000,000,000 Rp.920,000,000,000 

Pajak Rp.134,000,000,000 Rp.197,000,000,000 Rp.184,000,000,000 

Total Hutang Rp.9,787,000,000,000 Rp.13,072,000,000,000 Rp.17,253,000,000,000 

Total Ekuitas Rp.4,242,000,000,000 Rp.4,735,000,000,000 Rp.5,459,000,000,000 

Dana Syirkah Rp.27,019,179,000,000 Rp.32,172,946,000,000 Rp.32,297,124,000,000 

Total Pasiva Rp.41,049,000,000,000 Rp.49,980,000,000,000 Rp.55,009,000,000,000 

Hutang jk 

Pendek 

Rp.8,965,392,000 Rp.12,225,395,000 Rp.1,203,165,000 
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- Lampiran 2 : Hasil Uji Turnitin 
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