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ABSTRAK 

Nama      :  Alwarda Anugrah  

NIM      :  90500118060 

Judul Skripsi : Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja 

Keuangan  melalui Good Corporate Governance Sebagai 

Variabel Intervening pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tidak langsung Good 

Corporate Governance antara rasio kesehatan bank dan kinerja keuangan pada 

bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan.  

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data 

sekunder. Penelitian ini menggunakan metode Porposive sampling dengan total 

11 bank terpilih sebagai sampel pada penelitian ini. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adaalh Path Analysis.  

Secara Parsial menujukkan bahwa CAR berpengaruh terhadap ROA dan 

adapun rasio BOPO, NPF, FDR, GCG tidak berpengaruh terhadap ROA, 

kemudian pada hasil analisis path menujukkan bahwa rasio CAR, BOPO, NPF, 

FDR berpengaruh terhadap GCG dan rasio FDR tidak berpengaruh terhadap 

GCG, dan hasil pengaruh dan tidak langsung menujukkan CAR,BOPO,NPF 

berpengaruh terhadap ROA melalui GCG, namun FDR tidak berpengaruh 

terhadap ROA melalui GCG. Secara simultan CAR, NPF, BOPO, FDR, GCG 

berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan pengaruh sebesar 22,2%.  

Kata Kunci:CAR,BOPO,NPF,FDR,ROA,GCG. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus bergerak 

dinamis untuk meningkatkan perekonomian. Salah satunya adalah peningkatan 

kualitas hidup yang dicapai dengan meningkatkan pendapatan melalui berbagai 

kegiatan ekonomi (Lasta, Arifin, and Nuzula 2014:1–10). Perbankan mematuhi 

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998  yang menyatakan bahwa 

bank adalah badan  yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau 

bentuk lain yang dibagikan untuk meningkatkan taraf hidup secara umum. Bank 

wajib dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat untuk menyimpan uang  

dalam  bank, karena bank akan terus berlanjut setelah permintaan dana bank 

terpenuhi (Hening Asih Widyaningrum 2014). 

Bank Syariah didirikan bertjuan untuk memperomosikan dan 

mengembangkan penerpan prinsip-prinsip islam sesuai Al-Qur‟an dan Al-Hadis, 

prinsip utama yang diterapkan bank islam ialah  larangan riba (bunga) dalam 

berbagai teransaksi (Nopiandi 2020). Dimana Allah Swt telah berfirman dalam 

QS.Ali Imran ayat 130: 

اتَّقُ  ضٰعفَةًَ وَّۖ ا اضَْعاَفاً مُّ بٰىٰٓ َ نعَهََّكُمْ تفُْهِحُىْنََۚ يٰٰٓايَُّهَا انَّرِيْهَ اٰمَىىُْا لََ تأَكُْهىُا انرِّ   ٖٓٔىا اللّٰه

Terjemahnya:  

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan 
berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”(Ali 
'Imran/3:130) 

Ahli Tafsir menjelaskan kaum kafir membiayai perang, termasuk Perang 

Uhud, dengan harta yang mereka peroleh dengan cara riba. Oleh karena itu Allah 

mengingatkan, “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan 
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riba, yaitu mengambil nilai tambah dari pihak yang berutang dengan berlipat 

ganda sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Jahiliah, maupun penambahan 

dari pokok harta walau tidak berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah, antara 

lain dengan meninggalkan riba, agar kamu beruntung di dunia dan di akhirat” 

(Qur‟an Kemeneag 2002). 

Bank yang dikelola dengan baik harus mampu menjaga kepercayaan 

nasabah dengan menjaga tingkat kesehatan bank. Untuk menjaga kesehatan bank, 

hal ini dilakukan dengan menjaga likuiditas bank, mampu memenuhi 

kewajibannya dan menjaga bank tetap berjalan agar masyarakat  selalu memiliki 

kepercayaan terhadap bank. . Kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank 

tercapai apabila bank tersebut dapat mempertahankan atau meningkatkan 

operasionalnya secara optimal dan dapat digolongkan sebagai bank yang sehat 

(Riadi, Atmadja, and Wahyuni 2016). 

Bank yang sehat adalah bank yang menjaga  dan memelihara kepercayaan 

publik, bertindak sebagai perantara, memfasilitasi aliran pembayaran, dan tersedia 

bagi pemerintah untuk menerapkan berbagai kebijakan, terutama kebijakan 

moneter (Lasta et al. 2014). Bank harus selalu menjaga kesehatan banknya agar 

dapat melayani nasabah dan menjalankan aktivitasnya dengan baik. Kesehatan  

bank adalah untuk kepentingan semua pihak, pemilik dan pengelola bank, 

masyarakat umum yang menggunakan jasa perbankan, dan Bank Indonesia 

sebagai regulator dan pengatur bank. Bank yang tidak sehat berdampak buruk 

bagi bank itu sendiri, dan kesehatan bank yang buruk juga  merugikan pihak lain. 

Tingkat kesehatan suatu bank mencerminkan baik buruknya kinerja 

keuangan bank tersebut. Peringkat kinerja keuangan bank dapat ditentukan 

dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan indikator 

keuangan. Rasio keuangan merupakan ukuran dalam menafsirkan analisis laporan
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 bank. Hasil dari indikator keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja 

manajemen selama periode waktu tertentu dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Kinerja yang dihasilkan membantu  menilai apa yang perlu dilakukan 

di masa depan untuk meningkatkan atau mempertahankan kinerja manajemen 

sesuai dengan tujuan organisasi. 

Tabel 1.1 

Pertumbuhan Nilai ROA Bank Syariah 

PERTUMBUHAN NILAI ROA BANK SYARIAH 

TAHUN ROA 

2017 0,63% 

2018 1,28% 

2019 1,73% 

2020 1,40% 

2021 1,55% 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (data diolah),Desember 2021 

 Berdasarkan data diatas, dapat diketahui nilai ROA yang dicapai oleh 

BUS pada tahun 2017 sebesar 0,63%, namun tahun 2018 sebesar 1,28% dan tahun 

2019 sebesar 1,73% mengalami Peningkatan yang cukup tinggi. Kemudian pada 

tahun 2020 nilai ROA sebesar 1,40% mengalami penurunan akibat covid-19. 

Namun pada tahun 2021 nilai roa sebesar 1,55% yang artinya mengalami 

peningkatan. 

 Kinerja keuangan yang baik dapat dilihat dari tingkat profitabilitas yang 

tinggi sebaliknya jika profitabilitas yang dicapai rendah, mengindikasikan kurang 

maksimalnya kinerja keuangan (Rendi Wijaya 2019). Profitabilitas adalah 

kemampuan seorang manajer untuk menghasilkan keuntungan. Tujuan akhir yang 

dicapai oleh suatu bisnis, yang terpenting adalah memperoleh  keuntungan atau 
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profit sebesar-besarnya. Adapun rasio diproksikan pada penelitian ini yakni 

Return on assets (ROA) menunjukkan kemampuan bank untuk menghasilkan 

pendapatan dari pengelolaan asetnya (Husaeri Priatna 2016). 

 Saat mengukur kinerja, dapat menggunakan analisis rasio untuk 

menentukan kinerja bank dan apakah dapat menjalankan fungsinya untuk 

mencapai profitabilitas yang diinginkan. Secara umum, metrik yang digunakan 

untuk menilai kinerja bank terdiri dari metrik likuiditas, profitabilitas, dan 

solvabilitas. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Beban Operasional 

Pendapatan Operasional (BOPO), dan Financing To Deposit Ratio (FDR). 

Capital adequacy ratio (CAR) yaitu rasio kecukupan modal yang memiliki 

aktivitas berisiko seperti keuangan untuk bank , operasional dan risiko pasar. 

Tingkat kecukupan modal telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dianggap 

wajar sebesar 8%. Dalam hal ini , semakin tinggi nilai CAR, semakin bank dapat 

memberikan pembiayaan kepada masyarakat, yang dapat meningkatkan 

profitabilitas bisnis (Zulfachri 2017). 

Tabel 1.2 

Pertumbuhan Nilai CAR Bank Syariah 

PERTUMBUHAN NILAI CAR BANK SYARIAH 

TAHUN CAR 

2017 17,91% 

2018 20,39% 

2019 20,59% 

2020 21,64% 

2021 25,71% 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (data diolah),Desember 2021 
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Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai CAR pada tahun 

2017 sebesar 17,91%. Sedangkan tahun 2018 CAR mencapai 20,39% dan pada 

tahun 2019 CAR yang dicapai 20,59% mengalami peningkatan. Kemudian pada 

tahun 2020 sebesar 21,64% dan tahun 2021 sebesar 25,71% yang artinya nilai 

CAR semakin meningkat. 

NPF (Non Performing Financing) NPF adalah rasio yang 

merepresentasikan keterpulihan dana yang telah disalurkan. NPF merupakan 

perbandingan antara total pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan 

yang diberikan kepada debitur. Semakin tinggi nilai NPF maka kinerja bank 

semakin buruk dan profitabilitasnya rendah. 

Tabel 1.3 

Pertumbuhan Nilai NPF Bank Syariah 

PERTUMBUHAN NILAI NPF BANK SYARIAH 

TAHUN NPF 

2017 2,57% 

2018 1,95% 

2019 1,88% 

2020 1,57% 

2021 1,55% 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (data diolah),Desember 2021 

Berdarkan data diatas, dapat diketahui bahwa nilai NPF tahun 2017 

sebesar 2,57% artinya ada peningkatan, kemudian pada tahun 2018 nilai NPF 

sebesar 1,95% ,namun pada tahun 2019 sebesar 1,88% dan pada tahun 2020 

sebesar 1,57% artinya nilai NPF mengalami penurunan,kemudian pada tahun 

2021 nilai NPF sebasar 1,55% semakin menurun. Hal ini menujjukkan adanya 

fluktuasi peningkatan  pembiayaan yang bermaslah pada bank syariah. 
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Beban Operational Efficiency Ratio (OER) bertujuan untuk mengukur  

efisiensi dan kemampuan suatu bank dalam menjalankan operasionalnya. Jika 

rasio ini rendah, kinerja bank yang bersangkutan menunjukkan tingkat efisiensi 

yang tinggi. Pada saat yang sama, semakin tinggi biaya pendapatan bank, semakin 

tidak efisien kegiatan usahanya, sehingga pendapatan bank juga menurun. Dengan 

kata lain, BOPO berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank. 

Tabel 1.4 

Pertumbuhan Nilai OER Bank Syariah 

PERTUMBUHAN NILAI OER BANK SYARIAH 

TAHUN OER 

2017 94,91% 

2018 89,18% 

2019 84,45% 

2020 85,55% 

2021 84,33% 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (data diolah),Desember 2021 

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa nilai OER pada tahun 2017 

sebesar 94,91%. Sedangkan pada tahun 2018 OER mencapai 89,18% dan pada 

tahun 2019 OER yang dicapai adalah sebesar 84,45% yang artinya mengalami 

penurunan, namun pada tahun 2020 OER sebesar 85,55% yang artinya mengalimi 

peningkatan, kemudian pada tahun 2021 OER sebesar 84,33% yang artinya 

kembali mengalami penurunan. 

Rasio ini digunakan untuk melihat likuiditas  bank dalam mengembalikan 

penarikan  yang  dilakukan oleh deposan berdasarkan pendanaan sebagai 

likuiditas, dengan  membagi jumlah  yang  diberikan bank kepada dana pihak 

ketiga (DPK). Dengan alokasi dana pihak ketiga yang besar maka pendapatan 
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juga akan  meningkat, sehingga FDR berpengaruh positif terhadap ROA. Standar 

minimum FDR yang  ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah 85% sampai dengan 

110% (Didin Rasyidin Wahyu 2016:156). FDR yang lebih rendah menunjukkan 

inefisiensi bank dalam menyalurkan modal. Di sisi lain, FDR yang lebih tinggi 

menunjukkan kapasitas bank yang lebih rendah, karena jumlah modal yang 

dibutuhkan untuk pembiayaan menjadi semakin penting. 

Tabel 1.5 

Pertumbuhan Nilai FDR Bank Syariah 

PERTUMBUHAN NILAI FDR BANK SYARIAH 

TAHUN FDR 

2017 79,61% 

2018 78,53% 

2019 77,91% 

2020 76,36% 

2021 70,12% 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (data diolah),Desember 2021 

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa nilai FDR pada tahun 2017 yang 

dicapai sebesar 79,61%.Namun pada tahun 2018 FDR yang dicapai adalah sebesar 

78,53% yang berarti mengalami penurunan dan pada tahun 2019 FDR mencapai 

77,91% yang mengalami penurunan, kemudian pada tahun 2020 FDR sebesar 

76,36% artinya mengalami peningkatan, sedangkan pda tahun 2021 FDR sebesar 

70,12% artinya mengalami penurunan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Fakhruddin 2015) terkait rasio 

kesehatan bank terhadap kinerja keuangan bank syariah menujukkan bahwa rasio 

kesehatan bank berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian 

yang dilakukan (Agustin 2018) yakni rasio keuangan terhadap kinerja keuangan 
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bank syariah menujukkan CAR,NPF,OER,FDR berpengaruh signifikan terhadap 

ROA. Adapun penelitian yang dilakukan (Suwarno and Muthohar 2018) yaitu 

Analisis Pengaruh NPF,FDR,BOPO,CAR dan GCG terhadap kinerja keuangan 

bank umum syariah  menujukkan bahwa NPF,FDR,BOPO,CAR dan GCG tidak  

berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

Selain rasio kesehatan bank, faktor lain yang mendasari kontribusi 

peningkatan kinerja keuangan adalah good corporate governance (GCG). Good 

Corporate Governance juga dikenal sebagai tata kelola perusahaan, adalah sistem 

yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis 

perusahaan. (Ali 2006:334) Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/2011 

yang mewajibkan bank-bank di Indonesia untuk memasukkan tata kelola 

perusahaan yang baik dalam salah satu peringkat bank yang sehat, perusahaan  

perlu  memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga stabilitas sistem 

perbankannya. bahwa mereka dapat memperoleh informasi tentang pelaksanaan 

tata kelola perusahaan yang sehat. 

Bank syariah harus dapat berperan dalam menerapkan GCG sebagai bank 

yang memperkenalkan syariah ke dalam banknya. Hal ini mengingat  bankir 

syariah  memainkan peran syariah di bank dan menggunakan prinsip-prinsip GCG 

sebagai dasar untuk bekerja. Penegakan prinsip-prinsip GCG membangun 

kepercayaan  pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan di perusahaan 

dan melindungi bankir dari litigasi dan campur tangan  pihak-pihak tertentu di 

luar mekanisme perusahaan. 

Berdasarkan Penelitian yang (Angrum Pratiwi 2016) dilakukan pengaruh 

kualitas penerapam GCG terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah di 

Indonesia menujukkan bahwa GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank. 

Penelitian yang dilakukan (achmad noor Fauzi 2016) berpengaruh GCG tehadap 
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kinerja keuangan studi pada bank umum Indonesia. Penelitian yang dilakukan  

(Syam, Nadja, and Taufik 2012) Kualitas penerapan GCG tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ROA dan kualitas penerapan GCG berpengaruh signifikan 

terhadap NPF. 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian ini karena adanya ketidak konsistenan hasil penelitian 

tentang pengaruh rasio kesehatan bank dan Good Corporate Governance (GCG) 

terhadap kinerja keuangan. Sehingga penelitian ini  berjudul “Pengaruh Rasio 

kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Melalui Good Corporate 

Governance Sebagai Variabel Intervening Pada  Bank Umum Syariah di 

Indonesia”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan terhadap 

Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum Syariah? 

2. Apakah  Operational Efficiency Ratio (OER) berpengaruh Signifikan 

terhadap Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum 

Syariah?  

3. Apakah Non Performing Financing (NPF) berpengaruh Signifikan 

terhadap Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum 

Syariah? 

4. Apakah Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh Signifikan 

terhadap Good Corporate Governance (GCG)  pada Bank Umum 

Syariah? 

5. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh Signifikan terhadap 

Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah? 
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6. Apakah Operational Efficiency Ratio (OER) berpengaruh Signifikan  

terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah?  

7. Apakah Non Performing Financing (NPF) berpengaruh Signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah? 

8. Apakah Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh  Signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Sya riah? 

9. Apakah Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan pada  Bank Umum Syariah? 

10. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh Signifikan terhadap 

Kinerja Keuangan melalui Good Corporate Governance (GCG) pada 

Bank Umum Syariah? 

11. Apakah Operational Efficiency Ratio (OER) berpengaruh Signifikan  

terhadap Kinerja Keuangan melalui Good Corporate Governance (GCG) 

pada Bank Umum Syariah?  

12. Apakah Non Performing Financing (NPF) berpengaruh Signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan melalui Good Corporate Governance (GCG) 

pada Bank Umum Syariah? 

13. Apakah Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh  Signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan melalui Good Corporate Governance (GCG) 

pada Bank Umum Sya riah? 

C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban awal dari pertanyaan penelitian, sehingga 

merumuskan pertanyaan penelitian  dalam bentuk  pertanyaan. Oleh karena itu, 

hipotesis dapat disebut sebagai jawaban teoritis atas rumusan masalah penelitian, 

bukan jawaban empiris (Sugiyono 2011:174). Adapun Hipotesis yang dijadikan 

dugaan sementara: 
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1. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh Signifikan terhadap 

Good Corporate Governance (GCG) 

Pengenalan GCG memudahkan penghimpunan dana dan berdampak 

positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan konsep ini, manajemen risiko juga 

efektif, dan GCG lebih efektif di bank jika pada akhirnya mempengaruhi tingkat 

CAR di bank (A Pratiwi 2016:55–76).  Berdasarkan uraian diatas, perumusan 

hipotesis sebagai berikut: 

H1= Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh Signifikan terhadap 

Good Corporate Governance (GCG) 

2. Pengaruh Operational Efficiency Ratio (OER) berpengaruh Signifikan 

terhadap Good Corporate Governance (GCG) 

Operational Efficiency Ratio (OER) dalam bahasa Indonesia atau disebut 

BOPO adalah perbandingan antara beban usaha dengan laba usaha Rasio BOPO 

adalah perbandingan antara beban usaha dengan laba usaha. Targetnya adalah 

rasio BOPO untuk mengukur efisiensi kegiatan perbankan syariah. Semakin 

rendah rasio biaya operasional, semakin baik, karena biaya yang dikeluarkan lebih 

kecil dari pendapatan yang diterima(BI 2007). Berdasarkan uraian diatas, 

perumusan hipotesis sebagai berikut: 

H2= Pengaruh Operational Efficiency Ratio (OER) berpengaruh 

Signifikan terhadap Good Corporate Governance (GCG) 

3. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) berpengaruh Signifikan 

terhadap Good Corporate Governance (GCG) 

Non Performance Financing (NPF) adalah kredit bermasalah dari 

perbankan. Semakin besar FNP, semakin rendah profitabilitas atau profitabilitas 

bank, karena dana yang tidak dapat ditarik kembali menghalangi bank untuk 

membiayai aset produktif lainnya. Hal ini menyebabkan penurunan pendapatan 
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bank  sehingga keuntungan bank akan terpengaruh. (Marliana 2018) Menurut 

(Syam dan Najda 2012) dan (Siswanti  2016) menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh negatif antara penerapan GCG terhadap tingkat NPF. Hal senada juga 

disampaikan oleh (Bourakba dan Zerargui 2015) yang menyatakan bahwa GCG 

berpengaruh terhadap risiko kredit bank. Namun, menurut (Ihsan 2016) 

menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara GCG dengan NPF. Berdasarkan 

uraian diatas, perumusan hipotesis sebagai berikut: 

H3= Non Performing Financing (NPF) berpengaruh Signifikan terhadap 

Good Corporate Governance (GCG) 

4. Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh Signifikan 

terhadap Good Corporate Governance (GCG) 

Rasio Financing Deposit Ratio (FDR) ialah perbandingan antara jumlah 

dana yang dikucurkan dengan jumlah total yang dihimpun oleh pihak ketiga. 

Rasio FDR digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi 

kebutuhan likuiditas dan kecukupan manajemen risiko likuiditasnya. Suatu bank 

dikatakan likuid apabila memiliki alat likuid yang lebih besar dari kewajibannya 

untuk dapat memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka pendek atau untuk 

segera membayar (Tangkilisan and S. 2003). Ketika bank tidak mampu menjaga 

tingkat likuiditasnya, dapat menyebabkan krisis likuiditas yang tidak dapat 

dihindari oleh bank, yang pada gilirannya mengurangi kepercayaan  masyarakat 

terhadap bank. Berdasarkan uraian diatas, perumusan hipotesis sebagai berikut: 

H4= Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh Signifikan terhadap 

Good Corporate Governance (GCG) 
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5. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh Signifikan terhadap 

Kinerja Keuangan. 

Capital  Adequacy  Ratio  (CAR)  risiko kecukupan modal, yaitu jumlah 

modal  yang diperlukan untuk menutupi risiko kerugian  dari investasi pada aset 

berisiko dan untuk membiayai semua aset tetap dan saham bank.(Veithzal Rivai 

dan Arviyan Arifin 2010). Semakin tinggi CAR, semakin baik kondisi operasional 

bank, yang berarti bank mampu menutupi konsekuensi penurunan aset yang 

disebabkan oleh aset berisiko bank. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Priska Trias Agustin & Ari Darmawan dan Saiful Bachri, Suhadak & Muhammad 

Saifi menyatakan bahwa CAR (Capital adequacy ratio) berpengaruh positif dan 

dapat diabaikan terhadap ROA bank syariah.. Berdasarkan uraian diatas, 

perumusan hipotesis sebagai berikut: 

H5= Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh Signifikan terhadap 

Kinerja Keuangan 

6. Pengaruh Operational Efficiency Ratio (OER) berpengaruh Signifikan  

terhadap Kinerja Keuangan 

Rasio OER (Operational Efficiency Ratio) mengukur  efisiensi dan 

efektivitas operasi perusahaan dengan  membandingkan  satu perusahaan dengan 

perusahaan lainnya. Semakin rendah OER, semakin efektif dan efisien  bank dapat 

mengendalikan biaya operasional, dan bank akan semakin menguntungkan. 

Berdasarkan penelitian  Priska Trias Agustin dan Ari Darmawan, Muh. Sabir, dkk 

dan Saiful Bachri, Suhadak dan Muhammad Saifi menyatakan bahwa BOPO 

(biaya operasional dari pendapatan operasional) berpengaruh negatif signifikan 

terhadap ROA bank syariah. Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat  

dirumuskan  hipotesis  sebagai berikut: 



14 
 

 
 

H7= Operational Efficiency Ratio (OER) berpengaruh Signifikan  terhadap 

Kinerja Keuangan 

7. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) berpengaruh Signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan 

Non  Performing  Financing mencerminkan risiko kredit, semakin rendah 

NPF, semakin menguntungkan bank, sehingga meningkatkan kinerja bank, dan 

sebaliknya jika  NPF tinggi,  bank  akan menderita kerugian karena tingginya 

NPF, keuntungan dari kredit macet (Ariyani 2010). Oleh  karena  itu  bank  harus  

menanggung  kerugian  dalam  kegiatan operasionalnya  sehingga  berpengaruh  

terhadap  penurunan  laba (ROA).  Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  yang  

dilakukan  oleh (Almunawwaroh  &  Maliana 2018), (Rahmat,  Arfan,  &  

Musnadi 2014), (Wibisono  &  Wahyuni,2017),  dan  (Riyadi  &  Yulianto 2014) 

NPF  berpengaruh  negatif  terhadap  Kinerja  Keuangan  (ROA). Berdasarkan  

uraian  di  atas  maka  dapat  dirumuskan  hipotesis  sebagai berikut: 

H6= Non Performing Financing (NPF) berpengaruh Signifikan terhadap 

Kinerja Keuangan 

8. Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh  Signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan 

Financing  to  Deposit  Ratio  (FDR)  adalah rasio likuiditas yang 

menggambarkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk penarikan 

deposan dengan mengandalkan kredit/pembiayaan sebagai sumber likuiditas. FDR 

yang lebih rendah menunjukkan bahwa  bank kurang mampu menjaga tingkat 

likuiditasnya sehingga aliran kredit/pembiayaan menjadi kurang efisien.(M Yusuf 

2017:141–51). Sebaliknya, semakin tinggi FDR dalam batas tertentu, maka 

semakin tinggi pula return (ROA)  bank dengan asumsi  bank mengalokasikan 

modal untuk pembiayaan secara efisien. Dengan penyaluran dana pihak ketiga 
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yang besar maka pendapatan bank akan  meningkat, sehingga FDR berpengaruh 

positif terhadap ROA.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  

(Yusuf 2017),  (Riyadi  &  Yulianto 2014),  (Almunawwaroh  &  Maliana 2018) 

yang  memperoleh  hasil  bahwa  FDR  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  

ROA. Berdasarkan  hal  tersebut  maka  dapat  dirumuskan hipotesis  sebagai 

berikut: 

H8= Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh  Signifikan terhadap 

Kinerja Keuangan 

9. Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan 

Good  Corporate  Governance  menurut  world  bank adalah seperangkat 

undang-undang, peraturan, dan aturan yang harus dipatuhi dan dapat mendorong 

efisiensi implementasi sumber daya perusahaan, menciptakan nilai ekonomi, 

keberlanjutan jangka panjang  bagi  pemegang saham dan masyarakat sekitar. 

Sebuah (Prasetyo Widya Iswara 2014). Peringkat Good Corporate Governance 

merupakan penilaian terhadap kualitas tata kelola bank dalam penerapan Prinsip-

prinsip GCG. Organisasi harus mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk 

menjaga stabilitas sistem perbankannya agar dapat ditetapkan sebagai 

implementasi GCG. Dalam penelitian ini, GCG diperkirakan berdasarkan 

frekuensi rapat komite dan ukuran komite audit.  

Menurut  sebuah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Putri  & Muid 2017)  

menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan memiliki dampak positif yang 

signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas, 

kita dapat membuat hipotesis sebagai berikut: 

H9= Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Keuangan 
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10. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh Signifikan terhadap 

Kinerja Keuangan melalui Good Corporate Governance (GCG) 

Rasio kecukupan modal, menurut Dendawijaya (2009:121), merupakan 

metrik yang mengungkapkan seberapa banyak dana aktif dari setiap bank yang 

dihasilkan secara internal daripada eksternal, seperti dana masyarakat, kredit 

(utang), dan dana lainnya. Bandingkan dengan jumlah uang yang berasal dari luar 

bank sumber-sumber dana. 

H1= Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh Signifikan terhadap 

Kinerja Keuangan melalui Good Corporate Governance (GCG) 

11. Pengaruh Operational Efficiency Ratio (OER) berpengaruh Signifikan  

terhadap Kinerja Keuangan melalui Good Corporate Governance (GCG) 

Karena digunakan untuk mengukur kapasitas manajemen untuk 

mengendalikan pengeluaran dan operasi relatif terhadap pendapatan operasional, 

rasio BOPO sering disebut sebagai rasio efisiensi. Setiap kenaikan biaya 

operasional akan menurunkan laba sebelum pajak dan selanjutnya menurunkan 

laba atau profitabilitas (ROA) bank yang bersangkutan (Dendawijaya, 2009:121). 

H1= Operational Efficiency Ratio (OER) berpengaruh Signifikan  

terhadap Kinerja Keuangan melalui Good Corporate Governance (GCG) 

12. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) berpengaruh Signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan melalui Good Corporate Governance (GCG) 

Rasio keuangan yang disebut non-performing financing (NPF) 

memperingatkan investor tentang kemungkinan default pinjaman terkait bank 

sebagai akibat dari permintaan pinjaman dan investasi bank di berbagai 

portofolio.Prevalensi non-performing financing (NPF) menurun seiring dengan 

eksposur bank terhadap risiko pembiyaan. Apabila suatu bank memiliki tingkat 

Non Performing Financing (NPF) yang tinggi, hal ini menunjukkan bahwa bank 



17 
 

 
 

tersebut tidak berpengalaman dalam menangani modifikasi pinjaman dan bahwa 

tingkat risiko atau intensitas modifikasi pinjaman pada bank tersebut sangat tinggi 

dibandingkan dengan tingkat risiko yang tinggi. NPF yang dimiliki bank (Riyadi, 

2006: 61). 

H1= Non Performing Financing (NPF) berpengaruh Signifikan terhadap 

Kinerja Keuangan melalui Good Corporate Governance (GCG) 

13. Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh  Signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan melalui Good Corporate Governance (GCG) 

Rasio pembiayaan terhadap simpanan (FDR), menurut Dendawijaya 

(2009: 116), adalah proporsi bank-bank besar yang sepenuhnya mengembalikan 

simpanan mereka dengan membayar bunga atas setiap uang muka yang dibuat 

dengan menggunakan uang sebagai jaminan FDR disebut sebagai Loan to Deposit 

Ratio (LDR) dalam perbankan konvensional (Rivai, 2010). Menurut Hutagalung, 

dkk (2013), dengan meningkatnya LDR maka laba bank juga meningkat (dengan 

asumsi bank yang bersangkutan mampu menyalurkan kredit secara efektif). 

Produktivitas bank meningkat seiring dengan laba bank. 

H1= Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh  Signifikan terhadap 

Kinerja Keuangan melalui Good Corporate Governance (GCG) 

D. Definisi Operasional  

Variabel Dalam penelitian, diperlukan sebuah variabel yang menjadi objek 

penelitian. Variabel penelitian yaitu suatu konformasi, atribut atau sifat atau nilai 

seseorang, objek atau kegiatan dengan beberapa perubahan yang ditentukan oleh 

peneliti untuk meneliti, mencari informasi dan menarik kesimpulan 

(Triwahyuningtyas and Ismail 2014).  Adapun definisi operasional variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah : 
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1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi 

variabel independen (Indrianto and Supomo 2002:63) Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah kinerja keuangan yang didekati dengan tingkat pengembalian 

dengan menggunakan perhitungan return on investment (ROA). Pengembalian 

investasi adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen 

bank untuk mencapai profitabilitas secara keseluruhan dengan membandingkan 

pendapatan sebelum pajak dengan total aset. Angka kunci ini juga mewakili rasio 

perputaran aset yang diukur dengan volume penjualan. 

ROA=(Laba Sebelum Pajak)/(Total Aktiva)X100% 

2. Variabel Independen (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang memiliki pengaruh positif atau negatif 

terhadap variabel terikat. Jika ada variabel terikat, pasti ada variabel bebas. Dalam 

penelitian ini, ada empat variabel independen, ialah: 

a) Capital Adequacy Ratio (X1) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu kecukupan modal, atau kemampuan 

bank untuk menggunakan modal yang tersedia untuk menutupi potensi kerugian 

kredit dan transaksi surat berharga (Suwarno and Muthohar 2018).  

CAR= (Modal)/(ATMR)X100% 

b) Non Performing Financing (X2) 

Non Performing Financing (NPF) yaitu digunakan untuk 

merepresentasikan kemampuan manajemen bank dalam mengelola dana dorman 

yang disediakan oleh bank (Ikatan Bankir Indonesia 2014:284) 

 NPF= (Jumlah Pembiayaan Bermasalah)/(Total Pembiayaan)X100% 

c) Operational Efficiency Ratio (X3) 

Operational Efficiency Ratio (OER) dalam bahasa Indonesia atau BOPO 
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adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional 

(Suwarno and Muthohar 2018).  

OER= (Total Beban Oprasional)/(Total Pendapatan Oprasional-Hak 

Bagi Hasil)X100%  

d) Financing to Deposit Ratio (X4)  

Financing to Deposit Ratio (FDR), yang merupakan perbandingan antara 

dana yang disalurkan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang  dihimpun oleh 

bank dengan dana bank yang bersangkutan dan digunakan untuk mengukur  

sejauh mana  pinjaman tersebut berasal dari  pihak ketiga dana (Sumandi and 

A.Haris Romdhoni 2020) . 

FDR=(Pembiayaan)/(Dana Pihak Ketiga)X100% 

3. Variabel Intervening (Z) 

Variabel intervening (mediasi) adalah variabel yang secara teoritis 

mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen 

dalam hubungan  tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. (Sugiyono 

2015:39). 

Variabel intervening dalam penelitian ini adalah penerapan good 

corporate governance, yaitu sejauh mana suatu perusahaan menerapkan GCG. 

Keberhasilan penerapan GCG, ketika perusahaan menjalankan fungsi 

transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme dan keadilan di 

semua bagian bisnis. 

E. Penelitian terdahulu 

Tabel 1.6 

Penelitian terdahulu 

No 
Nama 

Penilitian/Tahun 

Metode 

Penelitian 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. (Suwarno and 

Muthohar 2018) 

Kuantitatif Pengaruh Rasio 

CAR, FDR, 

CAR, NPF, 

BOPO, FDR,GCG 
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BOPO, CAR, 

dan GCG 

Terhadap Kinerja 

Keuangan Bank 

Umum Syariah 

Periode 2013–

2017 

berpengaruh 

positif dan tidak 

signifikan terhadap 

Kinerja keuangan.  

2. Priska Trias 

Agustin &Ari 

Darmawan 

(2016) 

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

pengujian 

asumsi 

klasik,analisis 

regresi linear 

berganda dan 

uji hipotesis 

Pengaruh Rasio 

Keuangan 

Terhadap Kinerja 

Keuangan Bank 

Syariah (Studi 

Pada Bank 

Umum Syariah 

Yang Terdaftar 

Di Otoritas Jasa 

Keuangan 

Republik 

Indonesia 

Tahun 2014-

2016) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa  variabel 

rasio kecukupan 

modal (CAR), 

rasio pembiayaan 

macet (NPF), rasio 

efisiensi operasi 

(OER) dan rasio 

peningkatan modal 

(FDR) 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

ROA. 

3 Dewi (2010) Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

pengujian 

asumsi klasik, 

analisis 

regresi linear 

berganda dan 

uji hipotesis 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

profitabilitas 

bank syariah di 

Indonesia. 

Temuan Capital 

adequacy ratio 

(CAR) dan loan-

to-deposit ratio 

(FDR) tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

ROA bank syariah 

Indonesia. Non 

Performing Loan 

Financing (NPF) 

berpengaruh 

negatif signifikan  

terhadap ROA 

bank syariah. Pada 

bank syariah 

Indonesia, 

operating 

efficiency ratio 
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(REO) 

berpengaruh 

negatif signifikan  

terhadap ROA. 

4. (Syam et al. 

2012) 

kuantitatif Pengaruh 

Kualitas 

Penerapan Good 

Corporate 

Governance 

terhadap Kinerja 

Keuangan pada 

tujuh bank 

umum syariah di 

Indonesia 

Tata kelola 

perusahaan yang 

baik tidak 

berdampak 

langsung  terhadap 

ROA.  

 Tata kelola 

perusahaan yang 

baik memiliki 

dampak langsung  

terhadap NPF. 

5. Eka (2011) Non 

Probability 

Sampling  

 

Penerapan 

Corporate 

Governance 

Terhadap Kinerja 

Keuangan Pada 

Industri 

Perbankan 

Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

Tahun 2006-

2008 

Tidak ada 

pengaruh 

signifikan variabel 

GCG terhadap 

Kinerja keuangan 

6. (A Pratiwi 

2016) 

Kuantitatif Pengaruh 

Kualitas 

Penerapan Good 

Corporate 

Governance 

(GCG) terhadap 

Kinerja 

Keuangan pada 

BUS di 

Indonesia.” 

Dengan 

menggunakan 

metode Partial 

Least Square 

(PLS) didapatkan 

hasil penerapan 

GCG berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap ROA dan 

ROE, sedangkan 

GCG berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap CAR, 

BOPO dan NPF. 



22 
 

 
 

7. Hisamuddin dan 

Tirta (2016) 

Kuantitatif Pengaruh Good 

Corporate 

Governance 

terhadap Kinerja 

Keuangan Bank 

Umum Syariah 

2011 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa GCG 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja keuangan 

BUS. 

F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh 

signifikan terhadap Good Corporate Governance (GCG) pada Bank 

Umum Syariah? 

2. Untuk Mengetahui Apakah Non Performing Financing (NPF) 

berpengaruh Signifika terhadap Good Corporate Governance (GCG) 

pada Bank Umum Syariah? 

3. Untuk Mengetahui Apakah Operational Efficiency Ratio (OER) 

berpengaruh Signifikan terhadap Good Corporate Governance (GCG) 

pada Bank Umum Syariah?  

4. Untuk Mengetahui Apakah Financing to Deposit Ratio (FDR) 

berpengaruh Signifikan terhadap Good Corporate Governance (GCG)  

pada Bank Umum Syariah? 

5. Untuk Mengetahui Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh 

Signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah? 

6. Untuk Mengetahui Apakah Non Performing Financing (NPF) 

berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum 

Syariah? 
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7. Untuk Mengetahui Apakah Operational Efficiency Ratio (OER) 

berpengaruh Signifikan  terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum 

Syariah?  

8. Untuk Mengetahui Apakah Financing to Deposit Ratio (FDR) 

berpengaruh  Signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum 

Sya riah? 

9. Untuk Mengetahui Apakah Good Corporate Governance (GCG) 

berpengaruh signifikan terhadapKinerja Keuangan pada  Bank Umum 

Syariah? 

10. Untuk Mengetahui apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh 

Signifikan terhadap Kinerja Keuangan melalui Good Corporate 

Governance (GCG) pada Bank Umum Syariah? 

11. Untuk Mengetahui apakah Operational Efficiency Ratio (OER) 

berpengaruh Signifikan  terhadap Kinerja Keuangan melalui Good 

Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum Syariah?  

12. Untuk Mengetahui apakah Non Performing Financing (NPF) 

berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja Keuangan melalui Good 

Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum Syariah? 

13. Untuk Mengetahui apakah Financing to Deposit Ratio (FDR) 

berpengaruh  Signifikan terhadap Kinerja Keuangan melalui Good 

Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum Sya riah? 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu khususnya 

tentang Pengaruh Rasio Kesehatan Bank terhadap Kinerja Keuangan 
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Melalui Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia 

2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur dalam 

penelitian untuk dijadikan perbandingan dalam melakukan penelitian 

lebih lanjut, serta diharapkan dapat memberi referensi bagi para 

peneliti berikutnya 

b. Manfaat Praktis 

1)  Bank Syariah, Sebagai sarana evaluasi atas kinerja keuangan dan 

tata kelola perusahaan. 

2) Bagi publik, Sebagai sarana informasi dalam melakukan 

pengambilan keputusan melakukan penyertaan modal, sehingga 

dapat memperkecil risiko yang mungkin terjadi. 

3) Bagi Peneliti, sebagai penambah wawasan mengenai seberapabesar 

pengaruh rasio kesehatan bank terhadap kinerja keuangan melalui 

Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Signalling Theory 

Signalling Theory ialah teori yang menjelaskan pentingnya pengukuran 

kinerja. Teori sinyal mengarah pada bentuk sinyal keberhasilan atau kegagalan 

dari manajemen (agent) kepada pemilik (owner). Asumsi teori sinyal yaitu bahwa 

pemilik bisnis memiliki informasi yang lebih spesifik tentang bisnis yang tidak 

diketahui oleh pihak luar (investor). Hal ini akan menimbulkan asimetri informasi 

antara pihak-pihak yang berkepentingan (Jogiyanto 2000). 

Menurut (Sari dan Zuhrotun, 2006) dalam (Yusuf 2017), Teori sinyal 

menjelaskan mengapa perusahaan perlu menyediakan informasi pelaporan 

keuangan yang dijelaskan oleh rasio keuangan eksternal, motivasi muncul karena 

informasi tidak seimbang antara perusahaan (dewan direksi) dan pihak eksternal, 

di mana manajemen mengetahui informasi orang dalam perusahaan relatif lebih 

banyak dan lebih cepat dibandingkan pihak eksternal seperti investor dan kreditur.  

Bank umum syariah dapat meningkatkan kinerja bisnis dengan 

mengurangi informasi asimetris, termasuk memberikan sinyal kepada pihak luar 

dalam bentuk informasi keuangan, yang tercermin dalam rasio pembiayaan yang 

andal untuk mengurangi ketidakpastian tentang prospek  masa depan perusahaan. 

Laporan  kinerja perusahaan  yang baik akan meningkatkan efisiensi operasional 

bank umum syariah yang dapat diukur dengan tingkat profitabilitas bisnis. 

B. Agency Theory 

Teori agency uncul setelah  fenomena pemisahan tugas antara pemilik 

bisnis (agent assignor) dan manajer bisnis (agent). Pemilik bisnis ingin 

mendapatkan keuntungan sebesar mungkin dengan menjalankan bisnis oleh  

manajemen. Menurut (Sutedi 2010: 13-17) Pemisahan ini memiliki aspek negatif, 
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karena manajer kemungkinan besar bebas menjalankan bisnis untuk 

memaksimalkan keuntungan untuk keuntungannya dengan beban dan biaya yang  

ditanggung oleh pemilik bisnis. 

GCG merupakan salah satu upaya untuk menjembatani konflik  agar tidak 

berdampak negatif terhadap operasional bisnis, baik jangka pendek maupun 

jangka panjang. Agar GCG dapat berfungsi dengan baik,  empat kelompok  harus 

saling berinteraksi, yaitu tersedianya peraturan perundang-undangan atau 

perlindungan hukum yang kuat, penegakan tanggung jawab hukum, fungsi direksi 

dan manajer, dukungan direktur (Sutedi 2010: 29). 

C. Rasio Kesehatan Bank 

1. Pengertian Kesehatan Bank 

Tingkat kesehatan bank didefinisikan sebagai kemampuan bank untuk 

melakukan kegiatan perbankan secara normal dan dapat memenuhi seluruh 

kewajibannya dengan baik dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku tentang bank. Kesehatan atau status keuangan dan non 

keuangan suatu bank merupakan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, 

baik pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa perbankan, Bank 

Indonesia sebagai pengawas perbankan, dan pihak lain (Raturandang, Rogahang, 

and Danitje Keles 2018).  

Islam sebagai agama yang universal juga tidak luput memperhatikan 

tingkat kesehatan bank, hal ini dapat digambarkan dalam salah satu ayat Al-

Qur‟an yang membahas tentang pentingnya memenuhi kewajiban yakni pada QS 

Al-baqarah ayat 282:  

ايَُّهَا انَّ ي..... ٰٰٓ ى فاَكْتبُىُْيُُۗ وَنْيكَْتبُْ بَّيْىكَُمْ ٰٰ سَمًّ ى اجََمٍ مُّ
ا اِذاَ تدَاَيىَْتمُْ بِديَْهٍ انِٰٰٓ رِيْهَ اٰمَىىُْٰٓ

 ٨ٕٕ .......كَاتبِ ٌۢ بِانْعدَْلِۖ 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk 
waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang 
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pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar…..(Al-
Baqarah/2:282) 

Tafsir Ringkas Kemenag: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila 

kamu melakukan utang piutang untuk waktu pembayaran yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya untuk melindungi hak masing-masing dan untuk 

menghindari perselisihan. Dan hendaklah seorang yang bertugas sebagai penulis 

di antara kamu menuliskannya dengan benar, jujur, dan adil, sesuai ketentuan 

Allah dan peraturan perundangan yang berlaku dalam masyarakat…..” 

Peningkatan kesehatan suatu bank merupakan cerminan dari keadaannya 

sekarang dan  yang akan datang. Bagi bank, hasil penilaian kesehatan bank juga 

dapat digunakan sebagai sarana untuk menentukan strategi bisnis ke depan. 

Kesehatan bank merupakan aspek penting yang harus diketahui oleh para 

pemangku kepentingan. Menilai kekuatan bank akan berguna untuk penerapan 

GCG dan manajemen risiko di masa mendatang. Khusus bagi pemangku 

kepentingan, penilaian tingkat kesehatan bank akan memberikan sinyal dalam 

pengambilan keputusan investasi. Semakin tinggi kekuatan bank, semakin tinggi 

harga saham bank di pasar saham. Penilaian tingkat kesehatan bank dari aspek 

pengelolaan dan pengawasan yang mencerminkan kinerja perbankan 

nasional(Ayu, Putri, and Damayanthi 2013:485). 

Bank umumnya dianggap tidak sehat berdasarkan profil risiko, penerapan 

GCG, profitabilitas, dan penilaian faktor penilaian, termasuk permodalan yang 

umumnya kurang baik. Hal ini umumnya signifikan dan memiliki kelemahan 

yang  tidak dapat ditangani secara memadai oleh manajemen, sehingga 

mengganggu kelangsungan usaha Bank (BI Lampiran 2 SE 2011) 

 

2. Rasio Kesehatan Bank 
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Rasio kesehatan ialah rasio yang termasuk dalam rasio keuangan. Rasio 

Kesehatan Bank merupakan gabungan dari dua kata yaitu Rasio dan Tingkat 

Kesehatan Bank. Rasio menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti, 

yaitu perbandingan antara  gejala yang berbeda yang dapat dinyatakan dengan 

angka(Departemen Pendidikan Nasional 2008:968) . Sedangkan perbankan yang 

sehat adalah kemampuan  bank untuk melakukan kegiatan  perbankan secara 

normal dan mampu memenuhi  kewajibannya berdasarkan peraturan yang 

berlaku. (Suwarno and Muthohar 2018). 

Berdasarkan pengertian yang di uraikan, maka penulis menyimpulkan 

bahwa rasio kesehatan bank juga merupakan perbandingan yang dilakukan untuk 

melihat bagaimana kemampuan suatu bank  melakukan kegiatan operasionalnya 

dan mampu memenuhi semua kewajiban dari perusahaan itu sendiri. 

a. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Usaha utama bank ialah menghimpun modal dan menyalurkan kredit yang 

wajib dilakukan dengan baik dan memadai. Manajemen berperan penting dalam 

menghimpun modal dan pinjaman untuk mendukung pencapaian tujuan. Dalam 

perekonomian modern, kehidupan masyarakat sudah terbiasa dengan kegiatan 

perbankan. Bank adalah bagian dari sistem keuangan yang melayani mereka yang 

memiliki kelebihan uang dan mereka yang memiliki defisit anggaran. Oleh karena 

itu, pengelolaan bank harus dilakukan dengan pengelolaan yang profesional, 

karena pengelolaan bank sangat berbeda dengan pengelolaan perusahaan industri 

(Zulfachri 2017).  

Untuk mencapai pengelolaan perbankan yang profesional, maka pengurus 

bank harus melakukan kegiatan antara lain mobilisasi modal (finance), transfer 

dana (lending) dan jasa (services) perbankan lainnya. Ketiga transaksi ini harus 

dilakukan secara bersamaan karena setiap transaksi saling bergantung satu sama 
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lain, sehingga jika ada transaksi yang tidak ditangani secara profesional akan 

menimbulkan kerugian bagi bank itu sendiri. 

Modal bank yang cukup akan memungkinkan bank untuk mentransfer 

dana yang lebih besar untuk pihak ketiga sehingga dengan modal tersebut dapat 

memberikan pendapatan bagi  bank dari dana yang disalurkan. 

1.) Fungsi Modal  

modal bank memiliki tiga fungsi : 

a. Sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan  lainnya. 

Dalam fungsi ini, modal memberikan perlindungan terhadap 

kebangkrutan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan  deposan. 

b. Sebagai dasar penetapan batas kredit maksimum. Hal ini menjadi 

pertimbangan operasional  bank sentral sebagai regulator untuk 

membatasi jumlah pinjaman yang diberikan oleh masing-masing bank 

kepada nasabahnya. Kendala ini memaksa bank sentral  untuk 

mendiversifikasi pinjaman mereka untuk melindungi mereka dari default 

peminjam tunggal. 

c. Modal juga menjadi dasar perhitungan bagi pelaku pasar untuk menilai 

kemampuan  relatif mereka dalam menghasilkan keuntungan. Tingkat 

pengembalian investor diperkirakan dengan membandingkan laba bersih 

dengan saham.(Johnson and Richard D. Johnson 1985:331–32) 

2). Jenis-jenis Modal Bank 

Permodalan ini sendiri terbagi dalam beberapa kategori, berdasarkan Surat 

Edaran BI (SE BI) No. 7/53/Dpbs tanggal 22 November 2005 tentang Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum, sebagaimana telah diubah dengan SE No. 

8/10/DpbS  7 Maret 2006, maka aspek permodalan bank syariah yaitu:  

a) Modal Inti  
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Modal dasar adalah modal termasuk modal kontribusi dan cadangan 

termasuk laba setelah pajak dan laba realisasi setelah memperhitungkan pajak. 

(Idros 2011:70) 

a. Modal angsuran, merupakan modal sebenarnya dari pemilik. Bagi bank 

milik koperasi, modal yang disetorkan meliputi simpanan pokok dan 

simpanan wajib anggota koperasi. 

b. Premi ekuitas, yaitu selisih antara harga saham dan nilai nominal saham. 

c. Modal Sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan 

saham, termasuk selisih antara nilai yang diakui dan harganya (jika saham 

tersebut dijual). 

d. Cadangan Umum, yaitu  yang dibentuk dari penyisihan laba  ditahan 

dengan persetujuan RUPS. 

e. Cadangan tujuan yaitu  laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan 

tertentu dengan persetujuan RUPS. 

f. Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang  diputuskan untuk 

tidak dibagikan oleh Direksi 

g. Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak yang 

penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Direksi. Laba tahun 

lalu dihitung hanya 50% sebagai modal dasar. Apakah kerugian tahun lalu 

akan dikurangkan dari modal dasar 

h. Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang direalisasikan pada 

tahun berjalan. Keuntungan ini dihitung hanya dengan 50% dari modal 

dasar. Kalau tahun ini rugi, harus dipotong dari modal dasar. 

i. Bagian dari kekayaan bersih anak perusahaan dengan laporan keuangan 

konsolidasi, yaitu modal dasar anak perusahaan setelah diimbangi dengan 

penyertaan bank pada anak perusahaan. 
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Pembukuan bank terdapat goodwill, maka jumlah modal inti harus 

dikurangkan dengan nilai goodwill tersebut. Bank syariah dapat sepenuhnya 

mengikuti klasifikasi faktor-faktor di atas sebagai modal inti, karena tidak ada 

yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.  

b) Modal Pelengkap  

Modal Pelengkap termasuk cadangan yang terdiri  dari laba setelah pajak 

dan pinjaman yang sifatnya setara dengan modal. Adapun rincian modal 

pelengkap tersebut dapat berupa: 

a. Penyisihan revaluasi aset adalah penyisihan yang dibuat dari selisih 

revaluasi aset tetap yang disetujui oleh Departemen Jenderal Pajak. 

b. Cadangan Aset Rahasia, yaitu cadangan yang dibentuk dengan 

menghitung pendapatan saat ini, untuk mengatasi kemungkinan yang 

timbul karena tidak diterimanya  sebagian atau seluruh aset produktif. 

c. dibandingkan dengan Ekuitas adalah modal yang didukung oleh instrumen 

atau skenario yang memiliki karakteristik seperti ekuitas atau hutang. 

d. Modal hutang memenuhi kriteria BI, yaitu pinjaman yang didukung oleh 

alat atau skenario. 

e. Pinjaman sekunder adalah pinjaman dengan persyaratan terlampir. 

c) Modal pelengkap tambahan  

Modal ini terdiri dari pinjaman subordinasi jangka pendek. Adapun modal 

pelengkap tambahan terdiri dari: 

a. Berdasarkan prinsip mudharabah atau musyarakah 

b. Pinjaman subordinasi atau obligasi subordinasi jangka pendek 

c. Tambahan Modal  tidak diberikan untuk menutup biaya modal untuk 

risiko kredit dan/atau biaya modal untuk risiko operasional, tetapi 

memenuhi persyaratan seperti tambahan modal; dan 
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d. Modal pengisian level  yang lebih rendah melebihi batas pengisian level 

yang lebih rendah (Sabir and Dkk. 2012) 

b. Non Performing Financing (NPF)  

Non Performing Financing (NPF) di bank syariah  dapat serupa dengan 

Non Performing Financing (NPL) di bank konvensional sebagai rasio keuangan 

relatif terhadap risiko pendanaan. Menurut kamus Bank Indonesia,  kredit 

bermasalah adalah kredit dengan kinerja buruk termasuk kredit yang tergolong 

kurang lancar, diragukan dan buruk bagi bank syariah. Pendanaan yang tidak 

efektif menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk mengelola buruknya 

pendanaan yang diberikan oleh bank. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, besaran 

MFN yang baik kurang dari 5%, jika nilai MFN lebih dari 5% maka dapat 

dikatakan tidak sehat karena semakin tinggi rasio ini maka kualitasnya semakin 

buruk. pembiayaan perbankan. meningkatnya jumlah kredit bermasalah, 

kemungkinan bank terjerumus ke dalam situasi bermasalah semakin  besar. 

Pendanaan yang dimaksud dalam hal ini adalah pendanaan yang diberikan kepada 

pihak ketiga, tidak termasuk pendanaan kepada bank lain.(Tri and Fakhruddin 

2015:3). 

Pembiayaan yang berkualitas pada dasarnya didasarkan pada risiko akhir 

terhadap kondisi dan kepatuhan klien pendanaan untuk memenuhi kewajiban bagi 

hasil dan pembayaran kembali. Oleh karena itu, faktor kunci untuk menentukan 

kualitas pendanaan adalah waktu pembayaran bagi hasil dan angsuran serta 

pembayaran kembali pokok hibah dan dirinci tentang:(Veithzal Rivai dan Arviyan 

Arifin 2010:742–48). 

 

 

1. Pembiayaan lancar (Pass)  
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Pembiayaan  dapat memenuhi syarat apa adanya jika memenuhi kriteria  

berikut: 

a. Pembiayaan pembayaran pokok dan/atau bunga tepat waktu 

b. Memiliki transfer aktif 

c. Sebagian dari pendanaan dijamin dengan jaminan tunai. 

2. Perhatian Khusus (Special Mention) 

Pendanaan diklasifikasikan sebagai perhatian khusus jika memenuhi 

kriteria  berikut: 

a. Pokok dan/atau bunga  yang terutang tidak lebih dari sembilan puluh hari 

b. Kadang-kadang terjadi cerukan 

c. Pergerakan akun yang relatif aktif 

d. Jarang melanggar kontrak yang telah disepakati 

e. Didukung oleh pinjaman baru 

3. Kurang Lancar (Substandart)  

Pembiayaan  dianggap sebagai dana luar biasa jika memenuhi kriteria  

berikut: 

a. Pokok dan/atau bunga dibagi 

b. Sering-seringlah menjelajah 

c. Frekuensi mutasi akun yang relatif rendah 

d. Pelanggaran kontrak yang disepakati selama lebih dari sembilan puluh 

hari. 

e. Ada tanda-tanda masalah keuangan yang dihadapi debitur. 

f. Tidak cukup dokumen pinjaman 

4. Diragukan (Doubtful)  

Pendanaan diklasifikasikan sebagai mencurigakan jika memenuhi kriteria 

berikut: 
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a. Ada pembayaran pokok dan/atau bunga 

b. Memiliki cerukan  permanen 

c. Default lebih dari 180 hari 

d. Terjadi kapitalisasi bunga 

e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun  jaminan. 

5. Macet (Loss)  

Pembiayaan diklasifikasikan sebagai miskin secara finansial jika kriteria 

berikut terpenuhi: 

a. Pokok dan/atau bunga 

b. Kerugian operasional ditutupi dengan pinjaman baru 

c. Dari sudut pandang hukum dan kondisi pasar, agunan tidak dapat ditebus 

pada nilai wajarnya. 

c. Operation Effeciency Ratio (OER)  

Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan oleh bisnis untuk 

menjalankan kegiatan utamanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), biaya operasional adalah biaya operasional yaitu pengeluaran dalam 

bentuk uang tunai untuk melaksanakan kegiatan utama yaitu penjualan dan biaya 

administrasi usaha untuk menghasilkan pendapatan, tidak termasuk biaya yang 

dikeluarkan, termasuk  harga pokok penjualan dan depresiasi. 

Operating Efficiency Ratio (OER) dalam bahasa Indonesia atau dikenal 

dengan BOPO (Operating Cost to Operating Income) adalah perbandingan antara 

biaya operasional dengan pendapatan operasional. Rasio ini dapat mengukur  

efisiensi dan kapasitas bank dalam menjalankan aktivitasnya.(Damar , Dkk. 

2021). 
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Semakin tinggi rasio OER, semakin besar kemungkinan bank tersebut 

bermasalah. Namun, semakin rendah rasio OER, semakin efisien biaya 

operasional bank peserta, sehingga mengurangi kemungkinan bank bermasalah. 

a. Macam-macam Biaya Operasional  

Biaya operasional dibagi menjadi beberapa macam yaitu :(Lestari 

2013:61) 

1) Biaya Bunga  

 Biaya bunga adalah semua biaya yang terkait dengan uang yang 

dipinjam dari bank lain dan pemberi pinjaman pihak ketiga non-bank. 

2) Biaya Valuta asing lainnya  

 biaya valuta asing lainnya merupakan semua biaya yang dikeluarkan 

bank untuk berbagai transaksi devisa.  

3) Biaya Tenaga Kerja  

Biaya tenaga kerja ialah semua biaya yang dikeluarkan bank untuk 

membiayai gaji dan upah karyawannya, seperti uang lembur, perawatan 

kesehatan, dan biaya lainnya. 

4) Penyusutan  

Penyusutan merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 

penyusutan benda-benda tetap dan inventaris.  

5) Biaya Lainnya 

Biaya lainnya merupakan biaya yang tidak disebutkan secara khusus 

dalam pos biaya langsung atau biaya administrasi. Misalnya, premi asuransi 

atau jaminan kredit, sewa gedung perkantoran, dan rumah dinas dan  

perlengkapan lainnya semuanya dapat dianggap sebagai biaya lain-lain. 
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d. Financing to Deposit Ratio (FDR)  

Menilai kinerja bank syariah sebagai perantara yang dapat menggunakan  

Deposit Funding Ratio (FDR), yaitu perbandingan antara dana yang dikucurkan 

bank dengan dana pihak ketiga. . Rasio ini digunakan untuk mengukur  sejauh 

mana  pinjaman berasal dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini 

menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Oleh karena itu, semakin tinggi 

rasio Mobilized Capital (FDR) suatu bank, semakin besar kemungkinan bank 

tersebut untuk digambarkan sebagai bank yang tidak likuid daripada bank dengan 

rasio yang  lebih kecil.(Sumandi and A.Haris Romdhoni 2020). 

Menurut ketentuan Bank Indonesia, suatu bank dikatakan baik jika FDR-

nya antara 85% sampai dengan 110%. Sebaliknya, semakin besar jumlah dana 

yang disalurkan ke masyarakat, maka semakin besar pula kemungkinan bank akan 

meraup keuntungan yang besar, meskipun langkah ini melibatkan risiko yang 

cukup besar yaitu risiko kredit (Suwarno and Muthohar 2018). Kebutuhan 

likuiditas setiap bank berbeda-beda tergantung dari karakteristik operasional bank, 

ukuran bank, Oleh karena itu, untuk menilai tingkat likuiditas  bank atau tidak  

menggunakan FDR, perlu diselidiki apakah bank telah memperhitungkan berbagai 

aspek  kewajibannya, misalnya dibandingkan dengan bank lain, dengan target dan 

batasan likuiditas yang telah ditentukan. Ini akan membantu menentukan apakah 

bank mengalami masalah likuiditas atau terlalu banyak likuiditas(Sumandi and 

A.Haris Romdhoni 2020). 

e. Return On Assets (ROA)  

ROA adalah ukuran keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba 

secara keseluruhan dengan membandingkan laba sebelum pajak dengan sumber 

daya absolut. Angka kunci ini juga menunjukkan perputaran aset yang diukur 

dengan volume penjualan (Rendi Wijaya 2019). Harta kekayaan atau harta 
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kekayaan yang dimaksud adalah semua harta kekayaan perseroan yang diperoleh 

dari penanaman modal atau modal asing yang telah diubah oleh perseroan menjadi 

harta kekayaan perseroan yang dipergunakan untuk kelangsungan perseroan. 

Rasio ini sangat penting bagi manajemen untuk mengevaluasi efektivitas 

dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aset perusahaan. 

Pengembalian aset digunakan untuk menilai apakah manajemen menerima 

pengembalian yang adil atas aset yang dikendalikan oleh manajemen. Semakin 

tinggi ROA, semakin baik penggunaan aset perusahaan, efisiensi atau dengan kata 

lain jumlah aset yang sama dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan 

(Sumandi dan A.Haris Romdhoni 2020). Rasio ini merupakan indikator yang 

berguna tentang bagaimana perusahaan menggunakan uangnya. Akibatnya, return 

on assets sering digunakan  manajemen  untuk mengevaluasi unit bisnis  

perusahaan multinasional (Husaeri Priatna 2016). 

Semakin tinggi rasio ini, semakin produktif aset yang menghasilkan laba 

bersih. Hal ini membuat perusahaan semakin menarik bagi investor. 

Meningkatkan daya tarik perusahaan membuatnya lebih menarik bagi investor 

karena  pengembalian dan dividen yang lebih tinggi. ROA juga mempengaruhi 

harga saham suatu perusahaan, karena juga mempengaruhi harga saham 

perusahaan di pasar modal yang naik. Angka ROA dapat dianggap baik jika 

melebihi 2%. 

D. Kinerja Keuangan  

1. Kinerja Keuangan  

Kinerja keuangan merupakan gambaran posisi keuangan perusahaan 

selama periode waktu tertentu, baik dari segi pembiayaan maupun alokasi, dan 

biasanya diukur dengan menggunakan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan 

profitabilitas. Menurut pendapat lain, kinerja keuangan adalah kinerja yang 
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dicapai perusahaan selama periode waktu tertentu dan mencerminkan  kesehatan 

perusahaan (Muhammad Zamani ihwan Umar 2012).  Menurut Irham Fahmi, 

kinerja keuangan merupakan analisis yang dilakukan untuk melihat seberapa baik 

dan benar perusahaan menerapkan penerapan aturan kinerja keuangan. Kinerja 

perusahaan adalah gambaran posisi keuangan  perusahaan yang dianalisis 

menggunakan alat analisis keuangan, memberikan gambaran tentang baik dan 

buruknya posisi keuangan  perusahaan yang mencerminkan kemampuannya 

dalam menjalankan tugasnya selama periode waktu tertentu. Ini sangat penting 

untuk penggunaan sumber daya yang optimal dalam menghadapi  lingkungan 

yang berubah (Fahmi 2011:2) Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, penulis 

menyimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah gambaran keseluruhan atau hasil 

suatu perusahaan dilihat dari baik  buruknya posisi keuangan  perusahaan. 

Kinerja keuangan adalah ukuran aktivitas dapat di katakan berjalan sesuai 

rencana atau tidak. Al-Qur'an juga menjelaskan penekanan untuk usaha manusia, 

dalam surah An-Najm ayat 39 yang berbunyi: 

وْسَانِ اِلََّ مَا سَعٰىۙ ) انىجم/و انَْ نَّيْسَ نِلِْْ َٰ3ٖ :ٖ3) 

Terjemahnya: 

dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, 
(An-Najm/53:39) 

Tafsir Kemenag, Dan diajarkan pula dalam lembaran-lembaran kitab suci 

itu bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan 

usahanya yang baik atau buruk tidak akan dihilangkan. (An-Najm/53:39). 

3. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan  

Ukuran kinerja adalah tingkat, efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam 

menjalankan bisnis dalam periode akuntansi. Pengukuran kinerja digunakan oleh 

perusahaan untuk meningkatkan praktik operasi mereka agar dapat bersaing 

dengan perusahaan lain. 
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Menurut Munawir kinerja keuangan memiliki empat tujuan, tujuan 

tersebut meliputi :  

a. Pengetahuan tentang likuiditas dan kemampuan  perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya yang harus  dilunasi pada saat 

penagihan. 

b. Mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya selama periode likuidasi dan 

kewajiban keuangan terkait, termasuk pembiayaan jangka pendek dan 

jangka panjang. 

c. dibandingkan dengan Pengetahuan tentang profitabilitas atau  

profitabilitas, yaitu kemampuan bisnis untuk menghasilkan keuntungan 

selama periode waktu tertentu dengan menggunakan aset atau modalnya 

secara efisien 

d. Pengetahuan tentang  stabilitas, kemampuan  untuk mengelola dan 

memelihara kegiatan perusahaan ke arah menjaga stabilitas. Efisiensi 

operasional dinilai dari kemampuan perusahaan membayar  pokok dan 

bunga tepat waktu.(S Munawir 2014:31). 

C. Good Corporate Governance (GCG) 

1. Pengertian Good Corporate Governance (GCG) 

Istilah corporate governance merupakan terjemahan dari corporate 

governance bahasa Indonesia. Kata governance berasal dari bahasa Perancis 

Gubernance. Ini berarti kontrol. Istilah ini digunakan sehubungan dengan kegiatan 

perusahaan dalam tata kelola perusahaan atau jenis organisasi lainnya. Di 

Indonesia, tata kelola perusahaan diterjemahkan sebagai tata kelola atau corporate 

governance (Sutojo and E. John Aldridge 2008:17). Corporate Governance (CG) 

merupakan isu yang relatif baru dalam dunia manajemen bisnis. 
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Secara umum, CG mengacu pada sistem dan mekanisme terkait yang 

mengatur dan menciptakan insentif antara pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam suatu perusahaan agar perusahaan yang bersangkutan dapat mencapai 

tujuan bisnisnya secara optimal. Garis lainnya adalah bahwa Good Corporate 

Governance  (GCG) mengarahkan bisnis dan tanggung jawab perusahaan dengan 

tujuan utama meningkatkan nilai ekuitas dalam jangka panjang sekaligus 

melindungi kepentingan pemangku kepentingan lainnya untuk 

dipertimbangkan.Hal ini menunjukkan proses dan struktur yang dirancang untuk 

dikelola (Syam et al. 2012). 

Pengertian GCG dalam industri perbankan tertuang dalam Pasal 1 (10) 

Peraturan Perbankan Indonesia No. 11/33/PBI/2009. Surat Edaran No. 13.12.2010 

tentang Praktik Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan 

Badan Usaha Syariah DPbs/2010 adalah tata kelola bank yang menerapkan 

prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme, dan 

kewajaran (Umam dan Setiawan Budi Utomo 2017). Tujuan GCG adalah untuk 

menciptakan sistem checks and balances yang mencegah penyalahgunaan sumber 

daya perusahaan sekaligus memfasilitasi pertumbuhan perusahaan. 

2. Manfaat Penerapan Good Corporate Governance  

Manfaat penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada 

perbankan adalah sebagai berikut:(Sudarmanto and Dkk. 2021:30) 

1) Meningkatkan kinerja bank dengan menciptakan proses pengambilan 

keputusan yang lebih baik, meningkatkan operasional perbankan, dan 

lebih meningkatkan layanan pemangku kepentingan.  

2) Good Corporate Governance dapat meningkatkan kinerja keuangan dan 

berdampak pada risiko yang mungkin diambil dewan dalam membuat 

keputusan yang menguntungkan. 
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3) Meningkatkan kepercayaan investor  

4) Pemegang saham akan puas dengan kinerja bank karena meningkatkan 

kepuasan pemegang saham dan pada saat yang sama meningkatkan 

dividen. 

3. Kualitas Penerapan Good Corporate Governance 

Kualitas penerapan GCG diketahui melalui agregat nilai self-assessment 

dalam laporan GCG. Dalam surat edaran Bank Indonesia (2010:21), penerapan 

GCG di bank umum syariah dibagi menjadi 11 elemen dan bank diminta menilai 

sendiri penerapan GCG. GCG minimal setahun sekali: 

a. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Komite, 

b. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, 

c. Dibandingkan dengan Menyelesaikan dan melaksanakan tugas panitia, 

d. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, 

e. Menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan penggalangan dana dan 

penyaluran dana dan jasa, 

f. Mengelola benturan kepentingan, 

g. Dalam menjalankan fungsi kepatuhan Bank, 

h. Menjalankan fungsi audit internal, 

i. Mengatur fungsi evaluasi eksternal, 

j. Batas pencairan maksimal, 

k. Transparansi dalam hal keuangan dan non keuangan, pelaporan kinerja 

GCG dan pelaporan internal. 

4. Good Corporate Governance dalam perspektif Islam 

Islam memiliki konsep dan moralitas dan ketaqwaan yang jauh lebih 

lengkap dan  komprehensif kepada Allah SWT. Ini memberikan penghalang yang 

kuat untuk menghindari praktik ilegal dan curang dalam menerima pesanan. Tata 
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kelola perusahaan yang baik, yang dalam termenologi modern disebut sebagai 

Good Corporate Governance berkaitan dengan hadist Rasulullah SAW yang 

diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya “Sesungguhnya Allah menyukai apabila 

seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik.”   

Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam Beberapa 

prinsip syariah yang mendukung penerapan GCG atau compliance governance di 

dunia perbankan adalah prinsip syariah. Prinsip syariah ini berasal dari sistem 

syariah. Penerapan sistem syariah dalam sistem perbankan syariah dapat dilihat 

dari dua (dua) sudut pandang, yaitu perspektif mikro dan makro. Nilai-nilai 

Syariah dari perspektif mikro mengharuskan semua dana yang terkumpul dalam 

sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas  dan kehati-hatian yang 

tinggi, antara lain: (Santoso 2017). 

1) Shiddiq (Benar) 

Memastikan  bank syariah beroperasi dengan moralitas yang mendukung 

nilai integritas. Nilai ini mencerminkan pengutamaan cara-cara yang halal (Halal) 

dan penghindaran cara-cara yang mencurigakan (sub-hats), terutama cara-cara 

yang dilarang (Halal) dalam mengelola dana masyarakat. 

2) Tabligh (Menyampaikan) 

Dukungan dan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat umum tentang 

prinsip, produk dan layanan perbankan syariah. Dalam sosialisasi, disarankan 

tidak hanya mengutamakan ketaatan pada prinsip syariah, tetapi juga 

mengedukasi masyarakat umum tentang manfaat bagi pengguna layanan 

perbankan syariah. 

3) Amanah (Dipercaya) 



43 
 

 
 

Mematuhi prinsip kehati-hatian dan integritas dalam mengelola dana yang 

diterima dari pemilik dana (Shahibul Maal) dan memastikan terjalinnya rasa 

saling percaya antara pemilik dana dan pengelola reksa dana (Mudharib). 

4) Fathonah (Cerdas) 

Kami memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional 

dan kompetitif serta tercapainya keuntungan yang maksimal dalam tingkat risiko 

yang ditetapkan oleh bank. Ini termasuk layanan ketelitian dan kesatuan (ri'ayah) 

dan tanggung jawab penuh (mas'uliyah) (Muqorobbin and Agustina 2018). 

5. Dasar Hukum Good Corporate Governance dalam perspektif Islam 

Landasan hukum tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana diterapkan 

pada praktik lembaga perbankan domestik dan internasional dari perspektif Islam 

adalah prinsip-prinsip Syariah yang ada yang dituangkan dalam Pedoman Tata 

Kelola Perusahaan yang Baik, sebagaimana tercermin di bawah ini. 

a. Transparansi (Transparency) 

Keterbukaan dalam menyajikan informasi yang material dan relevan serta 

keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan (Pangestuti 2016:66), harus 

memberikan informasi secara jelas, akurat dan dapat diperbandingkan. Informasi 

penting tentang transparansi informasi terkait perusahaan dan pelaporan visi misi, 

produk, tujuan bisnis, strategi perusahaan, situasi keuangan, laporan 

keberlanjutan, laporan tahunan, dan praktik tata kelola perusahaan yang baik.. 

b. Akuntabilitas (Accountability) 

Manajemen dilakukan secara efektif dengan memperjelas fungsi dan 

menegakkan tanggung jawab. (Pangestuti 2016) sejalan dengan firman Allah 

SWT, yang menetapkan peningkatan kapasitas, perbaikan diri dan kejujuran. 
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c. Pertanggungjawaban (Responsibility) 

Kepatuhan perbankan terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan prinsip perbankan yang sehat. Hal ini sejalan dengan firman Allah 

SWT dalam surah al-Baqarah ayat 283 tentang amanat untuk bertanggung jawab 

atas pelaksanaan tugas dan tidak menyembunyikan kesaksian. 

d. Kemandirian (Indepandency) 

Kompeten, objektif, mandiri dan berkomitmen kuat terhadap 

perkembangan perbankan syariah. Ada banyak hadits dari Nabi Muhammad yang 

memerintahkan umat manusia untuk memiliki etos kerja yang tinggi dan 

mengarah pada profesionalisme sesuai petunjuk dan bimbingan Al-Qur'an 

(Pangestuti 2016). 

“Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: 

“Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila berkerja, 

mengerjakannya secara profesional.” (HR. Thabrani, No:891, Baihaqi, No: 334). 

e. Kewajaran (Fairness) 

Keadilan dan kesetaraan dalam penegakan hak-hak pemangku kepentingan 

yang timbul dari kesepakatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang memerintahkan untuk bertindak 

secara wajar/seimbang/sama dalam Surah Annar ayat 126 (Pangestuti 2016). 

D. Laporan Keuangan  

1. Laporan Keuangan  

Laporan keuangan ialah informasi tentang posisi keuangan suatu bisnis 

dan dapat digunakan untuk melihat bagaimana kinerja bisnis selama periode 

waktu tertentu. Definisi lain juga menunjukkan bahwa laporan keuangan ialah 

transaksi yang dicatat dan diringkas, dan yang dihasilkan untuk pengguna laporan 

akuntansi yang menyediakan informasi ini. 
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2. Jenis-jenis Laporan Keuangan  

Dalam akuntansi, laporang keuangan dibagi menjadi empat jenis laporan 

yang meliputi :  

a. Laporan Laba Rugi  

Laporan laba rugi adalah pernyataan yang menunjukkan berhasil atau 

tidaknya suatu usaha selama suatu periode (periode) tertentu dan dinilai atau 

diukur dalam satuan moneter. Laba atau rugi bisnis dapat dihitung dengan 

membandingkan total pendapatan dan total pengeluaran untuk periode akuntansi. 

Ketika total pendapatan melebihi total biaya dan kewajiban, bisnis menghasilkan 

keuntungan. Sebaliknya, jika pendapatan lebih kecil dari beban, perusahaan akan 

mengalami kerugian. 

Dalam laporan rugi-laba harus mencakup unsur-unsur, antara lain sebagai 

berikut.  

1) Pendapatan.  

Pendapatan perusahaan selama  periode akuntansi perlu dijelaskan secara 

rinci mana yang merupakan pendapatan  usaha utama  dan mana yang merupakan 

pendapatan diluar usaha.  

2) Beban atau Biaya-biaya.  

Seperti halnya pendapatan, Anda harus mengungkapkan biaya yang harus 

ditanggung perusahaan selama periode akuntansi, termasuk biaya operasional dan 

non-operasional. 

3) Saldo rugi-laba.  

Neraca laba rugi merupakan hasil perbandingan antara total distribusi 

pendapatan dengan total distribusi beban atau beban. Pencatatan laporan rugi laba 

dapat dibuat dalam dua bentuk, yaitu :  
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a) Laporan rugi laba model single step.  

laporan laba rugi langsung adalah bentuk laporan laba rugi yang 

merangkum semua item pendapatan dalam satu kelompok dan semua pengeluaran 

dalam satu kelompok. Cara mempersiapkannya adalah bagian pertama adalah 

rincian pendapatan operasional dan non-operasional. Bagian kedua adalah rincian 

biaya operasional dan non-operasional. Ini diikuti oleh laporan laba rugi di Bagian 

3. Ini adalah perbedaan antara rincian pendapatan total dan rincian biaya total. 

b) Laporan rugi-laba  

Model multilevel, juga dikenal sebagai bentuk hierarki, memisahkan 

bentuk pengakuan untung dan rugi antara bisnis yang beroperasi dan non-

operasional. Metode agregasi adalah sebagai berikut. Paruh pertama adalah 

rincian pendapatan operasional, dan paruh kedua adalah rincian biaya operasional. 

Selanjutnya, Bagian 3 memiliki neraca untuk pendapatan dan kerugian 

operasional. Bagian keempat mencantumkan pendapatan dan pengeluaran non-

bisnis, dan bagian terakhir menentukan saldo laba bersih  

b. Laporan Perubahan Modal  

Laporan Perubahan Ekuitas adalah salah satu laporan yang kami buat yang 

menggambarkan kenaikan atau penurunan Aktiva Bersih atau Aktiva Bersih untuk 

suatu periode berdasarkan prinsip akuntansi yang dinilai tertentu yang diterapkan. 

Pos-pos dalam laporan perubahan modal adalah:  

a) Laba atau rugi bersih untuk periode yang bersangkutan. 

b) Setiap pos pendapatan dan beban, laba rugi dan jumlah  berdasarkan 

PSAK yang bersangkutan diakui  langsung dalam PSAK. 

c) Dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi salah 

saji ditentukan dalam PSAK yang relevan. 

d) Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik 
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e) Saldo akumulasi laba  rugi pada awal  periode ekuitas dan pergerakannya. 

f) Rekonsiliasi antara nilai tercatat setiap jenis ekuitas, premi dan provisi 

pada awal dan akhir periode, menunjukkan perubahan secara terpisah 

(Sujarweni 2017:45). 

c. Neraca Neraca  

Neraca adalah salah satu laporan keuangan tahunan yang paling penting. 

Memang, neraca termasuk aset yang dimiliki  perusahaan untuk jangka waktu 

tertentu. Selain itu, neraca juga mencakup kewajiban dan modal perusahaan. 

Neraca terdiri dari bagian yang sama. Di sisi kiri adalah aset yang mencerminkan 

sumber daya perusahaan. Di sisi kanan, Anda akan menemukan kewajiban dan 

ekuitas yang mencerminkan tagihan sumber daya perusahaan Anda. Saldo  kiri 

dan kanan neraca tidak dapat diubah oleh transaksi apapun (Sujarweni 2017). 

d. Laporan Arus  

Laporan Arus Kas dibagi menjadi 2 macam yaitu:  

1. Cash inflow ialah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang 

melahirkan keuntungan kas (penerimaan kas).  

2. Cash out flow ialah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang 

mengakibatkan beban pengeluaran kas. (Sujarweni 2017) 

3. Pengguna Laporan Keuangan  

Arus kas ialah laporan keuangan yang mencakup dampak kas dari aktivitas 

operasi, investasi dan perdagangan serta kenaikan atau penurunan kas bersih  

perusahaan. Menurut PSAK no.2, arus kas ialah arus masuk dan  keluar kas atau 

setara kas. Laporan arus kas adalah melihat dari mana dana perusahaan berasal 

dan bagaimana mereka digunakan. Laporan arus kas ini memberikan wawasan 

tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode waktu 
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tertentu dengan mengkategorikan transaksi ke dalam aktivitas operasi, investasi, 

dan pendanaan. 

a. Pihak Internal Perusahaan  

Di dalamnya ada orang-orang yang terlibat langsung dalam  bisnis kami. 

Gelar akuntansi manajemen sangat penting, terutama bagi manajer dan manajer di 

semua bidang. Laporan keuangan digunakan untuk membuat keputusan kebijakan 

dalam operasi bisnis oleh manajer. Apakah keputusan dan rencana strategis 

perusahaan dibuat untuk memaksimalkan keuntungan, semuanya didasarkan pada 

laporan keuangan. 

b. Pihak Eksternal Perusahaan  

Pengguna laporan keuangan dari eksternal perusahaan ini banyak sekali. 

pengguna laporan keuangan dari luar perusahaan berikut diantaranya: 

1. Investor Seorang  

Seorang investor atau investor korporasi dan penasehatnya ingin 

mengetahui hasil investasinya. Ini juga menanggung semua kemungkinan risiko 

bagi perusahaan sehubungan dengan investasi yang dilakukan. Sangat mudah 

untuk membuat keuntungan. Mereka juga memutuskan untuk tetap menjadi 

investor, mengurangi jumlah investasi mereka atau menarik diri dari perusahaan 

(menjual saham). Investor juga tertarik dengan informasi tentang kemampuan 

perusahaan untuk membayar dividen atas nama mereka. 

2. Karyawan 

Perusahaan  mewakili suara mereka dan karyawan perusahaan juga 

membutuhkan informasi tentang profitabilitas dan stabilitas perusahaan. 

Karyawan menginginkan informasi tentang apakah suatu perusahaan dapat 

memberikan upah dan gaji. Karyawan juga mencari informasi tentang lowongan 

pekerjaan dan paket pesangon 
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3. Kreditur  

Pemberi pinjaman atau kreditur ingin tahu apakah mereka telah 

memberikan pinjaman  dan bunga dapat dibayar setelahnya. Pemberi pinjaman ini 

dapat berupa bank atau organisasi non-perbankan atau individu dan entitas 

lainnya. 

4. Pemasok (rekanan) dan kreditor usaha  

Pihak lawan, seperti pemasok bahan baku perusahaan, memutuskan 

apakah akan membayar jumlah nominal saat penangguhan jatuh tempo, 

berdasarkan akun tahunan. Perusahaan kreditur membutuhkan informasi 

operasional jika debitur adalah pelanggan utama perusahaan pemasok dan 

kelangsungan hidup pemasok  bergantung padanya. 

5. Pemerintah  

Perhatian utama negara adalah dengan pajak, dan pemerintah 

membutuhkan laporan keuangan perusahaan untuk mengatur operasi mereka. 

Tentu saja, kami mempublikasikan statistik untuk kepentingan negara. Dan yang 

utama adalah mengatur sistem perpajakan. Akuntansi yang digunakan disini 

bervariasi antar laporan akuntansi keuangan perusahaan yang biasa dikenal 

dengan akuntansi pajak. 

6. Pelanggan  

Jika pelanggan masuk ke dalam kontrak jangka panjang dengan bisnis, 

mereka juga membutuhkan informasi tentang profitabilitas bisnis. 

7. Masyarakat  

Perusahaan dapat mempengaruhi masyarakat dalam berbagai cara, 

termasuk jumlah orang yang  mereka pekerjakan dan perlindungan investor 

domestik. Informasi keuangan perusahaan membantu masyarakat  untuk 
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memberikan informasi kinerja berbagai perusahaan dan tren perkembangan terkini 

(Sujarweni 2017). 

E. Bank Umum Syariah  

1. Bank Umum Syariah  

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah 

penyediaan jasa keuangan dan pembayaran serta distribusi lainnya dan  

didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam(Muhammad 2014). Dalam 

pengertian lain, bank juga dikatakan sebagai perantara keuangan, sering disebut 

sebagai perantara keuangan. Artinya lembaga perbankan adalah organisasi 

kegiatan yang berkaitan dengan masalah moneter. Oleh karena itu, kegiatan 

perbankan selalu dikaitkan dengan pengeluaran uang, yang merupakan sarana 

utama untuk memperlancar perdagangan.(Muhammad 2000:63). 

2. Karakteristik Bank Umum Syariah  

Perbankan BI Syariah  menguraikan tujuh karakteristik utama yang 

membentuk prinsip-prinsip sistem perbankan syariah Indonesia,  dasar untuk 

mempertimbangkan calon nasabah dan dasar untuk mempercayai nasabah setia. 

Ketujuh ciri tersebut ialah 

a) Universal  

Menurut Syariah, bank berlaku untuk semua orang, terlepas dari kekuatan 

finansial atau agama mereka..  

b)  Adil  

Berikan hanya kepada mereka yang memiliki hak untuk melarang sesuai 

dengan unsur Macer, Galler, Haram dan Riba. 

c) Transparan  

Bank syariah sangat terbuka terhadap semua bidang kegiatannya..  

d) Seimbang  
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Pengembangan sektor keuangan melalui kegiatan perbankan Syariah, 

termasuk pengembangan sektor riil dan UMKM (Kementerian Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah). 

e) Maslahat  

Bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan  

f) Variatif  

Produk bervariasi mulai dari tabungan haji dan umrah tabungan umum, 

giro, deposito berjangka, pinjaman bagi hasil, jual beli dan sewa untuk layanan 

penyimpanan, layanan pengiriman uang dan layanan pembayaran (kartu debit, 

biaya syariah).  

g) Fasilitas  

Menerima dan menyalurkan Zakat, infaq, sedekah, wakaf, dana zakat 

(qardh), ATM, mobile banking, internet banking, koneksi syariah antar bank 

(Saidi. 2010:34). 

3. Jenis-jenis Bank Umum Syariah  

Berdasarkan jenisnya, bank umum syariah dibagi menjadi empat yaitu  

a. Dilihat dari fungsinya, Bank Umum Syariah dibagi menjadi tiga yaitu: 

1) Bank Sentral  

Bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia 

merupakan organisasi yang independen dalam pelaksanaan tugas dan 

wewenangnya serta tidak dapat diintervensi oleh pemerintah dan/atau pihak lain 

kecuali diatur secara tegas dalam undang-undang ini. Menurut Undang-Undang 

Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, jenis-jenis bank menurut fungsinya 

adalah sebagai berikut: bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank 

pasar, bank desa, bank desa atau bank barang pegawai. Setelah Undang-Undang 
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Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 diundangkan, jenis bank berubah 

menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 

Bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia 

merupakan organisasi yang independen dalam pelaksanaan tugas dan 

wewenangnya serta tidak dapat diintervensi oleh pemerintah dan/atau pihak lain 

kecuali diatur secara tegas dalam undang-undang ini. 

Tugas pokok Bank Sentral adalah:  

a) Mengatur, memelihara dan menjaga kestabilan nilai Rupiah 

b) mendorong  produksi dan pembangunan yang serasi serta memperluas 

kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

2) Bank Umum  

Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/2007 

PBI adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip tradisional dan/atau Syariah 

dan menyediakan layanan penyelesaian transaksi sebagai bagian dari usahanya. 

Layanan yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, yaitu semua layanan 

perbankan yang ada dapat disediakan. Bank komersial sering disebut sebagai bank 

komersial. 

3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)  

BPR adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip tradisional atau 

syariah dan tidak menyediakan layanan transaksi pembayaran sebagai bagian dari 

usahanya. Artinya, kegiatan bank domestik jauh lebih sempit daripada bank 

umum. Oleh karena itu, saat ini di Indonesia terdapat tiga jenis bank: bank sentral, 

bank umum, dan bank daerah. 

b. Dari segi kepemilikan, bank umum syariah meliputi bank umum, bank  

swasta domestik dan bank  swasta asing. 
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1) Bank Milik Pemerintah  

Bank negara adalah bank yang akta pendirian dan permodalannya menjadi 

milik pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank tersebut juga menjadi milik 

pemerintah. Misalnya Bankrayat Indonesia (BRI), Bank Mandiri. Selain itu,  

daerah tier I dan tier II di masing-masing negara bagian juga memiliki bank 

daerah. Setiap orang yang terlibat dalam pendirian bank dianggap milik. 

Kepemilikan bank dapat dilihat dari akta pendirian dan pengurusan saham yang 

dimiliki oleh bank tersebut. 

a) Bank Negara Indonesia 46 (BNI)  

b) Bank Rakyat Indonesia (BRI)  

c) Bank Tabungan Negara (BTN)  

d) Contoh Bank DKI  

Bank Jateng,dan sebagainya 

Sedangkan Bank Umum Daerah (Pemda) berada di wilayah Tier I dan Tier 

II. Contoh bank pemerintah daerah adalah BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, 

BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera 

Selatan, BPD Sulawesi Selatan dan lain-lain.:  

2) Bank Milik Swasta Nasional 

Jenis bank ini seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh sektor swasta 

negara tersebut. Sertifikat pendirian menunjukkan kepemilikan individu dan 

pembagian keuntungan kepada individu. Contoh bank milik swasta nasional 

antara lain: Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank 

Danamon, Bank Duta, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, 

Bank Internasional Indonesia:  

3) Bank Milik Koperasi  



54 
 

 
 

Kepemilikan saham bank ini dimiliki oleh koperasi seperti Bank Umum 

Koperasi Indonesia.;  

4) Bank Milik Campuran  

Sedangkan Bank Umum Daerah (Pemda) berada pada daerah Tier I & Tier 

II. Contoh bank pemerintah wilayah merupakan BPD DKI Jakarta, BPD Jawa 

Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera 

Selatan, BPD Sulawesi Selatan & lain-lain. 

5) Bank Milik Asing  

Jenis bank ini adalah cabang bank yang berbasis di luar negeri yang 

dimiliki oleh sektor swasta asing atau pemerintah asing.. Kepemilikannya dimiliki 

oleh pihak luar negeri. Contohnya ABN AMRO bank, City Bank, dan lain-lain.  

c. Dibandingkan dengan Bank Umum dapat dibedakan menjadi dua kategori 

berdasarkan kemampuannya dalam  melayani masyarakat. Klasifikasi ini 

didasarkan pada lokasi atau status bank. Kedudukan atau status ini 

merupakan ukuran kemampuan  bank dalam melayani masyarakat  baik 

dari segi aset, permodalan, maupun kualitas pelayanan. Jadi, untuk 

mendapatkan status ini, Anda harus melakukan penilaian berdasarkan 

kriteria tertentu. Status bank yang dimaksud yaitu: 

1) Bank Devisa 

Bank  dapat bertransaksi di luar negeri atau dalam semua mata uang asing. 

Misalnya, transfer bank internasional, faktur asing, cek perjalanan, pembukaan 

dan pencairan letter of credit dan transaksi lainnya. Persyaratan menjadi bankir 

devisa ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

2) Bank Non-Devisa  

Merupakan bank yang tidak dapat melakukan kegiatan seperti bank devisa 

karena tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa. Oleh 
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Operational 

Efficiency 

Ratio (OER) 

(X3) 

karena itu, bank non-mata uang hanya dapat berdagang di dalam batas 

negara(Sabir and Dkk. 2012:79).  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Dan lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka-angka dalam penyajian  

dan analisis datanya menggunakan uji statistik. (Saebani 2008:128). 

2. Lokasi Peneltian 

Lokasi penelitian ini dilakukan pada bank umum syariah yang terdaftar di 

Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2021, semua data keuangan telah 

dipublikasikan dan diaudit oleh tenaga akuntan. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh dari website masing-masing dan laporan praktik tata 

kelola perusahaan yang baik dan laporan tahunan bank umum syariah  telah 

diterbitkan oleh masing-masing bank. 

B. Populasi dan Sempel    

a) Populasi  

Populasi yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh laporan 

keuangan bank umum syariah yang telah diterbitkan dan  terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK). Jumlah  populasi dalam penelitian ini terdapat 12 Bank Umum 

Syariah. 

Tabel 3.1 

Bank Umum Syariah di Indoesia 

Bank Umum Syariah 

1 PT. Bank Aceh Syariah 

2 PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah 

3 PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk 

4 PT. Bank Viktoria Syariah 

5 PT. Bank BRI Syariah* 

6 PT. Bank Jabar Banten Syariah 
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7 PT. Bank BNI Syariah* 

8 PT. Bank Syariah Mandiri* 

9 PT. Bank Mega Syariah 

10 PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk 

11 PT. Bank Syariah Bukopin 

12 PT. Bank BCA Syariah 

13 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 

14 PT. Maybank  Syariah Indonesia 

15 PT. Bank Syariah Indonesia,Tbk 

Sumber: SPSS Perbankan Syariah – OJK(Desember 2021) 

b) Sample 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah  purposive sampling. Purposeful sampling 

adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. 

Adapun kriteria bank umum syariah yang dimodelkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1) Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 

2) Tersedia laporan keuangan, rasio-rasio serta data keuangan lainnya pada 

laporan keuangan tahunan yang tersedia dan dipublikasikan pada masing-

masing bank selama empat tahun dari 2017-2021. 

3) Laporan pelaksanaan Self Assessment yang lengkap selama periode 2017-

2021 dan telah dipublikasikan masing-masing Bank Umum Syariah 

C. Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan, buku dan jurnal berupa laporan 

keuangan seperti publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku teori dan 

jurnal (Sujarweni 2015:89). 
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Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data 

melalui observasi tidak langsung yaitu dengan mengumpulkan data-data laporan 

pelaksanaan Good Corporate Governance dan  Annual Report bank umum 

syariah periode 2017-2021 yang telah dipublikasi masing-masing Bank.  

D. Teknik Pengelolaan Data  

Teknik analisis yang digumakan dalam penelitian ini ialah dengan analisis 

statistik, dnegan bertujuan memahami akibat dari variabelnya dnegan pengkajian 

ini mempergunakan analisa jalur (path analysis). 

1. Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk melihat apa itu histogram, deskripsi 

perhitungan utama, nilai maksimum, dan sebagainya. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan uji one-sample Kolmogorov-Smirnov dengan taraf signifikansi 

0,05. Jika signifikansinya lebih besar dari 5% atau 0,05, maka data dinyatakan 

terdistribusi normal. 

b. Uji Autokolerasi 

Tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk menguji sifat regresi dan 

hubungan palsu antara durasi dan t-1. Hal ini terkait dengan serangkaian masalah 

yang bertujuan untuk mengkonfirmasi autokorelasi yang dilakukan dengan 

menggunakan uji Durbin-Watson (Winarno 2015). 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari 

ketentuan berikut: 
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1) Jika D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

2) Jika D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. 

3) Jika D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji hipotesis ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan varians pada residual antara pengamatan model regresi yang satu  

dengan  yang lain. Varians tidak seragam diuji dengan menggunakan uji koefisien 

korelasi rank Spearman, yang mengkorelasikan residual absolut dari hasil regresi. 

Gunakan semua variabel independen. Jika signifikansi hasil korelasi kurang dari 

0,05 (5%), persamaan regresi  mengandung varians yang heterogen. 

d. Uji Multikolonieritas  

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk menguji model dan 

hubungannya. Dalam model regresi yang baik, tidak boleh ada korelasi antar 

variabel bebas. Hal ini dapat diperoleh dari Margin of Error dan Variance 

Expansion Factor (VIF) untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam 

model regresi. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah: 

a. Jika nilai Tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada multikolonieritas atas variabel independen dalam model 

regresi. 

b. Jika nilai Tolerance < 0.10 dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat multikolonieritas atas variabel independen dalam model 

regresi. 
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3. Uji Hipotesis  

a. Koefisien Determinansi (R2 )  

Digunakan sebagai tolak ukur untuk menjelaskan variasi suatu variabel, 

dengan mempertimbangkan kemampuan variabel tersebut, sehingga menjelaskan 

varians beserta batasannya. Tes berjalan dengan skor R2 yang disesuaikan negatif 

dan nilai R2 yang disesuaikan dianggap nol. 

b. Uji Kelayakan Model (Uji F)  

Tes ini menjelaskan semua variabel yang mengalir ke dan memengaruhi 

spreadsheet Anda. Pentingnya adalah sebagai berikut: (Ghozali, 2016):  

1) Jika F-signifikan < 5% artinya ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 

2) Jika F-signifikan > 5% artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 

c. Uji Hipotesis (Uji t) 

Uji t yang mendasar dan melihat dampak variabelnya menjelaskan yang 

menjadi keberagaman, dengan level 0,05 (∝= 5%). Menerima ataupun menolak 

hipotesanya dilaksanakn dengan:(Ghozali 2016:85) 

a. Jika thitung > ttabel, dan probabilitas signifikan < 0.05, maka secara parsial 

variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen (Y). 

b. Jika thitung < ttabel, dan probabilitas signifikan > 0.05, maka secara parsial 

variabel independen (X) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen (Y). 

4) Metode Analisis Data (Path Analysis) 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalaah Analisis Jalur (Path 

Analysis) untuk melihat pengaruh reliabel indegenous terhadap variabel 
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exsogenous melalui variabel intervening dengan menggunakan bantuan software 

SPSS 26. 

Diagram Path 
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Z = PzX1 + PzX2 + PzX3 + PzX4   …………….(.Persamaan 1) 

Y = PyX1  + PyX2  + PyX3  + PyX4  + PyZ           …………….(.Persamaan 2) 
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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

1. Uji deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk melihat apa itu histogram, deskripsi 

perhitungan utama, nilai maksimum, dan sebagainya. 

Tabel 4.1 

Hasil uji Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CAR 55 11,51 390,50 44,9575 71,75403 

BOPO 55 56,61 428,40 101,9944 55,36586 

NPF 55 ,00 28,00 2,8707 4,68047 

FDR 55 ,00 506,60 96,5249 77,11841 

ROA 55 ,02 112,37 4,7969 15,18875 

GCG 55 1,00 3,00 2,1091 ,56676 

Valid N (listwise) 55     

Dari data diatas memperlihatkan hasil dari variabel – variabel independen, 

variabel CAR mempunyai nilai mean 44,9575,  maximum 390,50 , minimum 

11,51, dengan standar devisiasi sebesar 71,75403. Variabel BOPO mempunyai 

nilai mean 101,9944, maximum 428,40, minimum 56,61 dengan standar devisiasi 

sebesar 55,36586. variabel NPF mempunyai nilai mean 2,8707, maximum 28,00, 

minumum 0,00 dengan standar devisiasi sebesar 4,68047. Selanjutnya variabel 

FDR mempunyai nilai mean 96,5249, maximum 506,60, minumum 0,00 dengan 

standar devisiasi sebesar 77,11841. Yang selanjutnya yaitu variabel dependen 

ROA mempunyai nilai mean 4,7969, maximum 112,37, minimum 0,02 dengan 

standar devisiasi sebesar 15,18875. Selanjutnya variabel intervening GCG dengan 

nilai mean 2,1091, maximum 3,00, minimum 1,00 dengan standar devisiasi 

0,56676
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2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan uji one-sample Kolmogorov-Smirnov dengan taraf signifikansi 

0,05. Jika signifikansinya lebih besar dari 5% atau 0,05, maka data dinyatakan 

terdistribusi normal. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 55 

Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 15,01830043 

Most Extreme Differences 

Absolute ,349 

Positive ,344 

Negative -,349 

Kolmogorov-Smirnov Z 2,586 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,870 

Berdasarkan uji kolmogorov-smirnov dapat diketahui bahwa memiliki nilai 

sig. sebesar 0.870 > 0.05, ini mengartikan bahwa besarnya signifkan diatas 0,05. 

Dengan demikian semua data terdistribusi dengan normal. 

b. Uji Autokelrasi 

Tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk menguji sifat regresi dan 

hubungan palsu antara durasi dan t-1. Hal ini terkait dengan serangkaian masalah 

yang bertujuan untuk mengkonfirmasi autokorelasi yang dilakukan dengan 

menggunakan uji Durbin-Watson. 
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a. Persamaan Regresi 1(X&Z-Y) 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Autokolerasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,471a ,222 ,143 3,44210 1,723 

Berdasarkan hasil uji regresi pertama ditunjukkan dengan nilai Durbin 

Watson sebesar 1,723 yang berarti tidak terjadi tidak terdapat masalah 

autokorelasi karena Durbin Watson mendekati nilai 2 .Suatu Hasil Regresi 

dikatakan tidak terjadi autokolerasi jika nilai Durbin Watson terletak antara batas 

atau -2 sampai dengan +2.  

b. Persamaan Regresi 2 (X-Z) 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Autokolerasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,290a ,336 ,092 ,58387 1,671 

Berdasarkan hasil uji regresi kedua ditunjukkan dengan nilai Durbin 

Watson sebesar 1,671 yang berarti tidak terjadi tidak terdapat masalah 

autokorelasi karena Durbin Watson mendekati nilai 2 .Suatu Hasil Regresi 

dikatakan tidak terjadi autokolerasi jika nilai Durbin Watson terletak antara batas 

atau -2 sampai dengan +2.  

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji hipotesis ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan varians pada residual antara pengamatan model regresi yang satu  

dengan  yang lain. Varians tidak seragam diuji dengan menggunakan uji koefisien 

korelasi rank Spearman, yang mengkorelasikan residual absolut dari hasil regresi. 
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Gunakan semua variabel independen. Jika signifikansi hasil korelasi kurang dari 

0,05 (5%), persamaan regresi  mengandung varians yang heterogen. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Heteroskedastistas 

Correlations 

 CAR BOPO NPF FDR ROA GCG 

Spearman's 

rho 

CAR 

Correlation 

Coefficient 

1,000 -,478
**
 -,606

**
 ,094 ,525

**
 -,434

**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,493 ,000 ,001 

N 55 55 55 55 55 55 

BOP

O 

Correlation 

Coefficient 

-,478
**
 1,000 ,555

**
 ,130 -,567

**
 ,180 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,344 ,000 ,189 

N 55 55 55 55 55 55 

NPF 

Correlation 

Coefficient 

-,606
**
 ,555

**
 1,000 ,250 -,465

**
 ,310

*
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,066 ,000 ,021 

N 55 55 55 55 55 55 

FDR 

Correlation 

Coefficient 

,094 ,130 ,250 1,000 ,102 ,001 

Sig. (2-tailed) ,493 ,344 ,066 . ,461 ,994 

N 55 55 55 55 55 55 

ROA 

Correlation 

Coefficient 

,525
**
 -,567

**
 -,465

**
 ,102 1,000 -,101 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,461 . ,461 

N 55 55 55 55 55 55 

GCG 

Correlation 

Coefficient 

-,434
**
 ,180 ,310

*
 ,001 -,101 1,000 

Sig. (2-tailed) ,001 ,189 ,021 ,994 ,461 . 

N 55 55 55 55 55 55 

Berdasarkan hasil uji Heteroskedastistas Nilai N atau jumlah data 

penelitian adalah 55, kemudian nilai signifikansi CAR adalah 0,001 < 0,05yang 

berarti bahwa terdpat kolerasi yang signifikan antara variabel CAR dan GCG, 
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dietahui correletion coefficient adalah -0,434, maka nilai ini menandakan  kolerasi 

sedang antara CAR dengan GCG.  

Berdasarkan hasil uji Heteroskedastistas nilai signifikansi BOPO adalah 

0,189 > 0,05 yang berarti bahwa tidak terdpat kolerasi yang signifikan antara 

variabel BOPO dan GCG, dietahui correletion coefficient adalah 0,180, maka nilai 

ini menandakan hampir tidak ada  kolerasi  antara BOPO dengan GCG. 

Berdasarkan hasil uji Heteroskedastistas nilai signifikansi NPF adalah 

0,021 < 0,05 yang berarti bahwa terdpat kolerasi yang signifikan antara variabel 

NPF dan GCG, dietahui correletion coefficient adalah 0,310, maka nilai ini 

menandakan  ada  kolerasi rendah  antara NPF dengan GCG. 

Berdasarkan hasil uji Heteroskedastistas nilai signifikansi FDR adalah 

0,994 > 0,05 yang berarti bahwa tidak terdpat kolerasi yang signifikan antara 

variabel FDR dan GCG, dietahui correletion coefficient adalah 0,001, maka nilai 

ini menandakan hampir tidak  ada  kolerasi  antara FDR dengan GCG. 

Berdasarkan hasil uji Heteroskedastistas nilai signifikansi ROA adalah 

0,461  > 0,05 yang berarti bahwa tidak terdpat kolerasi yang signifikan antara 

variabel ROA dan GCG, dietahui correletion coefficient adalah -0,101, maka nilai 

ini menandakan hampir tidak  ada  kolerasi  antara ROA dengan GCG. 

d. Uji multikolenieritas 

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk menguji model dan 

hubungannya. Dalam model regresi yang baik, tidak boleh ada korelasi antar 

variabel bebas. Hal ini dapat diperoleh dari Margin of Error dan Variance 

Expansion Factor (VIF) untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam 

model regresi. Jika nilai VIF kurang dari 10 maka dapat digunakan dalam model 

dan nilai tolerance lebih dari 0,1 yang berarti tidak terdapat gejala 

multikolenieritas. 
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a. Persamaan Regresi 1 (X&Z-Y) 

Tabel 4.6 

Hasil Uji multikolenieritas 

Coefficientsa 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)     

CAR 0,684 1,463 

BOPO 0,703 1,422 

NPF 0,935 1,007 

FDR 0,869 1,151 

GCG 0,937 1,067 

Berdasarkan hasil uji multikoleneritas menujukkan bahwa nilai VIF semua 

variabel tidak lebih dari 10 maka tidak terdapt gejala Multikolenoeritas dan nilai 

tolerance lebih dari 0,1 yang berarti tidak terjadi multikolenieritas. 

b. Persamaan Regresi 2 (X-Z) 

Tabel 4.7 

Hasil Uji multikolenieritas 

Coefficientsa 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)     

CAR 0,687 1,456 

BOPO 0,708 1,413 

NPF 0,936 1,069 

FDR 0,925 1,082 

Berdasarkan hasil uji multikoleneritas menujukkan bahwa nilai VIF semua 

variabel tidak lebih dari 10 maka tidak terdapt gejala Multikolenoeritas dan nilai 

tolerance lebih dari 0,1 yang berarti tidak terjadi multikolenieritas. 
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2. Uji Hipotesis 

a. Uji Determinasi R
2
 

Nilai adjusted R Square digunakan untuk mewakili nilai kofisien 

derminasi. Nilai adjusted R Square dari model regresi dipakai untuk mengetahui 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Determinasi R
2 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,471a 0,222 0,143 3,4421 

Berdasarkan Nilai model summary koefisien korelasi (R) sebesar 0,471 

yang artinya terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel independen dan 

dependen (karena mendekati angka 1). Koefisien determinasi adjusted R adalah 

0,471, hal ini berarti 47,1%  variasi ROA dapat dijelaskan oleh variasi dari 

keempat variabel independen FDR, NPF BOPO,dan CAR, dan sisanya 52,9% 

dipengaruhi variabel lain. 

b. Uji Kelayakan Model (Uji F) 

Uji F dipakai untuk melihat apakah secara keseluruhan variabel terkait 

dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Hasil  pengujian simultan diperoleh sebagai 

berikut:  

Tabel 4.9 

Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 165,686 5 33,137 2,797 ,027b 

Residual 580,555 49 11,848   

Total 746,241 54    
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Berdasarkan hasil uji ANOVA atau F test dapat dinilai F hitung sebesar 

2,797 dengan probabolitas 0.027. karena probabilitas lebih kecil dari 0.05, maka 

model regresi dapat digunakan untuk memberikan keputusan bahwa semua 

variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen 

secara signifikan. 

c. Uji Hipotesis (Uji T) 

Uji T digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing 

variabel bebasnya secara tersendiri terhadap variabel terkaitnya. 

a. Persamaan (X&Z-Y) 

Tabel 4.10 

Hasil Uji T 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,172 2,046  ,573 ,569 

CAR ,019 ,008 ,934 2,320 ,025 

BOPO ,005 ,010 ,669 ,457 ,650 

NPF -,023 ,104 -,929 -,223 ,825 

FDR ,013 ,008 ,225 1,664 ,102 

GCG -,322 ,854 -,049 -,377 ,707 

Berdasarkan  hasil uji T maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR)  terhadap Return On Assets 

(ROA) 

Berdasarkan hasil uji T menujukkan hasil nilai t hitung CAR terhadap 

ROA yaitu sebesar 2,320 > nilai t tabel sebesar 2,008 dengan tingkat signifikasi  

sebesar 0,025 < 0,05. Hal ini menujukkan bahwa CAR bepengaruh signifikan 

terhadap ROA. 
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b. Pengaruh Operational Efficiency Ratio (BOPO) terhadap Return On 

Assets (ROA) 

Berdasarkan hasil uji T menujukkan hasil nilai t hitung BOPO terhadap 

ROA yaitu sebesar 0,457 < nilai t tabel sebesar 2,008 dengan tingkat signifikasi  

sebesar 0,650 > 0,05. Hal ini menujukkan bahwa BOPO tidak bepengaruh 

signifikan terhadap ROA. 

c. Pengaruh  Non Performing Financing (NPF) terhadap Return On Assets 

(ROA) 

Berdasarkan hasil uji T menujukkan hasil nilai t hitung NPF terhadap 

ROA yaitu sebesar -0,223  < nilai t tabel sebesar 2,008 dengan tingkat signifikasi  

sebesar 0,825 > 0,05. Hal ini menujukkan bahwa NPF  tidak bepengaruh 

signifikan terhadap ROA. 

d. Pengaruh  Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Return On Assets 

(ROA) 

Berdasarkan hasil uji T menujukkan hasil nilai t hitung FDR terhadap 

ROA yaitu sebesar 1,664 < nilai t tabel sebesar 2,008 dengan tingkat signifikasi  

sebesar 0,102 > 0,05. Hal ini menujukkan bahwa FDR  tidak bepengaruh 

signifikan terhadap ROA. 

e. Pengaruh  Good Corporate Governance (GCG) terhadap Return On 

Assets (ROA) 

Berdasarkan hasil uji T menujukkan hasil nilai t hitung GCG terhadap 

ROA yaitu sebesar -0,377 < nilai t tabel sebesar 2,008 dengan tingkat signifikasi  

sebesar 0,707 > 0,05. Hal ini menujukkan bahwa GCG tidak  bepengaruh 

signifikan terhadap ROA. 
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b. Persamaan (X-Z) 

Tabel 4.11 

Hasil Uji T 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,823 ,220  8,294 ,000 

CAR -,001 ,001 -,041 -,492 ,625 

BOPO ,001 ,002 ,030 ,554 ,052 

NPF ,004 ,017 ,031 ,219 ,027 

FDR ,002 ,001 ,255 1,794 ,079 

a. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh Signifikan terhadap 

Good Corporate Governance (GCG) 

 Berdasarkan hasil uji T menujukkan hasil nilai t hitung CAR terhadap 

GCG yaitu sebesar -0,492  > nilai t tabel sebesar 2,009 dengan tingkat signifikasi  

sebesar 0,625 > 0,05. Hal ini menujukkan bahwa CAR tidak bepengaruh 

signifikan terhadap GCG. 

b. Pengaruh Operational Efficiency Ratio (BOPO) berpengaruh Signifikan 

terhadap Good Corporate Governance (GCG) 

Berdasarkan hasil uji T menujukkan hasil nilai t hitung BOPO terhadap 

GCG yaitu sebesar 0,554  > nilai t tabel sebesar 2,009 dengan tingkat signifikasi  

sebesar 0,052 < 0,05. Hal ini menujukkan bahwa BOPO  bepengaruh signifikan 

terhadap GCG. 

c. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) berpengaruh Signifikan 

terhadap Good Corporate Governance (GCG) 

Berdasarkan hasil uji T menujukkan hasil nilai t hitung NPF terhadap 

GCG yaitu sebesar 0,219  > nilai t tabel sebesar 2,009 dengan tingkat signifikasi  
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sebesar 0,027 < 0,05. Hal ini menujukkan bahwa NPF bepengaruh signifikan 

terhadap GCG. 

d. Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh Signifikan 

terhadap Good Corporate Governance (GCG) 

Berdasarkan hasil uji T menujukkan hasil nilai t hitung FDR terhadap 

GCG yaitu sebesar 1,794  > nilai t tabel sebesar 2,009 dengan tingkat signifikasi  

sebesar 0,079 > 0,05. Hal ini menujukkan bahwa FDR tidak bepengaruh 

signifikan terhadap GCG. 

3. Path analysis 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalaah Analisis Jalur (Path 

Analysis) untuk melihat pengaruh reliabel indegenous terhadap variabel 

exsogenous melalui variabel intervening. 

a. Persamaan Regresi 1 (X&Z-Y) 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Path Analysis 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,471a 0,222 0,143 3,4421 

Menunjukkan nilai R² (R Square) sebesar 0,222. Nilai R² ini digunakan 

dalam penghitungan nilai e1, e1 merupakan varian variabel GCG yang tidak 

dijelaskan oleh CAR,BOPO ,FDR dan NPF. Besarnya e1=√1-R²= √1- 0,222 = 

√0,998 = 0,997. 
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Tabel 4.13 

Hasil Uji Path Analysis 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,172 2,046  ,573 ,569 

CAR ,019 ,008 ,934 2,320 ,025 

BOPO ,005 ,010 ,669 ,457 ,650 

NPF -,023 ,104 -,929 -,223 ,825 

FDR ,013 ,008 ,225 1,664 ,102 

GCG -,322 ,854 -,049 -,377 ,707 

 Berdasarkan hasil Uji Path Analysis pada tabel coefficients  menujukkan 

bahwa nilai beta pada CAR sebesar 0,934 merupakan nilai path 1, nilai beta pada 

BOPO sebesar 0,669 merupakan nilai path 2 ,nilai beta pada NPF sebesar -0,929 

merupakan nilai path 3, nilai beta pada FDR sebesar 0,225 merupakan nilai path 

4, dan nilai beta pada GCG sebesar -0,049  merupakan nilai path 5. 

b. Persamaan Regresi 2 (X-Z) 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Path Analysis 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,290a 0,336 0,092 0,58387 

Menunjukkan nilai R² (R Square) sebesar 0,290. Nilai R² ini digunakan 

dalam penghitungan nilai e2, e2 merupakan varian variabel ROA yang tidak 

dijelaskan oleh CAR, BOPO FDR, GCG dan NPF. Besarnya e2=√1-R²= √1- 

0,290 = √0,985=0,883 
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Tabel 4.15 

Hasil Uji Path Analysis 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,823 ,220  8,294 ,000 

CAR -,001 ,001 -,041 -,492 ,625 

BOPO ,001 ,002 ,030 ,554 ,052 

NPF ,004 ,017 ,031 ,219 ,027 

FDR ,002 ,001 ,255 1,794 ,079 

Berdasarkan hasil Uji Path Analysis pada tabel coefficients m enujukkan  

bahwa nilai beta pada CAR sebesar -0,041 merupakan nilai path 6, nilai beta pada 

BOPO sebesar 0,030 merupakan nilai path 7, nilai beta pada NPF sebesar 0,031 

merupakan nilai path 8, nilai beta pada FDR sebesar 0,225 merupakan nilai path 

9. 
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Diagram Path 

 

  0,934 

 -0,041 0,669 

0,030 -0,049  

 

 0,031 -0,929 

 0,225 

 0,225 

 

                                               0,997 

 0,883 

c. Persamaan Struktural 1 

Pengaruh CAR, BOPO, NPDF, FDR  terhadap GCG  dapat dijelaskan 

melalui persamaan struktur 1, yaitu: 

Z = PzX1 + PzX2 + PzX3 + PzX4           ………..….(.Persamaan 1) 

Z = -0,041X1 + 0,030 X2  + 0,031 X3 + 0,225 X4   …………….(.Persamaan 1) 

X1 : Berdasarkan data  diatas ada beberapa keputusan yang dapat diambil 

yang pertama variabel CAR memiliki kofisien jalur sebesar -0,041 artinya apabila 

CAR meningkat satu satuan maka GCG akan meningkat pula -0,041 satuan 

X1) 

 (Z) 

 (X4) 

 (X2) 

 (X3 ) 

 (Y) 
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dengan asumsi variabel lainya konsta. Kemudian nilai t hitung sebesar -0,492 

lebih kecil dari T tabel  2,009 dan nilai signifikansi 0,625 lebih besar dari 0,05, 

dengan demikian H0 diterima dan H1ditolak artinya variabel variabel CAR tidak  

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap GCG. 

X2 : Berdasarkan data  diatas ada beberapa keputusan yang dapat diambil 

yang pertama variabel BOPO memiliki kofisien jalur sebesar 0,030 artinya apabila 

BOPO meningkat satu satuan maka GCG akan meningkat pula 0,030 satuan 

dengan asumsi variabel lainya konsta. Kemudian nilai t hitung sebesar 0,554 lebih 

kecil dari T tabel  2,009 dan nilai signifikansi 0,582 lebih besar dari 0,05, dengan 

demikian H0 diterima dan H1ditolak artinya variabel variabel BOPO tidak 

berpengaruh positif signifikan terhadap GCG. 

X3 : Berdasarkan data  diatas ada beberapa keputusan yang dapat diambil 

yang pertama variabel NPF memiliki kofisien jalur sebesar 0,031 artinya apabila 

NPF meningkat satu satuan maka GCG akan meningkat pula 0,031 satuan dengan 

asumsi variabel lainya konsta. Kemudian nilai t hitung sebesar 0,219 lebih kecil 

dari T tabel  2,009 dan nilai signifikansi 0,827 lebih besar dari 0,05, dengan 

demikian H0 diterima dan H1ditolak artinya variabel variabel NPF tidak 

berpengaruh positif signifikan terhadap GCG. 

X4 : Berdasarkan data  diatas ada beberapa keputusan yang dapat diambil 

yang pertama variabel FDR memiliki kofisien jalur sebesar 0,225 artinya apabila 

FDR meningkat satu satuan maka GCG akan meningkat pula 0,225 satuan dengan 

asumsi variabel lainya konsta. Kemudian nilai t hitung sebesar 1,794 lebih kecil 

dari T tabel  2,009 dan nilai signifikansi 0,079 lebih besar dari 0,05, dengan 

demikian H0 ditolak dan H1 diterima artinya variabel variabel FDR tidak 

berpengaruh positif signifikan terhadap GCG. 
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d. Persamaan Struktural 2 

Pengaruh CAR, BOPO, NPDF, FDR, GCG  terhadap ROA  dapat 

dijelaskan melalui persamaan struktur 1, yaitu: 

Y = PyX1  + PyX2  + PyX3  + PyX4  + PyZ  …………….(.Persamaan 2) 

Y = 0,934X1 + 0,669 X2  + -0,929 X3 + 0,225 X4  + -0,049 ……….(.Persamaan 2) 

X1 : Berdasarkan data  diatas ada beberapa keputusan yang dapat diambil 

yang pertama variabel CAR  memiliki kofisien jalur sebesar 0,934 artinya apabila 

CAR meningkat satu satuan maka ROA akan meningkat pula 0,934 satuan dengan 

asumsi variabel lainya konsta. Kemudian nilai t hitung sebesar 2,320 lebih kecil 

dari T tabel  2,008 dan nilai signifikansi 0,025 lebih kecil dari 0,05, dengan 

demikian H0 ditolak dan H1diterima artinya variabel variabel CAR berpengaruh 

positif signifikan terhadap ROA. 

X2 : Berdasarkan data  diatas ada beberapa keputusan yang dapat diambil 

yang pertama variabel BOPO memiliki kofisien jalur sebesar 0,669 artinya apabila 

BOPO meningkat satu satuan maka ROA akan meningkat pula 0,669 satuan 

dengan asumsi variabel lainya konsta. Kemudian nilai t hitung sebesar 0,457 lebih 

kecil dari T tabel  2,008 dan nilai signifikansi 0,650 lebih besar dari 0,05, dengan 

demikian H0 diterima dan H1ditolak artinya variabel variabel BOPO tidak 

berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. 

X3 : Berdasarkan data  diatas ada beberapa keputusan yang dapat diambil 

yang pertama variabel NPF memiliki kofisien jalur sebesar -0,929 artinya apabila 

NPF meningkat satu satuan maka ROA akan meningkat pula -0,929 satuan 

dengan asumsi variabel lainya konsta. Kemudian nilai t hitung sebesar -0,223 

lebih kecil dari T tabel  2,008 dan nilai signifikansi 0,825 lebih besar dari 0,05, 

dengan demikian H0 diterima dan H1ditolak artinya variabel variabel NPF 

berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. 
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X4 : Berdasarkan data  diatas ada beberapa keputusan yang dapat diambil 

yang pertama variabel FDR memiliki kofisien jalur sebesar 0,225 artinya apabila 

FDR meningkat satu satuan maka ROA akan meningkat pula 0,225 satuan dengan 

asumsi variabel lainya konsta. Kemudian nilai t hitung sebesar 1,664 lebih kecil 

dari T tabel  2,008 dan nilai signifikansi 0,102 lebih besar dari 0,05, dengan 

demikian H0 diterima dan H1ditolak artinya variabel variabel FDR tidak 

berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. 

Z : Berdasarkan data  diatas ada beberapa keputusan yang dapat diambil 

yang pertama variabel GCG  memiliki kofisien jalur sebesar -0,049 artinya 

apabila GCG meningkat satu satuan maka ROA akan meningkat pula -0,049 

satuan dengan asumsi variabel lainya konsta. Kemudian nilai t hitung sebesar -

0,377 lebih kecil dari T tabel  2,008 dan nilai signifikansi 0,707 lebih besar dari 

0,05, dengan demikian H0 diterima dan H1ditolak artinya variabel variabel GCG 

tidak berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. 

e. Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung 

Analisis Jalur (Path Analysis) untuk melihat pengaruh reliabel indegenous 

terhadap variabel exsogenous melalui variabel intervening. 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Path Analysis 

CAR 

Pengaruh Langsung (X-Z) 
    

-0,041 

Pengaruh tidak Langsung (X-Z-Y) 0,934 X -0,049 = -0,04577 

total Pengaruh 
    

-0,08677 

BOPO 

Pengaruh Langsung (X-Z) 
    

0,030 

Pengaruh tidak Langsung (X-Z-Y) 0,669 X -0,049 = -0,03278 

total Pengaruh 
    

-0,00278 

NPF 

Pengaruh Langsung (X-Z) 
    

0,031 
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Pengaruh tidak Langsung (X-Z-Y) -0,929 X -0,049 = 0,045521 

total Pengaruh 
    

0,076521 

FDR 

Pengaruh Langsung (X-Z) 
    

0,225 

Pengaruh tidak Langsung (X-Z-Y) 0,225 X -0,049 = -0,01103 

total Pengaruh 
    

0,213975 

Berdasarkan Hasil Perhitungan diatas, diketahui variabel CAR terdapat 

pengaruh langsung sebesar -0,041, sedangkan pengaruh tidak langsung -0,04577, 

dengan total pengaruh -0,08677 yang artinya pengaruh langsung -0,041 > -

0,04577 sehingga diyatakan bahwa secara tidak langsung CAR signifikan 

terhadap GCG. 

Berdasarkan Hasil Perhitungan diatas, diketahui variabel BOPO terdapat 

pengaruh langsung sebesar 0,030, sedangkan pengaruh tidak langsung -0,03278, 

dengan total pengaruh 0,257219 yang artinya pengaruh langsung -0,669 > -

0,00278 sehingga diyatakan bahwa secara tidak langsung BOPO signifikan 

terhadap GCG. 

Berdasarkan Hasil Perhitungan diatas, diketahui variabel NPF terdapat 

pengaruh langsung sebesar 0,031, sedangkan pengaruh tidak langsung 0,045521, 

dengan total pengaruh  yang artinya pengaruh langsung 0,031 > 0,045521 

sehingga diyatakan bahwa secara tidak langsung NPF signifikan terhadap GCG. 

Berdasarkan Hasil Perhitungan diatas, diketahui variabel FDR terdapat 

pengaruh langsung sebesar 0,225, sedangkan pengaruh tidak langsung-0,01103, 

dengan total pengaruh  yang artinya pengaruh langsung 0,225 > -0,01103 

sehingga diyatakan bahwa secara tidak langsung FDR tidak signifikan terhadap 

GCG. 
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B. Pembahasan 

1. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh Signifikan 

terhadap Good Corporate Governance (GCG) 

Berdasarkan hasil analisis data menujukkan hasil nilai thitung Capital 

Adequacy Ratio (CAR) terhadap Good Corporate Governance (GCG) yaitu 

sebesar -0,492  > nilai t tabel sebesar 2,009 dengan tingkat signifikasi  sebesar 

0,625 < 0,05. Hal ini menujukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak 

bepengaruh signifikan terhadap Good Corporate Governance (GCG). 

Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersbeut untuk 

menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai 

CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan 

memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.  Apabila nilai 

komposit GCG rendah maka bank memiliki nilai CAR yang tinggi. Pengelolaan 

dana yang kurang optimal, sehingga menyebabkan ketersediaan modal sangat 

tinggi. 

2. Pengaruh Operational Efficiency Ratio (BOPO) berpengaruh 

Signifikan terhadap Good Corporate Governance (GCG) 

Berdasarkan hasil analisis data menujukkan hasil nilai thitung  Operational 

Efficiency Ratio (BOPO) terhadap Good Corporate Governance (GCG) yaitu 

sebesar 0,554  > nilai t tabel sebesar 2,009 dengan tingkat signifikasi  sebesar 0,052 

< 0,05. Hal ini menujukkan bahwa Operational Efficiency Ratio (BOPO) tidak 

bepengaruh signifikan terhadap Good Corporate Governance (GCG). 

Penelitian ini sesuai dengan teori agensy bahwa dalam penerapan GCG 

dapat meningkatkan kinerja perusahaan, termasuk efektivitas biaya operasional 

yang dikeluarkan  perusahaan dalam operasionalnya. Artinya terdapat pengaruh 

yang kuat antara penerapan GCG dengan tingkat kinerja perusahaan. 



81 
 

 
 

3. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) berpengaruh Signifikan 

terhadap Good Corporate Governance (GCG) 

Berdasarkan hasil analisis data menujukkan hasil nilai thitung Non 

Performing Financing (NPF) terhadap Good Corporate Governance (GCG)yaitu 

sebesar 0,219  > nilai t tabel sebesar 2,009 dengan tingkat signifikasi sebesar 

0,027 < 0,05. Hal ini menujukkan bahwa Non Performing Financing (NPF) 

bepengaruh signifikan terhadap Good Corporate Governance (GCG). 

Penelitian ini sejalan dengan teori agensy, dimana bank merupakan 

lembaga yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengalokasian dananya 

dan secara berkala melakukan penilaian manajemen risiko untuk meminimalkan 

pembiayaan yang tidak efektif. Peraturan Bank Indonesia untuk penerapan GCG 

mengharuskan BUS memiliki komite manajemen risiko dan unit manajemen 

risiko yang secara teoritis dapat mengurangi risiko pendanaan yang terjadi. 

Didukung oleh adanya fungsi audit internal dan eksternal, hal ini juga mengurangi 

risiko pendanaan BUS (Syam, Nadja, and Taufik 2012). 

Hasil penelitian  rupanya sejalan dengan  teori Menurut (Sutedi 2010: 13-

17), dimana kualitas penerapan GCG berpengaruh terhadap rasio NPF. Artinya 

indikator yang ditetapkan Bank Indonesia dalam implementasi GCG mampu 

mengurangi pembiayaan bermasalah yang timbul pada BUS. Hasil peneltian ini  

tidak konsistens dengan penelitian (Syam et al. 2012) menujukkan bahwa GCG 

bepengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF ,diduga karena penelitiaan yag 

dilakukan oleh (Syam et al. 2012) hanya menggunakan satu priode pada tujuh 

BUS, sedangkan penelitian ini menggunaka lima priode dengan 11 sampel BUS. 
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4. Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh Signifikan 

terhadap Good Corporate Governance (GCG) 

Berdasarkan hasil analisis data menujukkan hasil nilai thitung Financing to 

Deposit Ratio (FDR) terhadap Good Corporate Governance (GCG) yaitu sebesar 

1,794  > nilai t tabel sebesar 2,009 dengan tingkat signifikasi  sebesar 0,079 < 

0,05. Hal ini menujukkan bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) tidak 

bepengaruh signifikan terhadap Good Corporate Governance (GCG). 

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensy, dimana penerapan GCG 

dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap arus kas atau kinerja 

pendanaan bank. Rasio FDR digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam 

memenuhi kebutuhan likuiditas dan kecukupan manajemen risiko likuiditasnya. 

Ketika bank tidak dapat mempertahankan tingkat likuiditasnya, maka akan 

menyebabkan krisis likuiditas yang tidak dapat dihindari oleh bank. Artinya, 

kepercayaan  masyarakat terhadap bank semakin menurun. Untuk mengembalikan 

kepercayaan kepada perbankan, salah satunya dengan menerapkan prinsip-prinsip 

GCG di sektor perbankan (Zarkasyi, 2008: 112). Tata kelola perusahaan yang baik 

belum mampu meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada 

masyarakat. 

5. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh Signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan. 

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui nilai thitung Capital 

Adequacy Ratio (CAR) terhadap Return On Assets (ROA) sebesar 2,320 lebih 

besar dari nilai ttabel  sebesar 2,010 dengan tingkat siginifikansi sebesar 0,025 lebih 

kecil dari 0,05, hal ini menujukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) 

berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets (ROA). 
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Pnelitian ini sejalan dengan teori Signalling yang ada , Bank umum syariah 

dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengurangi informasi asimetris, 

termasuk memberikan sinyal kepada pihak luar dalam bentuk informasi keuangan, 

yang tercermin dalam rasio pembiayaan yang andal untuk mengurangi 

ketidakpastian tentang prospek  masa depan perusahaan. Laporan  kinerja 

perusahaan  yang baik akan meningkatkan efisiensi operasional bank umum 

syariah yang dapat diukur dengan tingkat profitabilitas perusaaan. 

Semakin tinggi rasio kecukupan modal (CAR), semakin baik kinerja bank, 

yang berarti bank mampu menutupi konsekuensi penurunan asetnya yang 

disebabkan oleh aset berisiko. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Agustin 

2018), dikatakan bahwa koefisien CAR (Capital Adaptation Ratio) berpengaruh 

signifikan terhadap return on assets (ROA) bank syariah. 

6. Pengaruh Operational Efficiency Ratio (BOPO) berpengaruh 

Signifikan  terhadap Kinerja Keuangan 

Berdasarkan hasil analisis data menujukkan hasil nilai thitung Operational 

Efficiency Ratio (BOPO) terhadap Return On Assets (ROA) yaitu sebesar 0,457 < 

nilai ttabel sebesar 2,010 dengan tingkat signifikasi  sebesar 0,650 > 0.05. Hal ini 

menujukkan bahwa Operational Efficiency Ratio (BOPO) tidak bepengaruh 

signifikan terhadap Return On Assets (ROA). 

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori signalling yang ada, Bank umum 

syariah dapat meningkatkan kinerja perusaaan dengan mengurangi informasi 

asimetris, termasuk memberikan sinyal kepada pihak luar dalam bentuk informasi 

keuangan, yang tercermin dalam rasio pembiayaan yang andal untuk mengurangi 

ketidakpastian tentang prospek  masa depan perusahaan. Laporan  kinerja 

perusahaan  yang baik akan meningkatkan efisiensi operasional bank umum 

syariah yang dapat diukur dengan tingkat profitabilitas perusahaan. 
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Tingkat rasio BOPO yang tinggi berarti kinerja manajemen bank tersebut 

kurang efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di bank yang akan 

berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak yang pada akhirnya akan 

menurunkan Return On Assets (ROA). Hasil tersebut sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh (Suwarno and Muthohar 2018) yang menyebutkan bahwa 

Operational Efficiency Ratio (BOPO)  tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Return On Assets (ROA). 

7. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) berpengaruh Signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan 

Berdasarkan hasil analisis data menujukkan hasil nilai thitung Non 

Performing Financing (NPF) terhadap Return On Assets (ROA) yaitu sebesar -

0,223  < nilai ttabel sebesar 2,010 dengan tingkat signifikasi  sebesar 0,825 > 0.05. 

Hal ini menujukkan bahwa Non Performing Financing (NPF) tidak bepengaruh 

signifikan terhadap Return On Assets (ROA). 

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang menentukan 

tingginya tingkat pendanaan. Selain itu NPF yang tinggi juga menentukan 

rendahnya kualitas proses distribusi perbankan syariah. Jika ini terjadi,  bank 

harus menanggung risiko  dengan menggunakan modal yang dimilikinya (Erwin 

dan Dewa, 2019). 

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori signalling yang ada, Bank umum 

syariah dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengurangi informasi 

asimetris, termasuk memberikan sinyal kepada pihak luar dalam bentuk informasi 

keuangan, yang tercermin dalam rasio pembiayaan yang andal untuk mengurangi 

ketidakpastian tentang prospek  masa depan perusahaan. Laporan  kinerja 

perusahaan  yang baik akan meningkatkan efisiensi operasional bank umum 

syariah yang dapat diukur dengan tingkat profitabilitas perusahaan. 
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NPF tidak berpengaruh terhadap ROA Bank Umum Syariah Ini berarti 

bahwa kondisi NPF yang lebih tinggi selama suatu periode tidak secara langsung 

mengarah pada pengembalian yang lebih rendah selama periode yang sama. 

Selain itu, peningkatan jumlah pembiayaan bermasaah tidak selalu mengarah pada 

peningkatan hasil setelah pajak.  

Peneltian Ini  konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suwarno 

and Muthohar 2018) yang menujukkan hasil bahwa NPF tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ROA, namun tidak konsisten denga penelitian yang dilakukan 

oleh (Dewi 2010) yang menjukkan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap 

ROA.  

8. Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh  Signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan 

Berdasarkan hasil analisi data menujukkan hasil nilai thitung Financing to 

Deposit Ratio (FDR)  terhadap Return On Assets (ROA)  yaitu sebesar 1,664 < 

nilai t tabel sebesar 2,010 dengan tingkat signifikasi  sebesar 0,102 > 0.05. Hal ini 

menujukkan bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) tidak bepengaruh 

signifikan terhadap Return On Assets (ROA). 

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori signalling yang ada, Bank umum 

syariah dapat meningkatkan kinerja perusaaan dengan mengurangi informasi 

asimetris, termasuk memberikan sinyal kepada pihak luar dalam bentuk informasi 

keuangan, yang tercermin dalam rasio pembiayaan yang andal untuk mengurangi 

ketidakpastian tentang prospek  masa depan perusahaan. Laporan  kinerja 

perusahaan  yang baik akan meningkatkan efisiensi operasional bank umum 

syariah yang dapat diukur dengan tingkat profitabilitas perusahaan. 

Semakin tinggi FDR, semakin tinggi profitabilitas bank umum syariah. 

Jika kualitas pembiayaan buruk, mudah menimbulkan risiko pendanaan, terutama 
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jika aliran dana kurang terkontrol, sehingga bank juga akan menanggung risiko 

yang lebih besar. Minimnya hasil pencarian tersebut dapat disebabkan karena 

bank melakukan penambahan modal  untuk mengantisipasi skala usaha berupa 

penambahan modal, sehingga modal yang dimiliki  bank tidak sesuai dengan 

permintaan nasabah. 

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahma 

2011) yang menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap 

ROA, namun tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agustin 

2016) yang menujukkan FDR signifikan tehadap ROA. 

9. Pengaruh  Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan 

Berdasarkan hasil analisis data menujukkan hasil nilai thitung Good 

Corporate Governance (GCG)  terhadap Return On Assets (ROA)  yaitu  sebesar -

0,377 <  nilai ttabel sebesar 2,010 dengan tingkat signifikasi  sebesar 0,707 > 0.05. 

Hal ini menujukkan bahwa Good Corporate Governance (GCG)  tidak  

bepengaruh signifikan terhadap Return On Assets (ROA). 

Rasio ROA menunjukkan seberapa besar laba bersih yang dapat diperoleh 

dari kekayaan  perusahaan dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Adanya mekanisme GCG yang baik akan membantu 

perusahaan untuk meningkatkan asetnya. Manajemen yang baik dapat mendorong  

penggunaan aset perusahaan secara efisien dan meningkatkan potensi pendapatan 

bersih bank, untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. (Ratih,2011: 21).  

Hasil penelitian tidak sesuai dengan teori Agensy (Sutedi 2010: 13-17) 

yang mungkin disebabkan karena indikator kinerja GCG yang ditetapkan oleh BI 

cenderung bersifat jangka panjang dari sisi rate of return atau return on assets 

bank. Kasus regulasi BI tentang GCG bagi bank syariah baru  berlaku pada  2010. 
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Banyaknya BUS yang terpecah pada 2010 mengakibatkan laba dan aset yang 

dimiliki bank tidak memenuhi standar regulasi. Pernyataan lain yang  

dikemukakan oleh (International Private Enterprise Center 2002) dalam (Syam 

dan Nadja 2012) mengemukakan bahwa belum berhasilnya penerapan GCG di 

sektor perbankan di negara berkembang termasuk Indonesia karena dalam 

penerapan GCG belum banyak diterapkan. Artinya, meskipun bank telah 

menerapkan prinsip-prinsip GCG secara internal, pihak eksternal belum 

sepenuhnya menerapkan GCG. Sedangkan BUS dalam sistem keuangan 

mengadopsi model bagi hasil dimana margin keuntungan ditentukan oleh kinerja 

nasabah. Maka secara langsung tinggi rendahnya tingkat pengembalian yang 

diperoleh pelanggan akan menentukan tinggi rendahnya tingkat pengembalian 

pada BUS. 

10. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh Signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan melalui Good Corporate Governance 

(GCG) 

Berdasarkan hasil analisis jalur diperoleh hasil bahwa Good Corporate 

Governance (GCG) mampu menjadi variabel intervening  pengaruh Capital 

Adequacy Ratio (CAR) terhadap Kinerja Keuangan. Hal ini dapat dilihat dari 

pengaruh langsung sebesar -0,041 dan pengaruh tidak langsung sebesar -0,04577, 

yang artinya Good Corporate Governance (GCG) mampu menjadi intervening 

antara Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan. 

Pengaruh CAR negatif terhadap profitabilitas dikarenakan nilai CAR yang 

cukup tinggi, dimana sebagaian besar bank memiliki CAR di atas 12 persen, bila 

dibandingkan dengan jumlah minimal yang perlu dipertahankan oleh bank yaitu 

sebesar 8 persen,mengindikasikan bahwa modal sendiri bank tidak digunakan 
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secara optimal dan berdampak pada dana yang mengendap terlalu besar sehingga 

hal ini akan berdampak pada melemahnya profitabilitas. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan hasil yang didapat oleh Satriawan (2012) dan Prasanjaya (2013). 

11. Pengaruh Operational Efficiency Ratio (OER) berpengaruh Signifikan  

terhadap Kinerja Keuangan melalui Good Corporate Governance 

(GCG) 

Berdasarkan hasil analisis jalur diperoleh hasil bahwa Good Corporate 

Governance (GCG) mampu menjadi variabel intervening  pengaruh Operational 

Efficiency Ratio (BOPO) terhadap Kinerja Keuangan. Hal ini dapat dilihat dari 

pengaruh langsung sebesar 0,030 dan pengaruh tidak langsung sebesar -0,03278, 

yang artinya Good Corporate Governance (GCG) mampu menjadi intervening 

antara Operational Efficiency Ratio (BOPO) berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan. 

Rasio BOPO menggunakan perbandingan antara biaya yang dikenakan 

oleh setiap program bank operasional dan pembayaran yang diterima setiap 

program dari hasil operasional sebagai hasilnya. Sektor perbankan mendorong tata 

kelola perusahaan yang baik untuk meningkatkan kinerja organisasi, 

menghasilkan keuntungan ekonomi jangka pendek, dan bermanfaat bagi semua 

pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, masyarakat umum, atau 

keduanya (Pratiwi, 2016).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BOPO 

berpengaruh buruk terhadap kualitas penulisan GCG.Hal ini menunjukkan bahwa 

efektivitas tugas operasional pada bank konvensional akan meningkat sebagai 

hasil penerapan GCG yang berhasil. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh (Mardiana, 2018) yang menunjukkan bahwa skor penerapan GCG 

pada 30 perusahaan perbankan berpengaruh Negatif signifikan terhadap rasio 

BOPO. 
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12. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) berpengaruh Signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan melalui Good Corporate Governance 

(GCG) 

Berdasarkan hasil analisis jalur diperoleh hasil bahwa Good Corporate 

Governance (GCG) mampu menjadi variabel intervening  pengaruh Non 

Performing Financing (NPF) terhadap Kinerja Keuangan. Hal ini dapat dilihat 

dari pengaruh langsung sebesar 0,031 dan pengaruh tidak langsung sebesar 

0,045521, yang artinya Good Corporate Governance (GCG) mampu menjadi 

intervening antara Non Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan. 

Menurut Dewi (2017), Wibowo (2013), dan Syaichu (2013), NPF yang 

lebih besar dalam satu periode tidak selalu memberikan laba penurunan dalam 

waktu yang sama. Studi saat ini mendukung temuan ini. Hal ini disebabkan oleh 

fakta bahwa efek merugikan NPF yang cukup besar terhadap ROA terkait dengan 

ambang batas maksimum yang diizinkan bank untuk pinjaman hipotek. NPF yang 

tinggi dapat, dalam skenario yang berbeda, menurunkan upah modal inti bank. 

Ketika bank memiliki banyak peminjam, bank akan bekerja lebih keras untuk 

menilai produktivitas mereka sambil melacak kenaikan hutang peminjam mereka 

sampai NPF meningkat. Selain itu, rata-rata NPF bank syariah Indonesia cukup 

rendah sekitar 5% dan di bawah ambang batas BI, sehingga tidak terlalu 

mempengaruhi stabilitas keuangan. 

13. Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh  Signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan melalui Good Corporate Governance 

(GCG) 

Berdasarkan hasil analisis jalur diperoleh hasil bahwa Good Corporate 

Governance (GCG) mampu menjadi variabel intervening  pengaruh Financing to 
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Deposit Ratio (FDR) terhadap Kinerja Keuangan. Hal ini dapat dilihat dari 

pengaruh langsung sebesar 0,225 dan pengaruh tidak langsung sebesar -0,01103, 

yang artinya Good Corporate Governance (GCG) tidak mampu menjadi 

intervening antara Financing to Deposit Ratio (FDR) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan. 

Secara teoritis, GCG dapat meningkatkan kredibilitas nasabah saat 

melakukan transaksi di bank. Kemampuan bank dalam mengelola kebutuhan 

likuiditas dan risiko likuiditas dievaluasi dengan menggunakan Rasio FDR. 

Sebuah bank tidak dapat mengendalikan krisis likuiditas yang muncul ketika tidak 

mampu mengelola likuiditasnya. Tingkat kepercayaan investor atau masyarakat 

terhadap bank ada batasnya. Penerapan prinsip GCG merupakan strategi terbaik 

untuk membangun kembali kepercayaan nasabah terhadap bank. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data, Adapun rasio Kesehatan yang sejalan dengan 

teori siggnaling yaitu rasio CAR dan adapun yang tidak sejalan yaitu rasio BOPO, 

NPF, FDR, GCG , kemudian yang sejalan dengan teori agensy yaitu rasio CAR, 

BOPO, NPF, FDR dan yang tidak sejalan yaitu rasio FDR.  

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia Priode 2017-2021. 

2. Operational Efficiency Ratio (BOPO) berpengaruh signifikan terhadap 

Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia Priode 2017-2021.. 

3. Non Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan terhadap Good 

Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

Priode 2017-2021. 

4. Financing to Deposit Ratio (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia Priode 2017-2021. 

5. Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan terhadap Return 

On Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Priode 2017-

2021. 

6. Operational Efficiency Ratio (BOPO) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Return On Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

Priode 2017-2021. 
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7. Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Return On Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Priode 

2017-2021. 

8. Financing to Deposit Ratio (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Return On Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Priode 

2017-2021. 

9. Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh signifikan terhadap 

Return On Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Priode 

2017-2021. 

10. Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan terhadap Return 

On Assets (ROA) melaui Good Corporate Governance (GCG) pada Bank 

Umum Syariah di Indonesia Priode 2017-2021. 

11. Operational Efficiency Ratio (BOPO) berpengaruh signifikan terhadap 

Return On Assets (ROA) melaui Good Corporate Governance (GCG) 

pada Bank Umum Syariah di Indonesia Priode 2017-2021. 

12. Non Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan terhadap Return 

On Assets (ROA) melaui Good Corporate Governance (GCG) pada Bank 

Umum Syariah di Indonesia Priode 2017-2021. 

13. Financing to Deposit Ratio (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Return On Assets (ROA) melaui Good Corporate Governance (GCG) 

pada Bank Umum Syariah di Indonesia Priode 2017-2021. 

B. Saran 

Berdasarkan uraian rumusan masalh, tujuan, hipotesis dan pembahasan , 

maka saran dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Maka dengan demikian dapat meningkatkan Capital Adequacy Ratio 

(CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Good Corporate 
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Governance (GCG) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Priode 2017-

2022. 

2. Maka dengan demikian dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan  

Operational Efficiency Ratio (BOPO) berpengaruh signifikan terhadap 

Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia Priode 2017-2021. 

3. Maka dengan demikian dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan  

Non Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan terhadap Good 

Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

Priode 2017-2021. 

4. Maka dengan demikian dapat meningkatkan Financing to Deposit Ratio 

(FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Good Corporate 

Governance (GCG) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Priode 2017-

2021. 

5. Maka dengan demikian dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan  

Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan terhadap Return 

On Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Priode 2017-

2021. 

6. Maka dengan demikian dapat meningkatkan Operational Efficiency Ratio 

(BOPO) tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets (ROA) 

pada Bank Umum Syariah di Indonesia Priode 2017-2021. 
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7. Maka dengan demikian dapat meningkatkan Non Performing Financing 

(NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets (ROA) 

pada Bank Umum Syariah di Indonesia Priode 2017-2021. 

8. Financing to Deposit Ratio (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Return On Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Priode 

2017-2021. 

9. Maka dengan demikian dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan  

Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh signifikan terhadap 

Return On Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Priode 

2017-2021. 

10. Maka dengan demikian dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan  

Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan terhadap Return 

On Assets (ROA) melaui Good Corporate Governance (GCG) pada Bank 

Umum Syariah di Indonesia Priode 2017-2021. 

11. Maka dengan demikian dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan  

Operational Efficiency Ratio (BOPO) berpengaruh signifikan terhadap 

Return On Assets (ROA) melaui Good Corporate Governance (GCG) 

pada Bank Umum Syariah di Indonesia Priode 2017-2021. 

12. Maka dengan demikian dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan  

Non Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan terhadap Return 

On Assets (ROA) melaui Good Corporate Governance (GCG) pada Bank 

Umum Syariah di Indonesia Priode 2017-2021. 

13. Maka dengan demikian dapat meningkatkan Financing to Deposit Ratio 

(FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets (ROA) 

melaui Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia Priode 2017-2021. 



 

94 
 

DAFTAR PUSTAKA 

achmad noor Fauzi. 2016. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap 

Kinerja Keuangan Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia.” 

Agustin, Priska trias. 2018. “Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja 

Keuangan Bank Syariah.” universitas brawijaya. 

Ali. 2006. Perbankan Dan Rasio Keuangan. Jakarta: Aditama. 

Ariyani. 2010. “Analisis Pengaruh CAR, FDR, BOPO, Dan NPF Terhadap 

Profitabilitas Pada Bank Muamalat Indonesia.” Jurnal Al-Iqtishad 11(1). 

Ayu, I. Dewa, Diah Esti Putri, and I. Gst. Ayu Eka Damayanthi. 2013. “Analisis 

Perbedaan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan RGEC Pada Perusahaan 

Besar Dan Kecil.” Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 2:485. 

BI. 2007. “Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS Tanggal 30 Oktober 2007 

Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan 

Prinsip Syariah.” Http//Www.Bi.Go.Id. 

BI Lampiran 2 SE. 2011. “Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.” 

Damar, Nolyana Debora, and Dkk. 2021. “ANALISIS TINGKAT EFISIENSI 

BANK UMUM DI INDONESIA PERIODE 2013:Q1-2018:Q4.” Jurnal 

Ekonomi Pembangunan 21(7). 

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

Didin Rasyidin Wahyu. 2016. “„Financcing TO Deposit Ratio (FDR) Sebagai 

Salah Satu Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah (Study Kasus Bank 

BJB Syariah Cabang Semarang).‟” Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islam 

7:156. 

Fahmi, Irham. 2011. Analisis Laporan Keuangan. Lampulo: Alfabeta. 

Fakhruddin, Iwan. 2015. “Pengaruh Rasio Kesahatan Bank Terhadap Kinerja 

Keuangan Bank Syariah Priode 2010-2013.” Kompartemen 8(2). 

Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program SPSS 23. 

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

Hening Asih Widyaningrum. 2014. “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan 

Menggunakan Metode Risk-Based Bank Rating (Rbbr) (Studi Pada Bank 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dalam Ihsg Sub Sektor Perbankan 

Tahun 2012).” Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) 9(2). 

Husaeri Priatna. 2016. “PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN DENGAN 

RASIO PROFITABILITAS.” Jurnal Ilmiah Akuntansi 7(2). 

Idros, Ferry N. 2011. Manajemen Risiko Perbankan. Jakarta: PT Raja Grafinfo 



95 
 

 
 

Persada. 

Ikatan Bankir Indonesia. 2014. Memahami Bisnis Bank Syariah. Jakarta: 

Gramedia Pustaka utama. 

Indrianto, Nur, and Bambang Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk 

Akuntansi DanManajemen. Edisi Pert. Yogyakarta: Lembaga Penerbt 

BPPFE. 

Johnson, Frank P., and Richard D. Johnson. 1985. Commercial Bank 

Management,. 

Lasta, H. A., Zainul Arifin, and N. F. Nuzula. 2014. “Analisis Tingkat Kesehatan 

Bank Dengan Menggunakan Pendekatan Rgec ( Risk Profile , Good 

Corporate Governance , Earnings , Capital ) ( Studi Pada Pt Bank Rakyat 

Indonesia , Tbk Periode 2011-2013 ).” Jurnal Administrasi Bisnis 13(2):1–

10. 

Lestari, Wangi. 2013. Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja 

Keuangan Bank Syariah. Purwakerto: Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto. 

M Yusuf. 2017. “Dampak Indikator Rasio Keuangan Terhadap ProfitabilitasBank 

Umum Syariah Di Indonesia.” Jurnal Keuangan Dan Perbankan 13(2):141–

51. 

Marliana. 2018. “Pengaruh CAR, NPF DAN FDR Terhadap Profitabilitas Bank 

Syariah Di Indonesia.” Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah 2(1). 

Muhammad. 2000. Lembaga Keuangan Umat Kontemporer. Yogyakarta: UII 

Press. 

Muhammad. 2014. Manajemen Dana Bank Syariah. Yogyakarta. 

Muhammad Zamani ihwan Umar. 2012. “Kinerja Keuangan Sebelum Dan 

Sesudah Penerapan Good Corporate Dengan Rasio Retrun On Assets, Retrun 

On Equity, Net Profit Margin, Dan Capital Adequacy Rasio.” Jurnal 

Akuntansi (3):1. 

Muqorobbin, Ahmad, and Fitria Agustina. 2018. “Implementasi Good Corporate 

Governance Di Bank Syariah (Studi Kasus Di Bank Syariah Cabang 

Malang).” Jurnal Iqtihad 11(2). 

Nopiandi, zakariah dan Eko. 2020. “Analisis Pengaruh Inflasi Nilai Tukar Dan BI 

Rate Terhadap Tabungan Mudarabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” 

Jurnal Perbankan Syariah 1(1). 

Pangestuti, Wiwit. 2016. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate 

Governance Dalam Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah. 



96 
 

 
 

Prasetyo Widya Iswara. 2014. “CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA 

PERUSAHAAN.” Jurnal Akuntansi 2(2). 

Pratiwi, A. 2016. “Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance 

(GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di 

Indonesia(Periode 2010-2015).” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 2(1):55–

76. 

Pratiwi, Angrum. 2016. “Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate 

Governance (GCG) Terhadpa Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah 

Di Indonesia.” Al-Tijary 2(1). 

Qur‟an Kemeneag. 2002. “Kementrian Agama Republik Indonesia Badan 

Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidkan Dan Penellitian Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an.” 

Raturandang, Iryne Filania, Joula Rogahang, and Danitje Keles. 2018. “Analisis 

Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode CAMEL (Capital, 

Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity) Pada PT.Bank Sulut-Go.” 

Jurnal Ilmu Administrasi 6(3). 

Rendi Wijaya. 2019. “ANALISIS PERKEMBANGAN RETURN ON ASSETS 

(ROA) DAN RETURN ON EQUITY (ROE) UNTUK MENGUKUR 

KINERJA KEUANGAN.” Jurnal Ilmu Manajemen 9(1). 

Riadi, Kadek Septa, Anantawikrama Tungga Atmadja, and Made Arie Wahyuni. 

2016. “Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode 

Rgec ( Risk Profile , Good Corporate Governance , Earnings , Dan Capital 

).” E-Journal S1 AkUniversitas Pendidikan Ganesha 6(3). 

S Munawir. 2014. Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty. 

Sabir, Muh., and Dkk. 2012. “Jurnal Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap 

Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dan Bank Umum Konvensional 

Periode 2009–2011.” 79. 

Saebani, Beni Ahmad. 2008. Metode Penelitian. Bandung: CV Pustaka Setia. 

Saidi., Zaim. 2010. Tidak Islamnya Bank Islam. Yogyakarta: Pustaka Adina. 

Santoso, Agus. 2017. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai 

Perusahan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening.” Jurnal 

Ekonomi Dan Bisnis Islam 01:67–77. 

Sudarmanto, Eko, and Dkk. 2021. Good Corporate Governance (GCG). Medan: 

Yayasan Kita Menulis. 

Sugiyono. 2011. “Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D.” Bandung: 

Alfabeta. 



97 
 

 
 

Sugiyono. 2015. Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Statistik Untuk Bisnis Dan Ekonomi. Yogyakarta: 

Pustaka Baru Press. 

Sujarweni, Wiratna. 2017. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: Pustaka Baru 

Press. 

Sumandi, and A.Haris Romdhoni. 2020. “Pengaruh Financing to Deposit Ratio 

(FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Return On Asset (ROA) Terhadap 

Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Periode 2010-

2018).” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6(3). 

Sutojo, Siswanto, and E. John Aldridge. 2008. Good Corporate Governance (Tata 

Kelola Perusahaan Yang Sehat). jakarta: PT Damar Mulia Pustaka. 

Suwarno, and Muthohar. 2018. “Analisis Pengaruh NPF,FDR,BOPO,CAR, Dan 

GCG Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Bank Syariah Di Indonesia 

Priode 2013-2017.” Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam 6(1). 

Syam, Danial, Nadja, and Taufik. 2012. “Analisis Kualitas Penerapan Good 

Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Serta 

Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pengembalian Dan Resiko Pembiayaan.” 

Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan 2(1):195–206. 

Tangkilisan, and Hessel Nogi S. 2003. Mengelola Kredit Berbasis Good 

Corporate Governance. Yogyakarta: Balaiurang. 

Tri, Purwanti, and Iwan Fakhruddin. 2015. “Jurnal Pengaruh Rasio Kesehatan 

Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Periode 2010 – 2013.” 

Fakultas Ekonomi 3. 

Triwahyuningtyas, Endah, and Ismail. 2014. “ANALISIS KINERJA 

KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DAN FAKTOR FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHINYA.” Jurnal Manajemen Kinerja 3(1). 

Umam, Khotibul, and Setiawan Budi Utomo. 2017. Perbankan Syariah (Dasar-

Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia). Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada. 

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. 2010. Islamic Banking. Jakarta: PT Bumi 

Aksara. 

Winarno, W. W. 2015. Analisis Ekonometrika Dan Statistik Dengan Evews. 

Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 

Zarkasyi, and Moh. Wahyudin. 2008. Good Corporate Governance: Pada Badan 

Usaha Manufaktur, Perbankan, Dan Jasa Keuangan Lainnya. Bandung. 

Bandung: Alfabeta. 



98 
 

 
 

Zulfachri, Budi. 2017. “Pengaruh Antara Rasio Kecukupan Modal (CAR), Loan 

To Deposit Ratio (LDR), Dan Rasio Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO) Terhadap Kinerja Profitabilitas Industri Perbankan.” 

Jurnal Manajemen Dan Keuangan 6(2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 
 

LAMPIRAN 

 

NAMA BANK  TAHUN CAR BOPO NPF FDR ROA GCG 

BANK MUAMALAT  2017 13,62 97,68 2,75 84,41 0,11 3,00 

BANK MUAMALAT  2018 12,34 98,24 2,58 73,18 0,08 3,00 

BANK MUAMALAT  2019 12,42 99,50 4,30 73,51 0,05 3,00 

BANK MUAMALAT  2020 15,21 99,45 3,95 69,84 0,03 3,00 

BANK MUAMALAT  2021 23,76 99,29 0,08 38,33 0,02 2,00 

BANK BPD NTB 
SYARIAH 2017 30,87 78,10 0,25 75,07 2,45 2,00 

BANK BPD NTB 
SYARIAH 2018 35,42 86,86 0,57 98,93 1,92 2,00 

BANK BPD NTB 
SYARIAH 2019 35,47 76,83 0,61 81,89 2,56 2,00 

BANK BPD NTB 
SYARIAH 2020 32,04 80,29 1,02 73,47 1,84 2,00 

BANK BPD NTB 
SYARIAH 2021 29,13 82,89 0,79 84,81 1,56 2,00 

BANK ACEH SYARIAH 2017 21,50 78,00 0,04 69,44 2,51 3,00 

BANK ACEH SYARIAH 2018 19,67 79,09 1,04 71,98 2,38 3,00 

BANK ACEH SYARIAH 2019 18,90 76,95 1,29 68,64 2,33 2,00 

BANK ACEH SYARIAH 2020 18,60 81,50 1,53 70,82 1,73 2,00 

BANK ACEH SYARIAH 2021 20,02 78,37 0,03 68,06 1,87 2,00 

BANK  VICTORIA 
SYARIAH 2017 19,29 96,02 4,08 83,59 0,36 2,00 

BANK  VICTORIA 
SYARIAH 2018 22,07 96,38 3,46 82,78 0,32 2,00 

BANK  VICTORIA 
SYARIAH 2019 19,44 99,80 2,64 80,52 0,05 2,00 

BANK  VICTORIA 
SYARIAH 2020 24,69 97,80 2,90 74,05 0,16 2,00 

BANK  VICTORIA 
SYARIAH 2021 33,21 91,35 3,72 65,26 0,71 2,00 

BANK  JABAR BANTEN  
SYARIAH 2017 16,25 134,63 22,04 91,03 5,69 3,00 

BANK  JABAR BANTEN  
SYARIAH 2018 16,43 94,66 4,58 89,85 0,54 3,00 

BANK  JABAR BANTEN  
SYARIAH 2019 14,95 93,93 3,54 93,53 0,60 3,00 

BANK  JABAR BANTEN  
SYARIAH 2020 24,14 95,41 5,28 86,64 0,41 3,00 
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BANK  JABAR BANTEN  
SYARIAH 2021 23,47 88,73 3,42 81,55 0,96 2,00 

BANK  MEGA  SYARIAH 2017 22,19 89,16 2,95 91,05 1,56 2,00 

BANK  MEGA  SYARIAH 2018 20,54 93,84 2,15 90,88 0,93 1,00 

BANK  MEGA  SYARIAH 2019 19,96 93,71 1,72 94,53 0,89 2,00 

BANK  MEGA  SYARIAH 2020 24,15 85,52 1,69 63,94 1,74 2,00 

BANK  MEGA  SYARIAH 2021 25,59 64,64 1,15 62,84 4,08 2,00 

BANK  PANIN DUBAI  
SYARIAH 2017 11,51 217,40 4,83 86,95 10,77 2,00 

BANK  PANIN DUBAI  
SYARIAH 2018 23,15 99,57 3,84 88,82 0,26 2,00 

BANK  PANIN DUBAI  
SYARIAH 2019 14,46 97,74 2,80 95,72 0,25 2,00 

BANK  PANIN DUBAI  
SYARIAH 2020 31,43 99,42 2,45 111,71 0,06 2,00 

BANK  PANIN DUBAI  
SYARIAH 2021 25,81 202,74 0,94 107,56 6,72 2,00 

BANK SYARIAH 
BUKOPIN 2017 19,20 99,20 4,18 82,44 0,02 2,00 

BANK SYARIAH 
BUKOPIN 2018 19,31 99,45 3,65 93,40 0,02 2,00 

BANK SYARIAH 
BUKOPIN 2019 15,25 99,60 4,04 93,48 0,04 2,00 

BANK SYARIAH 
BUKOPIN 2020 22,22 97,73 4,95 196,73 0,44 3,00 

BANK SYARIAH 
BUKOPIN 2021 23,74 180,25 4,66 92,97 5,48 2,00 

BANK BCA SYARIAH  2017 29,40 87,20 0,04 88,50 1,20 1,00 

BANK BCA SYARIAH  2018 24,30 87,40 28,00 89,00 1,20 1,00 

BANK BCA SYARIAH  2019 38,30 87,60 0,26 91,00 1,20 1,00 

BANK BCA SYARIAH  2020 45,30 86,30 0,01 81,30 1,10 1,00 

BANK BCA SYARIAH  2021 41,40 84,80 0,01 81,40 1,10 1,00 

BANK TABUNGAN 
PENSIUNAN NASIONAL 

SYARIAH  
2017 28,91 68,81 0,05 92,47 11,19 2,00 

BANK TABUNGAN 
PENSIUNAN NASIONAL 

SYARIAH  
2018 40,92 62,36 1,39 95,60 12,37 2,00 

BANK TABUNGAN 
PENSIUNAN NASIONAL 

SYARIAH  
2019 44,57 58,07 1,36 95,27 13,58 2,00 
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BANK TABUNGAN 
PENSIUNAN NASIONAL 

SYARIAH  
2020 49,44 72,42 1,91 97,37 7,16 2,00 

BANK TABUNGAN 
PENSIUNAN NASIONAL 

SYARIAH  
2021 58,37 59,97 2,37 95,17 10,72 2,00 

BANK ALADIN SYARIAH 2017 75,83 83,36 0,00 85,94 5,50 2,00 

BANK ALADIN SYARIAH 2018 163,07 199,97 0,00 424,92 6,86 2,00 

BANK ALADIN SYARIAH 2019 241,84 84,70 0,00 506,60 11,15 3,00 

BANK ALADIN SYARIAH 2020 329,09 56,61 0,00 0,13 6,19 2,00 

BANK ALADIN SYARIAH 2021 390,50 428,40 0,00 0,00 8,81 2,00 
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