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ABSTRAK 

Nama : Nursarita  

Nim : 90500118063 

Judul : Reputasi Kinerja Bank BTPN Syariah Dan Bank Muamalat 

Menggunakan Analisis Komparatif Dengan Model CAMEL Dan 

RGEC 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi reputasi kinerja dari 

bank BTPN Syariah dengan Bank Muamalat serta untuk mengetahui apakah 

terdapat perbedaan yang signifikan antara reputasi kinerja keuangan bank BTPN 

syariah dengan bank muamalat indonesia dengan menggunakan model analisis 

CAMEL dan RGEC 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu dengan 

memberikan gambaran mengenai tingkat kesehatan perbankan syariah dalam 

bentuk angka-angka yang kemudian diuraikan dalam bentuk pembahasan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penilaian tingkat kesehatan dengan 

menggunakan metode CAMEL dan RGEC memiliki hasil yang sangat berbeda. 

Pada tahun 2018-2022 tingkat kesehatan Bank BTPN Syariah menggunakan 

metode CAMEL menunjukkan hasil yang sehat sementara pada metode RGEC 

hasil yang didapatkan bahwa kondisi yang sangat sehat. Pada Bank Muamalat 

Indonesia pada tahun 2018-2022 menggunakan metode yang berbeda 

menunjukkan hasil yang sama yaitu Sehat. (2) terdapat perbedaan yang signifikan 

antara reputasi kinerja keuangan bank btpn syariah dengan bank muamalat 

indonesia dengan menggunakan model analisis CAMEL dan RGEC dimana 

berdasarkan Uji Mann Whitney-U, dapat dilihat bahwa pada kolom 

Asymp.Sig.(2-tailed) untuk uji CAMELS dan RGEC adalah 0,027, atau 

probabilitas dibawah 0,05 (0,027 < 0,05) maka hal tersebut menerima hipotesis 

penelitian ini yang menyatakan terdapat perbedaan penilaian tingkat Kesehatan 

Bank BTPN Syariah dan Bank Muamalat Indonesia berdasarkan metode 

CAMELS dan RGEC. 

Kata Kunci : Reputasi Kinerja, Metode CAMEL, Metode RGEC, Kesehatan 

Bank 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank 

syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara 

dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah berfungsi 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasidari pihak 

pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang 

membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupunkerja sama usaha (Zata 

Ghaisani Mazaya, Rulfah M Daud 2020). 

Bank syariah secara umum dapat diartikan lembaga keuangan yang usaha 

pokoknya  memberikan  layanan penyimpanan,  pembiayaan  dan  jasa  lalu  lintas 

pembayaran.   Bank   syariah   merupakan   bank   yang   beroperasi   sesuai   

dengan prinsip-prinsip  syariah  Islam,  mengacu  kepada  ketentuan  yang  ada  

dalam Al-Quran  dan Hadits.  Dengan  demikian  perbankan  syariah  harus  dapat  

menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang 

bertentangan dengan syariah Islam (Hamdi Agustin 2021). 

Perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri 

dari beberapa hal. Perbedaan utama adalah bank syariah tidak melaksanakan    

sistm    bunga    dalam    seluruh    aktivitasnya,    sedangkan    bank konvensional  

mengunakan  sistem  bunga.  Hal  ini  memiliki  implikasi  yang  sangat dalam  

dan  berpengaruh  pada  aspek  operasional  dan  produk  yang  dikembangkan 

oleh bank syariah (Hamdi Agustin 2021). 
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Keberadaan bank syariah secara formal dimulai sejak diundangkannya 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3472) 

Perbankan syariah menjadi suatu sistem perbankan yang dikembangkan 

berdasarkan prinsip syariah.  Prinsip syariah ini berfungsi untuk mengatur 

perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain, baik untuk 

penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya 

yang sesuai dengan prinsip syariah. 

Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank untuk bisa terus 

bertahan hidup adalah kinerja bank. Sebagai lembaga keuangan, bank perlu 

menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal. 

Menurut Moeheriono, kinerja atau performance merupakan sebuah 

penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan 

atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang 

dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi (Cindi Uguy,Altje, 

dkk 2018). 

Kinerja adalah terjemahan dari kata performance. Performance juga 

berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau hasil kerja/ untuk 

kerja/ penampilan kerja. Mangkunegara mendeskripsikan bahwa kinerja adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitias yang dicapai seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Kinerja juga berarti hasil yang dicapai pegawai baik secara kualitas maupun 
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kuantitas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja 

adalah segala hasil capaian dari segala bentuk aktifitas dan kebijakan di dalam 

serangkaian usaha kerja pada jangka waktu tertentu guna mencapai suatu tujuan 

(Muhammad Deni 2018). 

CAMEL merupakan alat untuk menganalisis kondisi keuangan suatu bank 

dan untuk penilaian manajemen bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI). 

CAMEL merupakan tolok ukur yang menjadi objek pemeriksaan bank yang 

dilakukan oleh pengawas bank; CAMEL terdiri atas lima kriteria, yaitu modal 

(capital), aktiva (asset), manajemen, pendapatan (earnings), dan likuiditas 

(Iiquidity), peringkat CAMEL dibawah 81 memperlihatkan kondisi keuangan 

yang lemah yang ditunjukkan oleh neraca bank, seperti rasio kredit tak lancar 

terhadap total aktiva yang meningkat; apabila hal tersebut tidak diatasi, masalah 

itu dapat mengganggu kelangsungan usaha bank; bank yang terdaftar pada daftar 

pengawasan dianggap sebagai bank bermasalah dan diperiksa lebih sering oleh 

pengawas bank jika dibandingkan dengan bank yang tidak bermasalah; bank 

dengan peringkat CAMEL di atas 81 adalah bank dengan pendapatan yang kuat 

dan aktiva tak lancar yang sedikit; peringkat CAMEL tidak pernah diinformasikan 

secara luas (Bayu Aji Permana, 2012). 

Metode penilaian tingkat kesehatan bank yang baru adalah metode RGEC 

(Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital). Metode RGEC 

mencakup faktor-faktor Risk Profile (profil risiko), Good Corporate Governance 

(manajemen/tata kelola perusahaan), Earning (rentabilitas), dan Capital 

(permodalan). 
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Kinerja atau kesehatan bank dapat dinilai dengan beberapa indikator 

penilaian. Penilaian kesehatan bank yang selama ini menggunakan metode 

CAMEL, Metode ini merupakan metode penilaian kesehatan bank yang 

berdasarkan peraturan BI no. 6/10/PBI/2004 yang dikeluarkan pada tanggal  12 

April 2004. Namun, seiring perkembangan usaha dan kompleksitas usaha bank 

membuat penggunaan metode CAMEL kurang efektif dalam menilai kinerja bank 

karena metode CAMEL tidak memberikan suatu kesimpulan yang mengarahkan 

ke satu penilaian, antar faktor memberikan penilaian yang sifatnya berbeda (Bayu 

aji permana, 2012). 

Akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan desember dunia dihebohkan dengan 

berita munculnya wabah (pneumonia) yang tidak diketahui sebab pastinya. Wabah 

ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan Provinsi Hubei China. Penyebaran 

virus ini semakin meningkat dan telah menyebar hampir ke seluruh Negara di 

dunia sehingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO (World Heath Organizatio) 

mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi (Yelvi Levani, Aldo Dwi Prastya, dkk, 

2021). 

Meningkatnya kasus Covid-19 berdampak pada perekonomian dunia 

termasuk Indonesia (Syukur et al., 2021). Bank syariah, saat ini diuji kembali 

apakah mampu membukukan kinerja yang baik saat menghadapi pandemi Covid-

19. Data OJK menunjukkan bahwa tekanan risiko pembiayaan bank syariah lebih 

tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Hal itu bisa dipahami karena 

orientasi bank syariah adalah dari bagi hasil, dimana imbal hasil didasarkan pada 

hasil usaha nasabah bank. Oleh karena perekonomian terdampak Covid-19 maka 
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semua sektor usaha akan mengalami penururnan sehingga imbal hasil bank 

syariah pun akan turun (Sullivan & Widoatmodjo, 2021).  

Covid–19 berdampak ke berbagai jenis sektor, tidak hanya sektor 

kesehatan, tetapi juga sektor lain, termasuk perbankan. Dampak pandemi Covid–

19 pada perbankan adalah pada kinerja perbankan yang nantinya akan 

mempengaruhi tingkat kesehatan bank. karena itu menjaga kesehatan bank sangat 

penting. Untuk mengetahuidampak Covid –19 ini pada kesehatan bank, 

memerlukan tolok ukur yang obyektif dan tepat. Obyektivitas ini dapat disapai 

dengan cara membandingkan kesehatan perbankan dalam kondisi lingkungan 

yang normal, yaitu sebelum terkena pandemi Covid-19 (Veronica Stephanie 

Sullivan dan Sawidji Widoatmodjo 2021).  

Dalam penelitian sebelumnya tentang penelitian tingkat kesehatan bank 

menggunakan RGEC yang dilakukan oleh Lotus Mega Fortania dan Ulfi Kartika 

Oktaviani (2015) dengan perkemebangan tingkat kesehatannya selama periode 

penelitian karena angka yang diperoleh adalah 81-100. Metode pendekatan 

RGEC, DSM dari tahun 2011-2013 mendapat nilai bobot yang sama sebesar 

96,25% low finacial distress BMI pada periode 2011-2013 mengalami low 

finacial distress dan BNI Syariah mengalami low finacial distress periode 2011-

2013 karenanya pada periode tersebut berada pada level 81-100 yang artinya 

finacial distress peningkatan tingkat kesehatannya karena mencapai predikat 

sehat. 

Melihat dari penelitian sebelumnya yang dimana tingkat kinerja dan 

kesehatan bank pada periode 2011-2013 mengalami tingkat kesehatan yang sehat. 
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Maka dari itu peneliti bermaksud untuk meneliti penelitian yang ini ditahun 2019-

2021, sebab dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya yang mengacu pada 

tingkat kinerja bank menggunakan metode CAMEL adanya perbedaan hasil-hasil 

penelitian dan untuk itu peneliti bermaksud untuk meneliti penelitian ini 

mengukur kinerja Bank Syariah sebelum dan selama pandemi menggunakan 

metode CAMEL dan RGEC periode 2019-2021.  

Tabel 1 1 Rasio Keuangan Bank BTPN Syariah dan Bank Muamalat 

Indonesia Tahun 2018-2022 metode CAMEL 

TAHUN 

BANK BTPN SYARIAH BANK MUAMALAT INDONESIA 

CAR NPF NPM ROA BOPO LDR CAR NPF NPM ROA BOPO LDR 

2018 40.92 1.39 13.61 12.37 62.36 95.6 12.34 3.87 0.15 0.08 98.24 73.18 

2019 44.57 1.36 14.86 13.58 58.07 95.27 12.42 5.22 0.04 0.05 99.5 73.51 

2020 49.44 1.91 7.68 7.16 72.42 97.37 15.21 4.81 0.04 0.03 99.45 69.84 

2021 58.1 2.37 11.54 10.72 59.97 95 23.76 0.67 0.04 0.02 99.3 38.33 

2022 52.05 2.65 12.03 11.36 58.13 95.67 32.7 2.78 0,20 0.09 96.62 40.63 

Sumber: Laporan Keuangan Bank BTPN Syariah dan Bank Muamalat, data 

diolah peneliti 

Pada data tersebut diambil dari rasio-rasio yang penting terkait dengan 

kinerja keuangan. Secara keseluruhan pada tabel 1.1 diketahui bahwa terjadi 

fluktuasi nilai pada rasio kesehatan Bank BTPN Syariah dan Bank Muamalat 

Indonesia periode 2019-2021 baik dari rasio CAR, KAP, ROA, BOPO dan FDR. 

Pada Bank BTPN Syariah dan Bank Muamalat Indonesia, rasio CAR mengalami 

peningkatan disetiap tahunnya.  
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Tabel 1 2 Rasio Keuangan Bank BTPN Syariah dan Bank Muamalat 

Indonesia Tahun 2019-2021 Metode RGEC 

TAHUN 
BANK BTPN SYARIAH 

NPF FDR PDN ROA ROE NI BOPO CAR 

2018 1.39 95.6 0.00 12.37 30.82 32.42 62.36 40.92 

2019 1.36 95.27 0.00 13.58 31.2 31.33 58.07 44.57 

2020 1.91 97.37 0.00 7.16 16.08 24.76 72.42 49.44 

2021 2.37 95.00 0.00 10.72 23.67 26.57 59.97 58.1 

2022 2.65 95.67 0.00 11.36 24.68 27.32 58.13 52.05 

TAHUN 
BANK MUAMALAT INDONESIA 

NPF FDR PDN ROA ROE NI BOPO CAR 

2018 3.87 73.18 0.4 0.08 1.16 2.22 98.24 12.34 

2019 5.22 73.51 0.21 0.05 0.45 0.83 99.5 12.42 

2020 4.81 69.84 0.15 0.03 0.29 1.94 99.45 15.21 

2021 0.67 38.33 0.15 0.02 0.2 1.63 99.3 23.76 

2022 2.78 40.63 0.46 0.09 0.53 0.66 96.62 32.7 

Sumber: Laporan Keuangan Bank BTPN Syariah dan Bank Muamalat, data 

diolah peneliti. 

Pada data tersebut diambil rasio-rasio penting terkait dengan kinerja 

keuangan. Secara keseluruhan pada tabel 1.2 dapat diamati bahwa kedua Bank 

yaitu Bank BTPN Syariah dan Bank Mamalat Indonesia mengalami flaktuasi di 

rasio NPF, FDR, ROA dan CAR. Sementara di rasio GCG pada Bank BTPN 

Syariah dan Bank Muamalat Indonesia mengalami penetapan. Namun, dapat 

dilihat bahwa setiap tahunnya rasio keuangan dari Bank Muamalat Indonesia 

cenderung naik dirasio CAR, dan cenderung menurung di rasio ROA, FDR, dan 

NPF. 

Dari latar belakang tersebut, penulis ingin mengetahui reputasi kinerja dari 

Bank BTPN Syariah hal dan Bank Muamalat hal ini merupakan alasan saya 

mengambil judul yang diatas. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “REPUTASI KINERJA BANK BTPN 
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SYARIAH DAN BANK MUAMALAT MENGGUNAKAN ANALISIS 

KOMPARATIF DENGAN MODEL CAMEL DAN RGEC” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka perumusan masalah 

yang dikaji dalam penelitian ini, antara lain : 

1. Bagaimana deskripsi reputasi kinerja Bank BTPN Syariah dan Bank 

Muamalat Indonesia dengan menggunakan model analisis CAMEL dan 

RGEC? 

2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara reputasi kinerja 

keuangan bank btpn syariah dengan bank muamalat indonesia dengan 

menggunakan model analisis CAMEL dan RGEC? 

C. Tujuan Penelitian 

Dilihat dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui deskripsi reputasi kinerja dari bank BTPN Syariah 

dengan Bank Muamalat. 

2. Untuk mengetahui Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara 

reputasi kinerja keuangan bank btpn syariah dengan bank muamalat 

indonesia dengan menggunakan model analisis CAMEL dan RGEC 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat dari masing˗masing pihak sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  
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Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang 

berkaitan dengan analisis perbandingan kinerja Bank BTPN Syariah dengan Bank 

Muamalat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi 

bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi bagi pihak 

Bank BTPN Syariah dan pihak Bank Muamalat. 

E. Fokus Penelitian  

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian berfokus pada perbandingan 

kinerja Bank BTPN Syariah dengan Bank Muamalat 

F. Devinisi Operasional Variabel 

Variabel merupakan suatu atribut atau nilai atau sifat dari subjek, objek, 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun devinisi operasional 

masing˗masing variabel adalah : 

1. Reputasi bank, adalah Reputasi suatu bank adalah kumpulan citra bank di 

benak khalayak atau stake holder. Reputasi mencerminkan persepsi publik 

terkait tindakan yang dilakukan suatu bank, bisa juga disebabkan adanya 

publikasi negatif terhadap suatu bank (Arsyadona, Saparuddin Siregar, 

Isnaini Harahap,Sugianto 2020). 

2. Metode CAMEL adalah, rasio yang menggambarkan suatu hubungan atau 

perbandingan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain yang 

terdapa dalam laporan keuangan suatu lembaga keuangan. Dengan analisis 
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rasio dapat diperoleh gambaran baik buruknya keadaan atau posisi 

keuangan suatu lembaga keuangan pada tahun berjalan. CAMEL sendiri 

merupakan singkatan dari capital, assets, management, earning dan 

liquidity (Lis Sintha 2020). 

3. Metode RGEC yang terdiri dari profil risiko (risk profile) merupakan 

penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko 

dalam aktivitas operasional bank, Faktor kedua adalah tata kelola 

perusahaan yang baik (good corporate governance) merupakan suatu 

sistem yang mengatur hubungan antara para stakeholders demi tercapainya 

tujuan perusahaan (Frans Jason Christian, dkk 2017) 

4. Kinerja keuangan adalah, usaha formal yang telah dilakukan oleh 

perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam 

menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan 

potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan sumber 

daya yang ada. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah 

mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan (Naumi Elia 2017). 

Untuk mengukur kinerja Bank BTPN Syariah dengan Bank Muamalat 

dapat kita ukur dengan menggunakan metode CAMEL (capital, assets, 

management, earning dan liquidity) dan RGEC (Risk Profile, Good Corporate 

Governance, Earning, Capital) serta dari metode yang digunakan kita dapat 

mengetahui bahaimana reputasi dari bank yang akan diteliti dan dari reputasi bank 

tersebut kita dapat menegtahui apakah kinerja bank tersebut bisa dikatakan baik 

atau tidak. 
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G. Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti, 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Metode atau 

Analisis Data 

Hasil Penelitian 

1. Muhamad 

Nadratuzzaman 

Hosen, 2022 

“Analisa 

Tingkat 

Kesehatan PT. 

Bank BTPN 

Syariah Tbk. 

Periode 2016-

2020 Dengan 

Metode Camels, 

RGEC Dan 

Altman Z-

Score” 

Teknik analisis 

yang digunakan 

adalah metode 

CAMELS, 

RGEC dan 

Altman Z-Score 

Dengan Hasil 

Penelitian secara 

keseluruhan 

memperlihatkan 

bahwa kesehatan 

Bank BTPN 

Syariah pada 

periode 2016-2020 

berada pada 

tingkat „Sangat 

Sehat‟ pada 

penilaian 

CAMELS, 

sedangkan 

penilaian RGEC 

menunjukkan 

tingkat „Sangat 

Sehat‟ serta 

peringkat „Sehat‟ 

pada penilaian 

Altman Z-Score 

2. Firdah Nabilah 

2022 

Analisis 

Tingkat 

Kesehatan Bank 

Menggunakan 

Metode RGEC 

Pada Pt Bank 

dengan 

menggunakan 

metode Risk 

Profile, Good 

Corporate 

Governance, 

hasil penelitian 

jika dilihat dari 

faktor risk profile 

(profil risiko) 

menggunakan dua 

indikator yaitu 
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Sulselbar 

Makassar 

Earnings, dan 

Capital (RGEC) 

NPL yang 

termasuk dalam 

kategori sangat 

baik dan LDR 

termasuk pada 

kategori kurang 

baik. Faktor good 

corporate 

governance (GCG) 

menggunakan nilai 

komposit self 

assessment GCG 

PT Bank Sulselbar 

termasuk dalam 

kategori baik. 

3. Kholidy Ibhar 

Saragih, 2021 

“Penilaian 

tingkat 

kesehatan pada 

perusahaan 

perbankan 

syariah 

menggunakan 

metode RGEC: 

Studi pada Bank 

Mandiri 

Syariah, Bank 

Muamalat 

Indonesia dan 

Bank BNI 

Syariah” 

Metode 

penelitian yang 

digunakan 

adalah 

kuantitatif. 

Pengukuran 

kinerja 

keuangan 

dilakukan 

menggunakan 

metode RGEC. 

Hasil penelitian 

bisa disimpulkan 

bahwa kinerja 

ketiga bank dinilai 

baik, namun Bank 

Muamalat 

Indonesia 

mendapat predikat 

kurang baik dalam 

rasio ROA pada 

tahun 2018-2019, 

sedangkan Bank 

BNI Syariah dan 

Bank Mandiri 

Syariah mendapat 

predikat yang baik 
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dalam semua rasio. 

4. Muhammad 

Iqbal Surya 

Pratikto, Clarissa 

Belinda Fabrela, 

dan Maziyah 

Mazza Basya, 

2021 

“Analisis 

Kesehatan 

Laporan 

Keuangan pada 

PT Bank 

Muamalat 

Indonesia Tbk 

dengan 

Menggunakan 

Metode 

CAMEL Tahun 

2015 – 2019” 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

deskriptif 

kuantitatif. 

Untuk 

menganalisis 

tingkat 

kesehatan pada 

PT Bank 

Muamalat 

Indonesia Tbk 

tahun 2015-

2019, maka 

dapat 

menggunakan 

metode 

CAMEL 

Hasil penelitian 

terhadap kesehatan 

PT Bank 

Muamalat 

Indonesia Tbk 

tahun 2015-2019 

menunjukkan 

bahwa pada rasio 

CAR, NPF, dan NI 

dianggap baik, 

Sedangkan pada 

rasio PDN dan 

FDR dianggap 

cukup baik. 

Namun pada rasio 

ROA, ROE, dan 

BOPO dianggap 

kurang baik karena 

seluruh hasil 

rasionya termasuk 

dalam kategori 

kurang sehat 

5. Erika Amelia 

dan Astiti 

Chandra 

Apriliant, 2018 

Penilaian 

Tingkat 

Kesehatan 

Bank: 

Pendekatan 

CAMEL Dan 

RGEC 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

CAMEL dan 

RGEC 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah Pada tahun 

2011-2014 kondisi 

kesehatan Bank 

Maybank Syariah 

dihitung 
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menggunakan 

metode CAMEL 

bank berada pada 

kategori 

yang Cukup sehat. 

Pada tahun 2015 -

2016 hasil 

penghitungan 

tingkat 

kesehatan bank 

menggunakan 

metode CAMEL 

menunjukan bahwa 

kondisi bank 

berada pada posisi 

yang tidak 

sehat.Pada Bank 

Maybank Syariah 

keadaan bank 

berada pada 

kategori sehat 

berada pada tahun 

2011-2013 jika 

dihitung 

menggunakan 

metode RGEC. 

Pada tahun 2014-

2016 kondisi bank 

apabila dihitung 

menggunakan 

metode RGEC, 
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bank berada pada 

kategori yang 

cukup sehat. 

6. Ida Bagus 

Brahmananda, 

L.D.G Dharma 

Suputra, 2017 

“Analisis 

Komparatif 

Tingkat 

Kesehatan Bank 

Antara 

CAMELS dan 

RGEC PT. 

Bank BPD Bali 

Tahun 2012-

2014” 

Teknik analisis 

yang digunakan 

adalah metode 

deskriptif 

komperatif 

dengan 

menentukan 

tingkat 

kesehatan suatu 

bank yang akan 

di golongkan 

menjadi tingkat 

kesehatan bank 

Hasil penelitian 

menyatakan bahwa 

tingkat Kesehatan 

PT. Bank BPD 

Bali dengan 

menggunakan 

metode CAMELS 

dan RGEC, 

menunjukkan 

predikat tingkat 

kesehatan bank 

sesuai dengan 

standar yang telat 

ditetapkan oleh 

Bank Indonesia, 

rata-rata PT. Bank 

BPD Bali 

memperoleh 

predikat sangat 

sehat pada periode 

2012-2014 

7. Citra Indah 

Merina, Siti 

Nurhayati 

Nafsiah, 

Santoso, 

Verawaty, 2022 

“Analisis 

Perbandingan 

Tingkat 

Kesehatan Bank 

BUMN Dan 

Swasta Yang 

teknik analisis 

yang digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah analisis 

komparatif 

hasil penelitian ini 

membuktikan 

bahwa total 

keseluruhan rasio 

Non Performing 

Loan (NPL), Loan 
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Terdaftar Bei 

Berdasarkan 

Metode RGEC” 

to Deposit Ratio 

(LDR), Good 

Corporate 

Governance 

(GCG), Return On 

Asset (ROA), Net 

Interest Margin 

(NIM), dan Capital 

Adequacy Ratio 

(CAR) pada tahun 

2015 terhadap 

Bank BUMN lebih 

tinggi 

dibandingkan total 

keseluruhan rasio 

pada Bank Swasta. 

8. Evi Noviani, 

Yeni Somantri, 

2021 

Analisis 

perbandingan 

tingkat 

kesehatan Bank 

Rakyat 

Indonesia (BRI) 

sebelum dan 

setelah 

terdampak 

Covid-19 

menggunakan 

metode Camels 

dan RGEC 

Metode 

Penelitian yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

deskriptif 

komparatif 

dengan 

pendekatan 

kuantitatif, 

sampel dalam 

penelitian ini 

merupakan 

laporan 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

terdapat perbedaan 

yang signifikan 

pada penilaian 

tingkat kesehatan 

bank menggunakan 

metode CAMELS 

dengan rasio 

Capital Adequacy 

Ratio, Net Profit 

Margin, Net 

Interest 
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keuangan 

triwulan Bank 

Rakyat 

Indonesia 

periode 2019-

2020. 

Sumber : data diolah oleh peneliti tahun 2023 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Bank Syariah 

1. Pengertian Bank Syariah 

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Secara 

etimologis, istilah bank berasal dari kata Italia "Banco"yang artinya "Bangku". 

Bangku ini digunakan pegawai bank untukmelayani aktivitas operasionalnya 

kepada para penabung. Secara terminologis, bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana darimasyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam 

rangkameningkatkan taraf hidup rakyat. Pengertian syariah secara etimologis 

berarti sumber air yangmengalir, kemudian kata tersebut digunakan untuk 

pengertian: hukum-hukum Allah yang diturunkannya untuk umat manusia 

(Ikhwaluddin 2022). 

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan 

bunga. Bank syariah merupakan lembaga keuangan/perbankan yang 

operasionalisasi dan produknya dikembangkan mengacu pada al-Qur‟an dan 

Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang 

usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas 

pembayaran serta peredaran uang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Antonio 

dan Perwata atmadja (1997) membedakannya menjadi dua pengertian, yaitu bank 

Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah 

dimaksud mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya menyangkut 
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tata cara bermuamalat secara Islam dengan menjauhi praktek-praktek yang 

dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan 

investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan (Hamid 2019). 

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967,  bank adalah lembaga 

keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan menurut Undang-undang RI Nomor 

10 tahun 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak ( Ardiyanti 2021). 

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank 

yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa 

disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional 

dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi 

SAW, dengan kata lain Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha 

pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas 

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan 

prinsip syariat Islam (Setia Budhi Wilardjo 2017). 

Pada umumnya, hal yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah lembaga 

keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit dan jasa 

dalam lau lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan 

dengan prinsip- prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi 

sesuai dengan prinsip - prinsip syariat Islam, mengacu kepada ketentuan-
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ketentuan yang ada dalam Al-Qur‟an dan Al-Hadist, maka bank syariah 

diharapkan dapat menghindari kegiatan- kegiatan yang mengandung unsur riba 

dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam (Mastura 2018). 

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang dikelola oleh negara yang 

menawarkan berbagai produk dan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan 

peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah, terutama 

yang berkaitan dengan pelarangan praktik riba (Abdulloh Majid, 2019). 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur‟an surah AL-Imran Ayat 

130 sebagai berikut: 

اتَّقىُا ضٰعَفتًَ وَّۖ ا اضَْعَافاً مُّ بٰىٰٓ َ  يٰٰٓايَُّهاَ الَّذِيْهَ اٰمَىىُْا لََ تأَكُْلىُا الرِّ اّللّٰ

 لعََلَّكُمْ تفُْلحُِىْن

Terjemahan : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba 

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu 

beruntung” 

2. Prinsip Dasar Bank Syariah 

Perbankan syariah memiliki prinsip dasar yang harus dipatuhimenjalankan 

kegiatan operasionalnya. Hal ini dikarenakan perbankan syariah menjalankan 

kegiatan syariahnya harus dijalankan oleh beberapa unsur yang diikat dalam 

prinsip dasar syariat Islam. 

Unsur–unsur tersebut meliputi unsur kesesuaian dengan syariah islam dan 

unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Prinsip-prinsip tersebut telah 
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menjadi landasan yang kuat bagi pengelola perbankan syariah. Adapun prinsip 

dasar dalam perbankan syariah (Ikhwaluddin 2022)  antara lain : 

a. Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang 

diharamkan. 

b. Larangan terhadap Transaksi yang Diharamkan Sistem dan Prosedur 

Perolehan Keuntungannya. 

B. Reputasi Kinerja 

1. Reputasi 

Kemajuan perusahaan ditentukan oleh reputasi. Hal tersebut dapat 

meningkatkan profit dan branding perusahaan. Perusahaan dengan citra yang baik 

tidak hanya menarik pelanggan, tetapi juga karyawan. Reputasi adalah nama baik. 

Jika dikaitkan dengan perusahaan, maka reputasi perusahaan adalah nama baik 

perusahaan di kalangan masyarakat luas. Reputasi perusahaan merupakan persepsi 

masyarakat terhadap perusahaan dan seluruh kegiatan bisnisnya. Masyarakat tidak 

hanya menilai produk yang dikeluarkan perusahaan, tetapi juga cara perusahaan 

menjalankan bisnisnya (Meirza Anggakara 2022). 

Menurut Doney dan Cannon reputasi perusahaan berhubungan dengan 

sejarah atau riwayat perusahaan terutama dalam hubungannya dengan pihak lain, 

apakah memiliki hubungan yang lebih baik atau tidak. Reputasi perusahaan 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen terhadap suatu produk atau jasa dari suatu perusahaan. Reputasi atau 

merek menjadi sebuah masalah dari sikap dan kepercayaan terhadap kesadaran 

pada merek dan image (Angela Nado, I Ketut Sudana 2021). 
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Reputasi bank merupakan karateristik suatu bank yang berbentuk dari 

pandangan yang pihak yang terlibat dengan bank yang menjadikannya unggul dan 

kompetitif dibandingkan bank lain. Reputasi baik yang dimilki bank menjadi 

dasar kepercayaan nasabah penyimpan untuk tetap menggunakan jasa simpanan 

dan membuat keputusan menabung. Reputasi bank dianggap penting oleh nasabah 

untuk teap mempercayakan dana yang mereka miliki dikelola oleh bank terkait. 

Semakin baik reputasi yang dimiliki bank dari pandangan nasabah, maka semakin 

kuat keputusan yang diambil nasabah untuk menabung di bank (Ayu 

Meliazora.2020). 

2. Risiko Reputasi 

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya 

pencitraan negatif pada sebuah bank syariah yang terkait dengan kegiatan 

usahanya. Pandangan negatif masyarakat terhadap sebuah bank berarti kerugian 

reputasi bagi bank syariah tersebut. Menurut peraturan BI tentang manajemen 

risiko bank syariah dan UUS, risiko reputasi adalah risiko yang terjadi akibat 

menurunnya tingkat kepercayaan stakeholders yang bersumber dari persepsi 

negatif masayarkat terhadap bank. Salah satu indikator terjadinya risiko reputasi 

pada bank syariah adalah banyaknya opini negatif dari publik atas sebuh bank 

syariah yang menyebabkan bank syariah tersebut menjadi bank yang tidak dapat 

dipercaya (Ayu Meliazora 2020). 

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf e POJK MR BPRS, Risiko 

reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku 

kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap BPRS. Risiko reputasi 

dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis BPRS antara lain kejadian yang 
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telah merugikan reputasi BPRS misalnya pemberitaan negatif di media massa, 

pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah (Arsyadona, Saparuddin Siregar, 

dkk 2020) 

Risiko reputasi suatu bank adalah kumpulan citra bank di benak khalayak 

atau stake holder. Reputasi mencerminkan persepsi public terkait tindakan yang 

dilakukan suatu bank, bisa juga disebabkan adanya publikasi negatif terhadap 

suatu bank (Arsyadona, Saparuddin Siregar, dkk 2020). 

Risiko reputasi memang tidak menimbulkan dampak langsung secara 

finansial, tetapi secara perlahan risiko ini mengikis tingkat kepercayaan nasabah. 

Bank termasuk industri yang mempunyai sensitivitas tinggi terhadap kepercayaan 

publik. Hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap reputasi antara lain: 

a. Manajemen 

b. Pemegang saham 

c. Pelayanan yang disediakan 

d. Penerapan prinsip-prinsip syariah 

e. Publikasi 

3. Kinerja 

Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama 

periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Menurut Sutrisno “Kinerja adalah hasil kerja karyawan 

dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerja sama untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi” (Ali Umar, Suarni Norawati 2022). 

Secara umum, definisi kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas 
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pokok dan fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan tanggung jawab yang 

dibebankan atau diberikan kepadanya. 

Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai 

(perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja 

perseorangan dalam suatu organisasi (Kurnianti 2018). 

Sedangkan kinerja organisasi aadalah totalitas hasil kerja yang dicapai 

suatu organisasi. Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual 

performance (prestasi kerja atau prestasi yang sesungguhnya yang dicapai oleh 

seseorang). Dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan bahwa kinerja 

berarti: 1) sesuatu yang dicapai, 2) prestasi yang diperlihatkan, 3) kemampuan 

kerja. Pengertian kinerja (prestasi kerja0 merupakan hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Ik Siahaan 2020). 

Salah satu ayat yang berkaitan dengan kinerja terdapat pada QS. An˗Nahl 

ayat 97 yaitu : 

ه ذَكَرٍ أوَْ أوُثىَٰ وَهىَُ مُؤْمِهٌ فلَىَحُْييِىََّهُۥ لحًِا مِّ   مَهْ عَمِلَ صَٰ

كَاوىُا۟ يعَْمَلىُنحَيىَٰةً طَيِّبتًَ ۖ وَلىَجَْزِيىََّهمُْ أجَْرَهمُ بأِحَْسَهِ مَا   

Terjemahan : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan 

kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan 

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan”. 

4. Indikator Kinerja 

Indikator kinerja atau faktor-faktor kinerja juga dipengaruhi oleh motivasi, 

kepuasan kerja, tingkat stres, kondisi fisik pekerjaan, sistem kompensasi, desain 
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pekerjaan, komitmen terhadap organisasi dan aspek-aspek ekonomis, teknis serta 

keperilakuan lainnya. Menurut Bernardin (dalam Robbins, 2003:260) bahwa 

kinerja dapat dikatakan baik bila karyawan memenuhi hal (Nina Anggereni Yusuf 

2022) sebagai berikut: 

a. Kualitas kerja, diukur dari pemahaman karyawan terhadap kualitas pekerjaan 

ataupun kesempurnaan tugas yang dihasilkan. 

b. Kualitas kerja, diukur dari pemahaman karyawan terhadap kualitas pekerjaan 

ataupun kesempurnaan tugas yang dihasilkan. 

c. Waktu produksi (production time), diukur dari persepsi pegawai terhadap 

suatu aktivitas yang diselesaikan dari awal waktu sampai menjadi output. 

d. Efektivitas, persepsi karyawan dalam menilai pemanfaatan waktu dalam 

menjalankan tugas, efektivitas penyelesaian tugas dibebankan organisasi. 

e. Kemandirian, tingkat dimana karyawan dapat melakukan fungsi kerjanya 

tanpa meminta bantuan atau bimbingan dari orang lain, diukur dari persepsi 

karyawan dalam melakukan fungsi kerjanya masing-masing sesuai dengan 

tanggung jawabnya. 

f. Komitmen kerja, tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja 

dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor. 

Maka setiap organisasi akan terus berusaha meningkatkan kinerja 

karyawannya demi tercapainya tujuan dari yang ditetapkan organisasi 

(Sadermayanti, 2011: 79). Dengan demikian pula, memiliki kinerja yang 

berkualitas serta mumpuni maka seorang karyawan dapat melayani nasabah 

dengan baik (Nina Anggereni Yusuf 2022). 
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C. Rasio CAMEL 

Rasio CAMEL menurut Kamus Perbankan Bank Indonesia (2015), yaitu 

aspek yang paling berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank dan 

mempengaruhi tingkat kesehatan bank, baik itu perbankan konvensional maupun 

perbankan Syariah (Syahputra, 2018:51). Rasio CAMEL nantinya akan 

menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan antara suatu jumlah tertentu 

dengan jumlah yang lain. Oleh karena itu, dengan analisis rasio nantinya dapat 

diperoleh gambaran mengenai baik atau buruknya posisi keuangan suatu bank 

(Widi Savitri Andriasari, Siti Ummi Munawaroh 2020). 

Dalam mengukur tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia menggunakan 

rasio keuangan model CAMEL. Hal ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 

No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. 

Rasio CAMEL terdiri dari lima komponen: Capital, Asset Quality, 

Management, Earning, dan Liquidity. Rasio ini merupakan indikator untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan perbankan dalam menghasilkan laba tahun 

fiskal berikutnya. Selain itu, rasio CAMEL juga digunakan sebagai indikator 

untuk mengetahui kesehatan suatu perbankan.(Mpur Chan S.S 2020). 

Analisa rasio CAMEL dalam menilai kinerja keuangan bank berdasarkan 

Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbs tanggal 30 Okt 2017 adalah : 

1. Capital (Modal) 

Suatu perusahaan perbankan dikatakan sehat apabila memiliki permodalan 

yang kuat, di mana dengan modal tersebut bank mampu menjalankan 

operasionalnya dan menjamin aset-aset yang bermasalah. Berkenaan dengan hal 
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itu, penilaian terhadap aspek modal dititikberatkan pada kecukupan dan komposisi 

modal, proyeksi modal, kemampuan modal menutup aset bermasalah, serta 

rencana modal untuk ekspansi usaha (Widi Savitri Andriasari, Siti Ummi 

Munawaroh 2020). 

Tingkat kesehatan bank yang ditinjau dari aspek modal dapat dinilai atau 

diukur menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR). Rasio ini 

merepresentasikan kemampuan bank menggunakan modalnya sendiri untuk 

menutup penurunan aktiva yang disebabkan oleh adanya kerugian kerugian yang 

timbul atas penggunaan aktiva tersebut. Nilai CAR dapat diperoleh dengan 

membandingkan antara modal sendiri dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko 

(ATMR) (Widi Savitri Andriasari, Siti Ummi Munawaroh 2020). 

salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kesehatan bank adalah dengan 

menganalisis CAMEL, yaitu : 

CAR = (Modal/ATMR) x 100% 

2. Kualitas Aset (Asset Quality) 

Kualitas aktiva produktif mencerminkan kinerja keuangan perusahaan 

perbankan. Penilaian kualitas aktiva dilakukan dengan membandingkan antara 

aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan total aktiva produktif sesuai dengan 

ketentuan Bank Indonesia. Pengukuran tingkat kesehatan bank berdasarkan aspek 

kualitas aktiva salah satunya dapat dilihat dari rasio (Widi Savitri Andriasari, Siti 

Ummi Munawaroh 2020). 

Berikut ini merupakan rumus untuk mengukur tingkat kesehatan bank 

dalam segi asetnya: 
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Rasio KAP = (aktiva produktif yang 

diklasifikasikan/total aktiva produktif) x 100% 

3. (Management) 

Management merupakan rasio penilaian suatu bank yang didasari atas 

manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen rentabilitas, manajemen 

likuiditas dan manajemen umum. (Widi Savitri Andriasari, Siti Ummi 

Munawaroh 2020). 

Berdasarkan hal tersebut. Maka rumus yang digunakan untuk menghitung 

tingkat kesehatan bank dalam sisi manajemennya, yaitu: 

NPM = (laba bersih/pendapatan operasional) x 100 

4. Pendapatan (Earning) 

Untuk mengukur kesehatan bank dari aspek pendapatan dapat 

menggunakan rasio Return on Asset (ROA) dengan membandingka laba bersih 

yang dicapai dengan total aktiva yang dimiliki bank. (Widi Savitri Andriasari, Siti 

Ummi Munawaroh 2020). Berikut rumus penghitungan rasio ROA : 

ROA = (laba bersih/total aktiva) x 100% 

5. Liquiditas (Liquidity) 

Aspek likuiditas berkaitan dengan kemampuan bank membayar utangnya, 

terutama utang jangka pendek. Semakin mampu suatu bank membayar utangnya, 

maka semakin likuid bank tersebut. Pada aspek ini, penilaian ditekankan pada 

rasio kewajiban bersih terhadap aktiva lancar dan rasio kredit terhadap dana yang 

diterima bank. 
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Terkait dengan itu, Loan Deposit Ratio (LDR) merupakan salah satu rasio 

keuangan yang bisa mewakili penilaian tingkat kesehatan bank dilihat dari aspek 

likuiditas (Widi Savitri Andriasari, Siti Ummi Munawaroh 2020). Adapun 

formulasi penghitungan LDR dapat dirumuskan sebagai berikut : 

LDR = {(total utang)/total deposit + ekuitas} x 100% 

 

D. Metode RGEC 

1. Pengertian RGEC 

Metode penilaian tingkat kesehatan bank yang baru adalah metode RGEC 

(Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital). Metode RGEC 

mencakup faktor-faktor Risk Profile (profil risiko), Good Corporate Governance 

(manajemen/tata kelola perusahaan), Earning (rentabilitas), dan Capital 

(permodalan). 

Metode RGEC merupakan pengembangan dari metode terdahulu yaitu 

CAMELS. Dalam metode RGEC terdapat risiko inheren dan penerapan kualitas 

manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap delapan (8) 

faktor yaitu, risiko kredit,risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko 

hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Manajemen dalam 

metode CAMELS diubah menjadi Good Corporate Governance (Rolia 

Wahasusmiah, Khoiriyyah Rahma Watie 2018). Adapun Penjelasan dari RGEC 

adalah sebagai berikut: 

1. Risk adalah Risiko yang dihadapi perbankan dalam dunia finansial yang 

berupa risiko kredit macet, risiko likuditas (kemampuan membayar utang 
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jangka pendek), resiko reputasi, hukum, dan lain sebagainya. Semakin 

mampu perbankan meminimalisasi risiko tersebut maka perbankan 

tersebut akan semakin sehat. 

2. Good Corpotrate Governance (GCG) ditinjau dari sisi pemenuhan prinsip-

prinsip GCG. GCG mencerminkan bagian Manajemen dari CAMELS 

namun telah disempurnakan. Bank memperhitungkan dampak GCG 

perusahaan pada kinerja GCG bank dengan mempertimbangkan signifikan 

dan materialitas perusahaan anak dan atau signifikasi kelemahan GCG 

perusahaan anak. 

3. Earning adalah salah satu penilaian kesehatan bank dari sisi rentabilitas. 

Indikator penilaian rentabilitas adalah ROA (Return On Assets), NIM (Net 

Interest Margin), komponen laba aktual terhadap proyeksi anggaran dan 

kemampuan komponen laba dalam meningkatkan permodalan. 

Karakteristik bank dari sisi rentabilitas adalah kinerja bank dalam 

menghasilkan laba dan kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan 

dan prospek laba di masa depan. 

4. Capital atau permodalan memiliki indikator antara lain rasio kecukupan 

modal dan kecukupan modal bank untuk mengantisipasi potensi kerugian 

sesuai profil resiko,yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang 

sangat kuat sesuai dengan karakteristik bank tersebut. 

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

14/SEOJK.03/2007 adalah : 
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a. Risk Profile (Profil Risiko) 

Risiko ini  dapat  di  ukur  menggunakan dua  indikator  yaitu,  risiko  

kredit NPF, dan risiko likuiditas dengan FDR. 

1) Rumus NPF (Non Performing Financing) 

NPF = Kredit Bermasalah X 100% 

Total Kredit 

2)  Rumus FDR (financing to deposito Ratio) 

FDR = Jumlah Kredit yang Diberikan X 100% 

 Total Dana Pihak Ketiga 

b. Good Corporate Governance (GCG) 

Output dari rasio GCG yaitu transparansi laporan keuangan dengan prinsip 

Transparancy, Accountability, Responsbility,  Indepedency,  dan Fairnes (tarif) 

pada penelitian kali ini analisis GCG yang diterapkan berdasarkan peraturan Bank 

Indonesia tentang  kesehatan GCG bank yang diukur menggunakan indikator 

PDN. Berikut rumus PDN (Posisi Devisa Netto) yaitu : 

PDN = Kredit Bermasalah X 100% 

 Total Kredit 

c. Earning  

Penilaian rentabilitas dapat dikatakan sebagai alat untuk mengukur 

efisiensi dan profitabilitas usaha  yang  telah  di capai oleh bank. Penilaian 

rentabilitas diukur menggunakan beberapa indikator yaitu   ROA, ROE, NI, dan 

BOPO. 
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1) Rumus ROA (Return On Asset) 

ROA = Laba Sebelum Pajak      X 100% 

 Rata-Rata Total Assets 

2) Rumus ROE (Return On Equity) 

ROE = Laba Sebelum Pajak      X 100% 

 Rata-Rata Total Modal 

3) Rumus NI (Net Imbalan) 

NI = Pendapatan Imbal             X 100% 

 Rata-rata Aset Produktif 

4) Rumus BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) 

BOPO = Biaya Operasional             X 100% 

 Pendapatan Operasional 

d. Capital (Modal) 

Bank mendapatkan modal dari investasi dari pihak pemilik dana pada saat 

pertama kali berdiri sebagai modal awal usaha bank dan menampung risiko. 

Indikator yang berguna untuk mengkur modal bank adalah Rasio CAR. Berikut 

Rumus CAR (Capital Adequacy Ratio) :  

CAR =                            Modal                                X 100% 

 Aset tertimbang Menurut Risiko (ATMR) 
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2. Tujuan dan Manfaat RGEC 

Menurut tujuan  metode RGEC (Ade Oki Supirto 2021) adalah   sebagai 

berikut :  

a. Dapat  memberikan  informasi  yang  lebih  luas,  lebih  dalam  daripada  

yang terdapat dari laporan keuangan biasa. 

b. Dapat  menggali  yang  tidak  tampak  secara  kasat  mata  (explicit)  dari  

suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan 

(implicit). 

c. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan. 

d. Dapat  membongkar  hal-hal  yang  bersifat tidak  konsisten  dalam  

hubungannya dengan  suatu  laporan  keuangan  baik  dikaitkan  dengan  

komponen internlaporan  keuangan  maupun  kaitannya  dengan  informasi  

tang  diperoleh  di  luar perusahaan. 

e. Mengetahui  sifat-sifat  hubungan  yang  akhirnya  dapat  melahirkan  model-

model dan teori yang terdapat di lapangan seperti untuk prediksi, peningkatan 

(rating). 

f. Dapat memberikan informasi yang digunakan oleh para pengambil keputusan. 

g. Dapat  menentukan  peringkat  (rating)  perusahaan  menurut  kriteria  

teretentu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis. 8)Dapat  membandingkan  

situasi  perusahaan  dengan  perusahaan  lain  dengan periode sebelumnya 

atau dengan standar industri normal ataustandar ideal. 

h. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan, baik 

posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan, dan sebagainya. 
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i. Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan di 

masa yang akan datang. 

E. Laporan Keuangan 

1. Pengertian laporan keuangan 

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan 

transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. 

Perusahaan biasanya menggunakan laporan keuangan sebagai media untuk 

menyampaikan informasi keuangan mengenaipertanggungjawaban pihak 

manajemen kepada pihak-pihak eksternal perusahaan agar pihak-pihak eksternal 

perusahaan memperoleh informasi tentang kinerja perusahaan. Informasi laba 

yang digunakan sebagai parameter untuk mengukur kinerja manajemen terdapat 

dalam laporan laba/rugi yang dilaporkan oleh perusahaan (Rexy Joseph S. 

Dimara, P. Basuki Hadiprajitno 2017). 

Laporan keuangan dapat diartikan sebagai ringkasan dari suatu proses 

pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi˗transaksi keuangan yang 

terjadi selama tahun buku yang bersangkutan (Calvin Liawan, Vina N. Van 

Harling 2019). 

Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungann 

laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan/menggambarkan 

jumlah asset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tangal tertentu. 

Sedangkan perhitungan (laporan) laba-rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah 

dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan 

laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-
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alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan (Calvin Liawan, Vina N. 

Van Harling 2019). 

2. Jenis laporan keuangan 

secara umum ada macam jenis laporan keuangan yang bisa disusun (Anton 

Trianto 2017), yaitu: 

a. Neraca 

Neraca (balance sheet) merupakan laporan yang menunjukkan posisi 

keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan 

dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban 

dan ekuitas) suatu perusahaan. Penyusunan komponen didalam neraca didasarkan 

pada tingkat likuiditas dan jatuh tempo. Artinya penyusunan komponen neraca 

harus didasarkan likuiditasnya atau komponen yang paling mudah dicarikan 

b. Laporan laba rugi 

Laporan laba rugi (income statement) merupakan laporan keuangan yang 

menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam 

laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber˗sumber 

pendapatan yang diperoleh. Kemudian, juga tergambar biaya-biaya dan jenis-jenis 

biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. 

c. Laporan arus kas 

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek 

yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau 

tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep 
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kas selama periode laporan. Laporan kas terdiri dari arus kas masuk (cash in) dan 

arus kas keluar (cash out) selama periode tertentu. 

d. Laporan cacatan atas laporan keuangan  

Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang 

memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan 

penjelasan tertentu. Artinya terkadang ada komponen atau nilai dalam laporan 

keuangan yang perlu diberi penjelasan terlebih dahulu sehingga jelas. 
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F. Kerangka Berpikir 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Keterangan:    

                           : Secara langsung 

                          :  Tidak secara langsung 

Model penelitian diatas menjelaskan bahwa variabel independen terdiri 

atas metode CAMEL dan RGEC dan variabel dependen yaitu reputasi bank 

Dimana variabel metode CAMEL (X1) dan RGEC (X2) berpengaruh terhadap 

reputasi bank (Y). 

 

 

 

KINERJA KEUANGAN 

BANK 

BANK BTPN 

SYARIAH 

BANK MUAMALAT 

CAMEL 

CAPITAL 
ASSET 

MANAJEMEN 
EARNING 

LIQUIDITY 

RGEC 

RISK  
GOOD 

CORPOTRATE 

GOVERNANCE 

(GCG) 

REPUTASI BANK 



38 
 

 

BAB III 

METOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif 

dinamakan metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah 

yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga 

disebut metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan 

dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena 

data penelitian berupa angka˗angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 

2019). 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu dengan 

memberikan gambaran mengenai tingkat kesehatan perbankan syariah dalam 

bentuk angka-angka yang kemudian diuraikan dalam bentuk pembahasan. (Rini 

Jafar, Salim Basalamah, 2020). 

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini berlokasi di Bank BTPN Syariah dan Bank Muamalat 

Indonesia. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, meliputi, Informasi atau 

subjek penelitian yang ada, data yang berwujud dokumenter, bentuk kajian 

pustaka, berkas-berkas, catatan tertulis dan bagan yang berkaitan dengan 

penelitian, jurnal, buku, artikel dan laporan keuangan Bank Panin Dubai Syariah. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi pustaka berupa penelusuran dokumen yang berkaitan dengan aspek-aspek 

yang diteliti. Data dipublikasikan diperoleh dari laporan keuangan pada Bank 

BTPN Syariah dan Bank Muamalat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

E. Teknik Analisis Data 

 Dalam rangka melakukan penelitian, para peneliti menggunakan perangkat 

lunak statistik SPSS untuk memudahkan pengolahan data penelitian. Penelitian ini 

bertujuan untuk membandingkan tingkat kesehatan antara dua bank, yaitu BTPN 

Syariah dan Muamalat Indonesia, dengan menggunakan metode analisis 

CAMELS dan RGEC, sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan. 

1. Statistika Deskriptif 

 Statistika deskriptif melibatkan proses pengumpulan data, penyajian data, 

penentuan nilai-nilai statistika, serta pembuatan diagram atau gambar yang 

berkaitan dengan suatu subjek tertentu (Nasution Leni, 2017). Metode ini 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara menjelaskan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sesuai dengan apa yang ada, tanpa 

membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi. Dalam 

penelitian ini, penulis menganalisis data menggunakan statistik deskriptif 

dengan memberikan deskripsi berdasarkan nilai rata-rata (mean), nilai 

maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. 
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2. Uji normalitas 

 Uji Normalitas merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

mengevaluasi distribusi data dalam suatu kelompok atau variabel, dengan 

tujuan untuk menentukan apakah distribusi data tersebut mengikuti pola 

normal atau tidak (Dody Fahmeyzan & Siti Rohaya, 2018). Dalam pengujian 

ini, perangkat yang umum digunakan adalah SPSS. Jika nilai signifikansi (p-

value) dari uji normalitas melebihi 5% atau 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa data tersebut mengikuti distribusi normal. Sebaliknya, jika nilai 

signifikansi berada di bawah 5%, dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak 

mengikuti distribusi normal. Jika data yang telah di uji normalitas memiliki 

nilai signifikansi di atas 5% maka akan digunakan Uji Independent Sample T-

Test dan jika nilai signifikansi dibawah 5% maka uji yang digunakan adalah 

Uji Mann Whitney (Kurniawati Rizka, 2019). 

3. Uji Independent Sample T-Test 

 Independent Sample T Test adalah metode statistika yang bertujuan 

untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang tidak berhubungan 

atau tidak berpasangan. Prinsip pengujian ini berfokus pada perbedaan variasi 

antara kedua kelompok data. Sebelum melakukan pengujian, penting untuk 

menentukan apakah kedua kelompok tersebut memiliki variasi yang sama 

(equal variance) atau berbeda (unequal variance) (Retno Palupi, 2021). 

Pengujian ini dilakukan untuk menganalisis perbandingan tingkat kesehatan 

Bank Umum Syariah di Indonesia menggunakan Uji Independent Sample T 

Test. Diharapkan hasil pengujian ini mampu menggambarkan perbedaan 
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tingkat kesehatan antara bank-bank tersebut. Apabila nilai Asymp sig > 0,05, 

maka hipotesis nol (H0) diterima, sedangkan jika nilai sig < 0,05, maka 

hipotesis nol (H0) ditolak (Rusta Tri Destiana, 2019).  Berikut adalah rumus 

yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan tingkat kesehatan 

Bank Umum Syariah di Indonesia (Akramunnas & Muslimin Kara, 2019):  

 

Keterangan:  

Xa = Rata-rata varian a  

Xb = Rata-rata varian b  

Sp = Standar deviasi gabungan  

Na = Banyaknya sampel a  

Nb = Banyaknya sampel b 

4. Uji Mann Whitney-U 

 Uji Mann Whitney-U adalah salah satu bentuk analisis untuk menguji 

signifikansi perbedaan antara dua sampel independen. Tujuan dari uji ini 

adalah untuk menentukan apakah dua sampel independen berasal dari populasi 

yang sama atau berbeda (Artaya I Putu, 2019). Uji ini dilakukan ketika asumsi 

tentang distribusi normalitas tidak terpenuhi, yaitu ketika nilai signifikansi dari 

uji normalitas lebih kecil dari 5%. Jika nilai Asymp. Sig lebih besar dari 0,05 

(5%), maka hipotesis nol (H0) diterima, yang berarti tidak ada perbedaan 

signifikan antara dua sampel tersebut. Sebaliknya, jika nilai sig kurang dari 
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0,05 (5%), maka H0 ditolak, yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

signifikan antara dua sampel independen tersebut (Rusta Tri Destiana, 2019). 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Bank BTPN Syariah 

BTPN Syariah merupakan anak perusahaan BTPN, dengan 

kepemilikan saham 70% dan merupakan bank syariah yang ke 12 di 

Indonesia. Bank beroperasi berdasarkan prinsip inklusif keuangan dengan 

menyediakan produk dan jasa keuangan pada masyarakat terpencil yang 

belum dijangkau serta segmen masyarakat prasejahtera. Visi, misi dan 

nilai BTPN Syariah mencerminkan arah usahanya agar tujuannya 

terpenuhi. BTPN Syariah dibentuk dari Konversi PT Bank Sahabat Purba 

Danarta ( Bank Sahabat)  yang berpusat di Semarang,  menjadi bank 

syariah yang kemudian spin off unit usaha Syariah BTPN ke bank syariah 

yang baru ini.  

BTPN Syariah dibentuk dari Konversi PT Bank Sahabat Purba 

Danarta ( Bank Sahabat)  yang berpusat di Semarang,  menjadi bank 

syariah yang kemudian spin off unit usaha Syariah BTPN ke bank syariah 

yang baru ini.  Bank Sahabat didirikan pada tahun 1991 dengan lisensi 

bank non devisa.  Bank BTPN kemudian mengakuisisi 70% saham di 

bank sahabat pada 30 Januari 2014 dan mengkonversinya menjadi Bank 

Syariah Berdasarkan Keputusan OJK tanggal 22 Mei 2014.  Unit Usaha 

Syariah di BTPN yang dibentuk pada bulan Maret 2008,   Spin off  ke 

bank syariah yang baru pada 14 Juli 2014.  BTPN Syariah menaikkan 
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standar governance bank yang melakukan Initial public offering 

(IPO)  pada 8 Mei 2018.  struktur kepemilikan saham BTPN syariah 

adalah 70% pemegangnya adalah PT Bank BTPN Tbk dan 30% milik 

umum.  

Struktur Organisasi Bank BTPN Syariah 

 
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Bank BTPN Syariah 

 Sumber : Web Resmi BTPN Syariah 

 

2. PT Bank Syariah Muamalat Indonesia 

 PT Bank Syariah Muamalat Indonesia berdiri pada 1 November 

1991,  pendirian bank yang diprakarsai oleh beberapa tokoh Majelis 

Ulama Indonesia (MUI)  dan beberapa tokoh muslim yang bergabung 

dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI),  serta pemerintah 

Ini mendapat dukungan dari tokoh dan pemimpin muslim terkemuka, 
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Pengusaha Muslim serta masyarakat.  dalam bentuk dukungan 

masyarakat ini yaitu beberapa komitmen pembelian saham.  

Setelah 2 tahun beroperasi,  Bank Muamalat berhasil menyandang 

predikat sebagai Bank devisa pada 27 Oktober 1994.  Pengakuan ini 

semakin memperkuat posisinya sebagai bank syariah pertama di 

Indonesia.  Pada tahun 1998 merupakan tahun yang sangat berat sekali 

bagi dunia perbankan,  karena mengalami krisis finansial yang 

menghantam Indonesia dan berdampak luas bagi bisnis,  termasuk 

sektor perbankan karena kondisi bisnis yang tidak kondusif. 

 Dengan usaha yang ekstra keras dan disiplin Bank Muamalat 

telah berhasil mengembalikan kerugian finansial pasca krisis tahun 1998 

menjadi keuntungan yang signifikan bagi bank.  pasca krisis tahun 

1998,  Bank Muamalat mulai Bangkit dari keterpurukan dan Mengawali 

dengan pengangkatan direksi baru dari internal.  hasil kerja Bank 

Muamalat dari tahun 1998 hingga 2008 telah membuktikan dengan 

meningkatnya total aktiva Bank Muamalat terbesar 25,3 kali lipat 

menjadi Rp. 12,60 triliun,  jumlah ekuitas bertambah 23,6 kali lipat 

menjadi Rp. 966 miliar.  dan pertumbuhan nasabah menjadi 2,9 juta 

nasabah.  bank Muamalat menutup tahun krisis finansial Global pada 

tahun 2008 dengan peningkatan laba bersih 43% menjadi Rp. 27 

miliar,  di mana laba sektor perbankan konvensional secara agraris 

menurun sebesar 13% dan laba  agregat perbankan syariah menurun 

20%. 
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 . Visi dan Misi 

- Visi 

Menjadi Bank Syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar 

bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional 

- Misi 

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan 

berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan 

berdasarkan prinsip kehati-hatian,  keunggulan sumber daya manusia 

yang Islami dan profesional serta orientasi investasi yang 

inovatif,  untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku 

kepentingan.  

a. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia 

 

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia 

Sumber : Web Resmi Bank Muamalat 
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B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada tahun 2023, perekonomian Indonesia menunjukkan 

perkembangan yang positif. Pertumbuhan ekonomi riil mencapai 5,03%, 

mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 

mencapai 5,01%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh 

tingkat inflasi yang relatif rendah, yaitu 4,33% dibandingkan dengan 

5,51% pada tahun sebelumnya (Laili, Fazariah, 2017). Pada tahun 2023, 

pertumbuhan ekonomi nasional dipengaruhi secara signifikan oleh 

meningkatnya belanja pemerintah yang fokus pada pembangunan 

infrastruktur di berbagai wilayah dan implementasi program-program 

lainnya. Sementara itu, sektor swasta cenderung mengalami stagnasi dalam 

kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi karena para pengusaha lebih 

berhati-hati dalam menghadapi perkembangan situasi politik di tingkat 

nasional (Erika Amelia & Astiti Chandra Aprilianti, 2019). 

 Terjadinya perubahan tingkat suku bunga yang dilakukan bank 

Indonesia untuk melakukan penyesuaian tingkat suku bunga sebagian 

beberapa bank syariah atau semua bank syariah memberikan dampak 

langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja keuangan (Rokhaniyah, 

A, 2021). Komponen untuk perhitungan rasio untuk mendapatkan atau 

menganalisis kesehatan bank berada pada peringkat komposit tertentu. 

Sehingga untuk membuat sebuah keputusan dalam menilai kinerja 

keuangan untuk kelangsungan usaha perbankan dan memberikan informasi 

kepada pihak intern dan ekstern yang akan menambah tingkat kepercayaan 
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kepada bank dan sebaliknya (Achmad, A & Musthofa, A.F, 2023). Adapun 

tabel peringkat masing-masing metode sebagai berikut: 

a) CAR 

Peringkat Bobot (%) Keterangan 

Peringkat 1 CAR ≥ 12% Sangat sehat 

Peringkat 2 9 ≤ CAR < 12% sehat 

peringkat 3 8 ≤ CAR < 9% cukup sehat 

peringkat 4 6% < CAR < 8% kurang sehat 

peringkat 5 CAR ≤ 6% tidak sehat 

Tabel 4. 1. Peringkat Indikator CAR 

Sumber : Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011  

 

b) NPF 

Peringkat Bobot (%) Keterangan 

Peringkat 1 NPF < 2% Sangat sehat 

Peringkat 2 2% ≤ NPF < 5% sehat 

peringkat 3 5% ≤ NPF < 8% cukup sehat 

peringkat 4 8% ≤ NPF < 12% kurang sehat 

peringkat 5 NPF ≥ 12% tidak sehat 

Tabel 4. 2. Peringkat Indikator NPF 

Sumber : Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 

c) NPM 

Peringkat Bobot (%) Keterangan 

Peringkat 1 NPM > 5% Sangat sehat 

Peringkat 2 2,01% > NPM 5% sehat 
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peringkat 3 1,5% > NPM 2% cukup sehat 

peringkat 4 0% > NPM 1,49% kurang sehat 

peringkat 5 NEGATIF tidak sehat 

Tabel 4. 3. Peringkat Indikator NPM 

Sumber : Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 

 

d) ROA 

Peringkat Bobot (%) Keterangan 

Peringkat 1 ROA > 1,5% Sangat sehat 

Peringkat 2 1,25% < ROA ≤ 1,5% sehat 

peringkat 3 0,5% < ROA ≤ 1,25% cukup sehat 

peringkat 4 0% < ROA ≤ 0,5% kurang sehat 

peringkat 5 ROA ≤ 0% tidak sehat 

Tabel 4. 4. Peringkat Indikator ROA 

Sumber : Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 

 

e) FDR 

Peringkat Bobot (%) Keterangan 

Peringkat 1 50% < FDR ≤ 75% Sangat sehat 

Peringkat 2 75% < FDR ≤ 85% sehat 

peringkat 3 85% < FDR ≤ 100% atau ≤ 50% cukup sehat 

peringkat 4 100% < FDR ≤ 120% kurang sehat 

peringkat 5 FDR > 120% tidak sehat 

Tabel 4. 5. Peringkat Indikator FDR 

Sumber : Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 
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1. Analisis kinerja per faktor  CAMEL  

a. Capital (Modal) 

Pada faktor Capital (Permodalan) dihitung dengan menggunakan 

Rasio CAR (Capital Adequacy Ratio). Standar  yang  ditetapkan  oleh  

Bank  Indonesia tentang kewajiban penyediaan modal minimum atau 

Capital Adequacy  Ratio  (CAR)  yaitu  sebesar  8%  yang  digunakan 

untuk mengukur seberapa kuat permodalan bank menutupi resiko yang ada 

pada bank. 

Tabel 4.6 Rasio CAR dalam Persen (%) 

Nama Bank 2018 2019 2020 2021 2022 

Bank BTPN Syariah 40.92 44.57 49.44 58.10 52.05 

Bank Muamalat 12.34 12.42 15.21 23.76 32.70 

Sumber : data diolah (2023) 

Tabel hasil CAR diketahui bahwa pada Bank BTPN Syariah di 

tahun 2018-2022 memiliki CAR diatas 8%, yaitu 40,92% di tahun 2018, 

44,57% tahun 2018, 49,44% tahun 2020, 58,10% tahun 2021, dan 52,05% 

di tahun 2022. Yang artinya bahwa seluruh aktiva bank BTPN Syariah 

yang mengandung risiko baik kredit surat berharga, maupun tagihan pada 

bank lain dibiayai dari keseluruhan modal sendiri disamping memperoleh 

dari sumber di  luar  bank  yang  dihitung  berdasarkan  modal  bank  atas  

aktiva tertimbang menurut risiko 

Diketahui juga pada Bank Muamalat di tahun 2018-2022 memiliki 

CAR diatas 8% yaitu 12,34% tahun 2018, 12,42% tahun 2019, 15,21% di 
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tahun 2020, 23,76% di tahun 2021 dan 32,70% di tahun 2022. Yang 

artinya bahwa seluruh aktiva bank Muamalat yang mengandung risiko 

baik kredit surat berharga, maupun tagihan pada bank lain dibiayai dari 

keseluruhan modal sendiri disamping memperoleh dari sumber di  luar  

bank  yang  dihitung  berdasarkan  modal  bank  atas  aktiva tertimbang 

menurut risiko. 

Bank BTPN Syariah memiliki CAR tertinggi pada tahun 2021 

yaitu sebesar 58,10% dan CAR terendah dimiliki Bank Muamalat pada 

tahun 2018 sebesar 12,34%. Maka, pada bank tersebut di dalam tabel 

tergolong kategori Sangat sehat karena CAR berada diatas 12%.  

Tabel 4.7 Peringkat pada Metode CAR 

Nama Bank 2018 2019 2020 2021 2022 

Bank BTPN Syariah 1 1 1 1 1 

Bank Muamalat 1 1 1 1 1 

Sumber : data diolah (2023) 

Berdasarkan tabel diatas peringkat dari perhitungan CAR Bank 

BTPN Syariah dan Bank Muamalat Indonesia mendapat peringkat 1 pada 

periode 2018-2022 yang artinya mendapat predikat sangat sehat. 

Dilihat  dari  pertumbuhan  ekonom  nasional  yang menunjukan  

kinerja  yang  cukup  baik  untuk  pertumbuhan pembiayaan,  aset  dan  

DPK  mampu  melampaui  pertumbuhan kredit,  aset  dan  DPK  industri  

perbankan  yang  mencerminkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat 

terhadap perbankan syariah semakin meningkat, dilihat dari rata –  rata 
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CAR yang dimiliki Bank BTPN Syariah yaitu 49,02% dan Bank 

Muamalat yaitu 19,29% untuk 2018-2022 dimana menunjukkan hasil yang 

cukup baik. Hal ini menjadikan perkembangan bank BTPN Syariah dan 

Bank Muamalat sangat baik untuk dilihat dari sisi aspek permodalan, 

maka ketika suatu perusahan memiliki perbandingan modal dengan aktiva 

tertimbang menurut resiko tinggi dapat disimpulkan bahwa modal yang 

dimiliki perusahaan memiliki bobot risiko yang tinggi pula. 

b. Asset Quality 

Penilaian  aspek  Non Performing Loan (Asset) juga  diukur  

dengan  menggunakan  bobot  30%  dan didasarkan  kepada  kualitas  

aktiva  yang  dimiliki  bank. 

Tabel 4. 8 Rasio NPF dalam bentuk Persen (%) 

Nama Bank 2018 2019 2020 2021 2022 

Bank BTPN Syariah 1.39 1.36 1.91 2.37 2.65 

Bank Muamalat 3.87 5.22 4.81 0.67 2.78 

Sumber : data diolah (2023) 

Tabel hasil NPF (Non Performing Financing) diatas menunjukan 

bahwa untuk kualitas aset Bank Muamalat pada tahun 2021 sebesar 

0,67%, karena resikonya dapat diatasi dengan baik. Pada tahun 2022 

sebesar 2,78%, tahun 2020 sebesar 4,81%, tahun 2019 sebesar 5,22% dan 

tahun 2018 sebesar 3,87%. Hasil NPF pada bank BTPN syariah di tahun 

2018 sebesar 1,39%, tahun 2019 sebesar 1,36%, tahun 2020 sebesar 

1,91%, tahun 2020 sebesar 2,37% dan 2022 sebesar 2,65%. Hal ini 
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dikategorikan sebagai kelompok SANGAT SEHAT sesuai ketentuan dari 

Bank Indonesia karena di kriteria kurang dari 5%.  

Rata-rata NPF pada Bank BTPN Syariah sebesar 1,94% dan Bank 

Muamalat sebesar 3,47% sehingga masuk dalam kategori sehat, karena 

mampu mengatasi pembiayaan bermasalah dan mampu dengan sangat baik 

atas kredit atau pembiayaan yang disalurkan kepada nasabahnya sehingga 

pembiayaan bermasalah pada bank dapat diatasi dan dihindari, apabila 

terdapat dari bank tersebut yang nilai NPF lebih besar dari 9%.  Akan 

tetapi perbankan syariah harus terus meningkatkan prinsip kehati-hatian 

dan manajemen resikonya.   

Tabel 4. 9 Peringkat dengan Metode NPF 

Nama Bank 2018 2019 2020 2021 2022 

Bank BTPN Syariah 1 1 1 1 1 

Bank Muamalat 1 1 1 1 1 

Sumber : data diolah (2023) 

Berdasarkan tabel diatas menurut perhitungan menggunakan NPF, 

tingkat kesehatan Bank BTPN Syariah dan Bank Muamalat Indonesia 

sama-sama berada di peringkat 1 yang artinya mendapat predikat sangat 

sehat pada periode 2018-2022. 

 

c. Management 

Pada aspek ini yang menjadi penilaian adalah manajemen 

permodalan, manajemen kualitas aset, manajemen umum, manajemen 



54 
 

 

rentabilitas, dan manajemen likuiditas. Aspek ini biasanya dinilai dengan 

kuesioner yang ditujukan pada bank yang bersangkutan, akan tetapi karena 

keterbatasan maka pengisian tersebut sulit dilakukan karena terkait akan 

unsur kerahasiaan bank. Oleh karenanya dalam aspek ini dapat 

diproyeksikan dengan rasio Net Profit Margin (NPM). Rasio NPM ini 

membandingkan antara Laba Bersih dengan Pendapatan Operasional. 

Sehinga rasio NPM pada Bank umum syariah sebagai berikut: 

Tabel 4. 10 Rasio NPM dalam Persen (%) 

Nama Bank 2018 2019 2020 2021 2022 

Bank BTPN Syariah 13.61 14.86 7.68 11.54 12.03 

Bank Muamalat 0.15 0.04 0.04 0.04 0.20 

Sumber : data diolah (2023) 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bank BTPN Syariah 

memiliki rata-rata 11,94% yang tergolong dalam predikat cukup sehat, 

namun Bank Muamalat yang tergolong tidak sehat yang rata-ratanya 

kurang dari 5% untuk tahun 2018-2022.  

Tabel 4. 11 Peringkat dalam metode NPM 

Nama Bank 2018 2019 2020 2021 2022 

Bank BTPN Syariah 1 1 1 1 1 

Bank Muamalat 3 3 3 3 3 

Sumber : data diolah (2023) 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat kesehatan 

Bank BTPN Syariah berada di peringkat 1 yang artinya mendapat predikat 
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sangat sehat di tahun 2018-2022. Sedangkan Bank Muamalat Indonesia 

pada tahun 2018-2022 berada di peringkat 3 yang artinya mendapat 

predikat cukup sehat. 

Bank Umum Syariah yang tergolong dalam predikat tidak sehat 

atau cukup sehat disebabkan rendahnya laba yang diperoleh atas 

pendapatan operasional bank. Sebaliknya bank yang tergolong dalam 

predikat sehat berarti bank tersebut mampu mengelola kegiatan 

operasionalnya dengan baik untuk meningkatkan keuntungan dari 

pendapatan yang diperoleh. 

d. Earning 

Earning atau biasa disebut rentabilitas adalah upaya bank dalam 

menghasilkan laba.  Suatu bank yang dikatakan sehat yaitu mempunyai 

tingkat rentabilitas yang terus meningkat.  Penilaian ini diporsikan dengan 

ROA dan BOPO. 

1) Return On Asset (ROA) 

Semakin  besar  ROA,  semakin  besar  pula  tingkat keuntungan  

yang  dicapai  bank, sehingga  kemampuan  suatu bank  dalam  suatu  

kondisi  bermasalah  semakin  kecil. Besarnya nilai ROA dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini : 

Tabel 4. 12 Rasio ROA dalam Persen (%) 

Nama Bank 2018 2019 2020 2021 2022 

Bank BTPN Syariah 12.37 13.58 7.16 10.72 11.36 

Bank Muamalat 0.08 0.05 0.03 0.02 0.09 
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Sumber : data diolah (2023) 

Pada tabel diatas diketahui Bank BTPN Syariah memiliki ROA 

lebih tinggi dari 5% yang tergolong dalam predikat SANGAT SEHAT 

yaitu pada tahun 2018 sebesar 12,37%, tahun 2019 sebesar 13,58%, tahun 

2020 sebesar 7,16%, tahun 2021 sebesar 10,72% dan tahun 2022 sebesar 

11,36%. Sedangkan Bank Muamalat memiliki ROA berada 0% hingga 

0,5% di tahun 2018 – 2019 yang memiliki predikat KURANG SEHAT 

dan di tahun 2020-2022 yang memiliki ROA kurang dari 0%. . Hal ini 

dikarenakan belum mampu mengelola dengan baik seluruhnya asset 

menghasilkan keuntungan pada kegiatan operasionalnya sehingga 

tergolong predikat tidak sehat. 

Tabel 4. 13 Peringkat dalam metode ROA 

Nama Bank 2018 2019 2020 2021 2022 

Bank BTPN Syariah 1 1 1 1 1 

Bank Muamalat 2 2 2 2 2 

Sumber : data diolah (2023) 

Peringkat Bank BTPN Syariah berdasarkan tabel diatas pada 

periode 2018-2022 berada di peringkat 1 yang artinya mendapat predikat 

sangat sehat, sedangkan Bank Muamalat Indonesia  mendapat predikat 

sehat karena mendapat peringkat 2 pada periode 2018-2022. 

2) Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional 

BOPO  adalah  rasio  biaya  operasional  dalam  12 bulan  terakhir  

terhadap  pendapatan  operasional  dalam periode  yang  sama. Semakin 
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rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank 

tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di 

perusahaan. Besarnya nilai BOPO dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4. 14 Rasio BOPO dalam Persen (%) 

Nama Bank 2018 2019 2020 2021 2022 

Bank BTPN Syariah 62.36 58.07 72.42 59.97 58.13 

Bank Muamalat 98.24 99.50 99.45 99.30 96.62 

Sumber : data diolah (2023) 

Pada tabel diatas diketahui bahwa Bank BTPN Syariah memiliki 

rata-rata BOPO kurang dari 94% yang artinya tergolong dalam predikat 

SANGAT SEHAT. Namun Bank Muamalat memiliki nilai diatas 98% yang 

tergolong dalam predikat tidak sehat. Hal ini disebabkan karena bank 

tersebut memiliki biaya operasional yang jauh lebih besar daripada 

pendapatan operasionalnya. Bank tidak mampu menekan total biaya yang 

dikeluarkan atas kegiatan operasionalnya. 

Tabel 4. 15 Peringkat dalam metode BOPO 

Nama Bank 2018 2019 2020 2021 2022 

Bank BTPN Syariah 2 3 2 3 3 

Bank Muamalat 1 1 1 1 1 

Sumber : data diolah (2023) 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Bank Muamalat 

Indonesia mendapat peringkat 1 yang artinya mendapat predikat sangat 

sehat, kemudian pada Bank BTPN Syariah pada tahun 2018 dan 2020 
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mendapat predikat sehat karena berada di peringkat 2, dan pada tahun 2019, 

2021 dan 2022 berada di peringkat 3 artinya berada di predikat cukup sehat. 

e. Likuidity 

Perhitungan  likuiditas  digunakan  untuk  mengetahui apakah 

mempunyai  kemampuan  untuk  memenuhi kewajiban-kewajiban  yang  

segera  ditagih  (jangka  pendek) 

Tabel 4. 16 Rasio LDR dalam Persen (%) 

Nama Bank 2018 2019 2020 2021 2022 

Bank BTPN Syariah 95.60 95.27 97.37 95.00 95.67 

Bank Muamalat 73.18 73.51 69.84 38.33 40.63 

Sumber : data diolah (2023) 

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Bank BTPN Syariah memiliki 

LDR diatas dari 78% yaitu di tahun 2018 sebesar 95,60%, 2019 sebesar 

95,27% tahun 2020 sebesar 97,37%, tahun 2021 sebesar 95% dan tahun 2022 

sebesar 95,67%, artinya tergolong dalam predikat SANGAT SEHAT. 

Sedangkan Bank Muamalat tergolong dalam predikat Kurang Sehat karena 

memiliki LDR kurang dari 78%. 

Tabel 4. 17 Peringkat dalam metode LDR 

Nama Bank 2018 2019 2020 2021 2022 

Bank BTPN Syariah 1 1 1 1 1 

Bank Muamalat 3 3 3 3 3 

Sumber : data diolah (2023) 
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Tabel diatas dapat dilihat bahwa pada periode 2018-2022 Bank BTPN 

Syariah berada di predikat sangat sehat karena mendapat peringkat 1. 

Sedangkan pada periode 2018-2022 Bank Muamalat Indonesia berada di 

peringkat 3 berarti mendapat predikat cukup sehat 

Hal ini dikarenakan bank Muamalat memiliki sumber dana dari pihak 

ketiga yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar yang 

mengindikasikan bahwa bank syariah memiliki kemampuan likuiditas bank 

yang semakin rendah. Dengan kata lain, seberapa besar pemberian kredit 

kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk memenuhi 

permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya. 

 

2. Analisis Kinerja Metode RGEC  

Dalam penelitian ini penilaian kinerja keuangan bank diukur 

menggunakan metode RGEC. Berdasarkan peraturan yang telah dikeluarkan 

Bank Indonesia sehingga penilaian tersebut meliputi: 

a. Risk 

Pada penilaian risk profile atau profil risiko ini dapat dibagi menjadi 2 

faktor yaitu risiko kredit dengan menggunakan rasio Non Performing 

financing (NPF) dan risiko likuiditas dengan menggunakan Financing to 

Deposit Ratio (FDR), Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

Tabel 4. 18 Rasio NPF dalam Persen (%) 

Nama Bank 2018 2019 2020 2021 2022 

Bank BTPN Syariah 1.39 1.36 1.91 2.37 2.65 
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Bank Muamalat 3.87 5.22 4.81 0.67 2.78 

Sumber : data diolah (2023) 

Berdasarkan tabel diatas bahwa dari tahun 2018 – 2022 Bank BTPN 

Syariah memiliki NPF dibawah dari 3% sedangkan Bank Muamalat dari 

tahun 2018-2022 memiliki NPF diatas dari 3%. 

Tabel 4. 19 Peringkat dalam metode NPF 

Nama Bank 2018 2019 2020 2021 2022 

Bank BTPN Syariah 1 1 1 2 2 

Bank Muamalat 2 3 3 1 2 

Sumber : data diolah (2023) 

Berdasarkan pada peraturan Bank Indonesia mengenai kriteria 

penetapan peringkat NPF menyatakan bahwa kriteria NPF yang memiliki 

predikat sangat baik ( peringkat 1 ) apabila memiliki rasio kurang dari 2%. 

Sehingga pada tabel diatas Bank BTPN Syariah pada tahun 2018-2020 

mendapat predikat sangat sehat dan Bank Muamalat pada tahun 2021 

mendapat predikat sangat sehat. Sedangkan paling rendah di peringkat 3 

Bank Muamalat di tahun 2018-2020 yang memiliki predikat yang cukup 

sehat. Dan Bank BTPN di tahun 2021-2022 mendapat predikat sehat. 

Tabel 4. 20 Rasio FDR dalam Persen (%) 

Nama Bank 2018 2019 2020 2021 2022 

Bank BTPN Syariah 95.60 95.27 97.37 95.00 95.67 

Bank Muamalat 73.18 73.51 69.84 38.33 40.63 

Sumber : data diolah (2023) 
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Berdasarkan tabel diatas bahwa FDR dari tahun 2018-2022 Bank 

BTPN Syariah diatas dari 90%, sedangkan pada Bank Muamalat dari tahun 

2018-2022 dibawah dari 80%. 

Tabel 4. 21 Peringkat dalam metode FDR 

Nama Bank 2018 2019 2020 2021 2022 

Bank BTPN Syariah 2 2 2 2 2 

Bank Muamalat 1 1 1 1 1 

Sumber : data diolah (2023) 

Berdasarkan pada peraturan Bank Indonesia mengenai kriteria 

penetapan Komposit FDR menyatakan bahwa kriteria FDR memiliki predikat 

sangat baik (peringkat 1) apabila memiliki rasio kurang dari 75%. Sehingga 

pada tabel diatas Bank Muamalat di tahun 2018-2022 mendapat predikat 

sangat sehat, dan Bank BTPN Syariah di tahun 2018-2022 memiliki 

peringkat 2 yang artinya mendapat predikat sehat.. 

b. Good Corporate Governance (GCG) 

Penerapan GCG sangat penting agar dapat terhindar dari benturan 

kepentingan, untuk memelihara kepercayaan nasabah serta dapat memberikan 

nilai tambah bagi para stakeholder sehingga dalam hal ini perusahaan dituntut 

konsisten dalam melakukan self assessment GCG yang didasarkan pada 3 

aspek yaitu Governance Structure, Governance Process dan Governance 

Output. Adapun self assessment GCG pada Bank Muamalat Indonesia dan 

Bank BTPN Syariah : 
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Tabel 4. 22 Rasio GCG dalam Persen (%) 

Nama Bank 2018 2019 2020 2021 2022 

Bank BTPN Syariah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bank Muamalat 0.40 0.21 0.15 0.15 0.46 

Sumber : data diolah (2023) 

Berdasarkan  hasil dari GCG Bank BTPN Syariah dan Bank 

Muamalat pada tahun 2018-2022 diketahui bahwa Bank Muamalat Indonesia 

GCG nya lebih rendah dari 0% dan pada Bank BTPN Syariah GCG nya 

berada pada 0%. 

Tabel 4. 23 Peringkat pada metode GCG 

Nama Bank 2018 2019 2020 2021 2022 

Bank BTPN Syariah 1 1 1 1 1 

Bank Muamalat 1 1 1 1 1 

Sumber : data diolah (2023) 

Berdasarkan pada peraturan Bank Indonesia mengenai kriteria 

penetapan peringkat komposit GCG menyatakan bahwa kriteria GCG 

memiliki predikat sangat baik (peringkat 1) apabila memiliki nilai GCG 

kurang 1,5. Pada tabel diatas secara keseluruhan peringkat komposit GCG 

berada pada peringkat 1 yang artinya bahwa Bank BTPN Syariah dan Bank 

Muamalat Indonesia memiliki predikat sangat baik. 

c. Earnings 

Dalam penelitian ini faktor earnings dapat dihitung dengan 

menggunakan rasio Return on Asset (ROA). Hasil perolehan data rasio 
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Return on Asset (ROA) dari laporan keuangan tahunan Bank Muamalat 

Indonesia dan Bank BTPN Syariah sebagai berikut : 

Tabel 4. 24 Rasio ROA dalam Persen (%) 

Nama Bank 2018 2019 2020 2021 2022 

Bank BTPN Syariah 12.37 13.58 7.16 10.72 11.36 

Bank Muamalat 0.08 0.05 0.03 0.02 0.09 

Sumber : data diolah (2023) 

Berdasarkan tabel diatas bahwa ROA periode 2018-2022 Bank BTPN 

Syariah lebih tinggi dari 1,5% dan Bank Muamalat Indonesia kurang dari 

1,5%. 

Tabel 4. 25 Peringkat dalam metode ROA 

Nama Bank 2018 2019 2020 2021 2022 

Bank BTPN Syariah 1 1 1 1 1 

Bank Muamalat 3 3 3 3 3 

Sumber : data diolah (2023) 

Berdasarkan pada peraturan Bank Indonesia mengenai kriteria 

penetapan peringkat komposit Return On Asset (ROA) menyatakan bahwa 

kriteria ROA memiliki predikat sangat baik/sangat sehat (peringkat 1) apabila 

memiliki rasio lebih dari 1,5%. Sehingga pada Bank BTPN Syariah memiliki 

predikat sangat sehat dan Bank Muamalat  Indonesia memiliki predikat 

cukup sehat. 
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d. Capital 

Metode Capital merupakan komponen penilaian terakhir dari metode 

RGEC. Adapun rasio yang digunakan yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), 

sebagai berikut 

Tabel 4. 26 Rasio CAR dalam Persen (%) 

Nama Bank 2018 2019 2020 2021 2022 

Bank BTPN Syariah 40.92 44.57 49.44 58.10 52.05 

Bank Muamalat 12.34 12.42 15.21 23.76 32.70 

Sumber : data diolah (2023) 

Berdasarkan tabel diatas bahwa CAR periode 2018-2022 bank BTPN 

Syariah dan Bank Muamalat berada diatas dari 15%. 

Tabel 4. 27 Peringkat pada metode CAR 

Nama Bank 2018 2019 2020 2021 2022 

Bank BTPN Syariah 1 1 1 1 1 

Bank Muamalat 1 1 1 1 1 

Sumber : data diolah (2023) 

Berdasarkan pada peraturan Bank Indonesia mengenai kriteria 

penetapan peringkat komposit Capital Adequacy Ratio (CAR) menyatakan 

bahwa kriteria CAR memiliki predikat sangat baik/sangat sehat (peringkat 1) 

apabila memiliki rasio diatas 12%. Sehingga pada tabel diatas secara 

keseluruhan peringkat komposit berada pada peringkat 1 yang artinya Bank 

BTPN Syariah dan Bank Muamalat Indonesia memiliki predikat sangat sehat. 

3. Analisis Data Statistik Tingkat Kesehatan Metode CAMELS dan RGEC 
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a) Analisis Statistika deskriptif 

Statistika deskriptif dapat memberikan gambaran atau deskripsi suatu 

data yang dilihat dari nilai rata-rata (Mean), maksimum, minimum dan 

standar deviasi dari masing-masing variabel. Hasil perhitungan statistik 

deskriptif CAMELS dan RGEC dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4. 28 Statistika Deskriptif CAMELS 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

BANKBTPNS 6 9.68 478.91 193.2550 183.70087 

BMI 6 .27 439.11 141.5200 184.15457 

Valid N (listwise) 6     

Sumber : data sekunder diolah (2023) 

Berdasarkan hasil dari analisis statistic diatas maka pada tabel diatas 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Dapat dilihat bahwa selama tahun 2018-2022 data menunjukkan nilai 

CAMELS Bank BTPN Syariah memiliki nilai minimum 9,68 dan nilai 

maksimum 478.91 dengan nilai rata-rata sebesar 193.2550. hasil 

menunjukkan nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yang 

berarti bahwa sebaran merata. 

2. Berdasarkan tabel diatas selama tahun 2018-2022 data menunjukkan 

bahwa nilai CAMELS pada Bank Muamalat Indonesia memiliki nilai 

minimum 0.27 dan nilai maksimum 439,11 dengan rata-rata 141,5200. Hal 

ini menunjukkan bahwa sebaran tidak merata. 

Tabel 4. 29 Statistika Deskriptif RGEC 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

BANKBTPNS 6 .00 478.91 135.4383 178.15753 

BMI 6 .27 295.49 54.0650 118.43908 
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Valid N (listwise) 6     

sumber : data sekunder diolah (2023) 

Berdasarkan hasil dari analisis statistic diatas maka pada tabel 

diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pada tabel diatas, terlihat bahwa selama tahun 2018-2022 

data menunjukkan bahwa nilai RGEC Bank BTPN Syariah memiliki 

nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum 478,91 dengan rata-

rata 178,15753. Hal ini menunjukkan nilai standar deviasi lebih besar 

dari nilai rata-rata yang berarti bahwa sebaran data tidak merata. 

2. Berdasarkan pada tabel diatas, terlihat bahwa selama tahun 2018-2022 

data menunjukkan bahwa nilai RGEC Bank Muamalat Indonesia 

memiliki nilai minimum sebesar 0,27 dan nilai maksimum 295,49 

dengan rata-rata 54,0650. Hal ini menunjukkan nilai standar deviasi 

lebih besar dari nilai rata-rata yang berarti bahwa sebaran data tidak 

merata. 

b) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut 

berdistribusi dengan normal atau tidak. Uji normalitas ini digunakan untuk 

mengetahui apakah yang digunakan adalah uji parametrik atau 

nonparametrik. Pada uji normalitas CAMELS dan RGEC Bank BTPN 

Syariah dan Bank Muamalat Indonesia menggunakan uji statistik Shapiro 

wilk. Jika data berdistribusi dengan normal maka yang digunakan adalah uji 

Independent simple t-test dan jika data tidak terdistribusi dengan normal 

maka yang digunakan adalah Uji Mann Whitney-U. Berikut hasil uji 
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normalitas CAMELS dan RGEC Bank BTPN Syariah dan Bank Muamalat 

Indonesia tahun 2018-2022. 

1. Uji Normalitas Metode CAMELS 

Tabel 4. 30 Uji Normalitas CAMELS 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

BANKBTPNS .266 6 .200* .901 6 .378 

BMI .263 6 .200* .816 6 .081 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber :data sekunder diolah (2023) 

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa uji normalitas Shapiro 

Wilk  dapat diketahui bahwa CAMELS Bank BTPN Syariah memiliki nilai 

signifikansi diatas 0,05 atau 5% dengan nilai signifikansi 0,378, sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa CAMELS Bank BTPN Syariah memiliki 

data yang berdistribusi normal. Namun, Bank Muamalat Indonesia memiliki 

nilai signifikansi dibawah 0,05 dengan nilai sebesar 0,081, sehingga 

CAMELS Bank Muamalat Indonesia memiliki data yang tidak berdistribusi 

normal. Secara keseluruhan, Bank BTPN Syariah memiliki data yang 

mengikuti distribusi normal, sedangkan Bank Muamalat Indonesia memiliki 

data yang tidak mengikuti distribusi normal. Oleh karena itu, untuk 

perbandingan kedua bank tersebut, digunakan uji Mann-Whitney. 

2. Uji Normalitas metode RGEC 

Tabel 4. 31 Uji Normalitas RGEC 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

BANKBTPNS .318 6 .058 .778 6 .037 

BMI .455 6 .000 .541 6 .000 
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a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber : Data Diolah (2023) 

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan uji normalitas menggunakan 

Shapiro Wilk  dapat diketahui bahwa RGEC pada Bank BTPN Syariah 

memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05 atau 5% dengan nilai 0,37. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa RGEC Bank BTPN Syariah tidak terdistribusi 

dengan normal. Bank Muamalat Indonesia memiliki nilai signifikansi 

dibawah 0,05 yaitu 0,00. Yang berarti bahwa RGEC Bank Muamalat 

Indonesia tidak terdistribusi dengan normal. Secara keseluruhan, RGEC Bank 

BTPN Syariah dan Bank Muamalat Indonesia memiliki data yang tidak 

mengikuti distribusi normal. Oleh karena itu, uji statistik yang akan 

digunakan selanjutnya adalah Uji Mann Whitney. 

3. Uji Mann Whitney-U 

Tabel 4. 32 Uji Mann Whitney-U Metode CAMELS 

Ranks 
 CAMELS N Mean Rank Sum of Ranks 

BANK BTPNS 6 4.00 24.00 

BMI 6 9.00 54.00 

Total 12   

 

Test Statisticsa 

 BANK 

Mann-Whitney U 3.000 

Wilcoxon W 24.000 

Z -2.402 

Asymp. Sig. (2-tailed) .016 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .015
b
 

a. Grouping Variable: CAMELS 

b. Not corrected for ties. 

Sumber : Data Diolah (2023) 
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Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada kolom Asymp.Sig.(2-

tailed) untuk uji CAMELS adalah 0,016, atau probabilitas dibawah 0,05 

(0,016 < 0,05) maka hal tersebut menerima hipotesis penelitian ini yang 

menyatakan terdapat perbedaan penilaian tingkat Kesehatan Bank BTPN 

Syariah dan Bank Muamalat Indonesia berdasarkan metode CAMELS. 

Tabel 4. 33 Uji Mann Whitney-U RGEC 

Ranks 
 RGEC N Mean Rank Sum of Ranks 

BANK BTPNS 8 6.00 48.00 

BMI 8 11.00 88.00 

Total 16   

 

Test Statisticsa 

 BANK 

Mann-Whitney U 12.000 

Wilcoxon W 48.000 

Z -2.102 

Asymp. Sig. (2-tailed) .036 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .038
b
 

a. Grouping Variable: RGEC 

b. Not corrected for ties. 

Sumber : Data Diolah (2023) 

Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel di atas, dapat diamati bahwa 

pada kolom Asymp.Sig.(2-tailed) untuk uji RGEC adalah 0,036. Hal ini 

menunjukkan bahwa probabilitasnya berada di bawah 0,036 (0,036 < 0,05). 

Oleh karena itu, temuan ini mendukung hipotesis penelitian yang menyatakan 

bahwa terdapat perbedaan dalam penilaian tingkat Kesehatan antara Bank 

BTPN Syariah dan Bank Muamalat Indonesia berdasarkan metode RGEC. 
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C. Pembahasan 

Secara umum penilaian kesehatan bank dengan metode CAMEL dan 

RGEC menggunakan komponen rasio yang tidak jauh berbeda dalam 

komponen permodalan sama-sama menggunakan rasio CAR, dalam 

komponen rentabilitas sama-sama menggunakan rasio ROA namun dalam 

metode CAMEL ditambahkan dengan rasio BOPO dan pada metode RGEC 

ditambahkan dengan rasio NPM. Pada komponen likuiditas menggunakan 

rasio FDR, namun pada CAMEL ditambahkan dengan rasio kewajiban bersih 

terhadap modal inti. 

1. Deskripsi reputasi kinerja Bank BTPN Syariah dan Bank Muamalat 

Indonesia dengan menggunakan model analisis CAMEL dan RGEC 

 Pada metode Camel, standar Kesehatan bank lebih ditekankan pada 

kemampuan laboratorium, sehingga penting dilakukan evaluasi kualitas 

produk di luar unit yang disebutkan di atas. Kualitas produk aktif yang 

dimaksud memainkan peran penting dalam penggunaan metode ini, yang 

mewakili sekitar 25% dari semua komponen (Ashuri, R. K & 

Hosen,M.N, 2022). Penilaian komponen faktor pada metode CAMEL 

ditarik kesimpulan dengan pemberian nilai bobot pada tiap tiap 

komponen kemudian hasil dari keseluruhan bobot atau disebut nilai 

kredit diberi predikat sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat 

(Hosen, M.N, 2022).  

 Berbeda dengan pendekatan CAMEL, penerapan pendekatan 

RGEC untuk mengevaluasi kualitas portofolio secara akurat berfokus 
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pada penilaian risiko, bukan hanya sisi penjualan, sehingga penilaian 

komprehensif terhadap tingkat kekuatan portofolio A menjadi 

terpengaruh. , baik dari penilaian risiko maupun pengembalian penjualan. 

Profil risiko sendiri memuat 10 jenis risiko yang perlu diperhatikan, yaitu 

risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko 

hukum, risiko sistemik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, imbal hasil dan 

risiko keuangan. Metode RGEC digunakan untuk menganalisis 

komponen dan skor ringkasan 1 sampai 5 diberikan jika prediksi sangat 

sehat, sehat, cukup sehat, tidak sehat dan tidak sehat. Berikut hasil 

analisis volume Bank BTPN Syariah dan Bank Muamalat Indonesia 

periode 2018-2022 dengan menggunakan metode CAMEL dan RGEC: 

Tabel 4. 34  

Penilaian Tingkat Kesehatan Metode CAMEL dan RGEC 

Periode Bank BTPN Syariah Bank Muamalat Indonesia 

CAMEL RGEC CAMEL RGEC 

2018 sehat Sangat Sehat sehat sehat 

2019 sehat Sangat Sehat sehat sehat 

2020 sehat Sangat Sehat sehat sehat 

2021 sehat Sangat Sehat sehat sehat 

2022 sehat Sangat Sehat sehat sehat 

  Sumber : Data Diolah (2023) 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian tingkat 

kesehatan dengan menggunakan kedua metode tersebut memiliki hasil 
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yang sangat berbeda. Pada tahun 2018-2022 tingkat kesehatan Bank BTPN 

Syariah menggunakan metode CAMEL menunjukkan hasil yang sehat 

sementara pada metode RGEC hasil yang didapatkan bahwa kondisi yang 

sangat sehat. Pada Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2018-2022 

menggunakan metode yang berbeda menunjukkan hasil yang sama yaitu 

Sehat.  

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan sebuah penelitian yang 

berjudul "Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah dengan Metode 

CAMEL dan RGEC (Studi pada Bank BNI Syariah tahun 2011-2015)" 

yang dikarang oleh Ahsan Putra Hafiz pada tahun 2018. Hasil dari 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa penilaian tingkat kesehatan Bank 

BNI Syariah dengan menggunakan metode CAMELS rata-rata 

menunjukkan predikat SANGAT SEHAT, sementara menggunakan 

metode RGEC rata-rata menunjukkan predikat SEHAT. Oleh karena itu, 

untuk mempertahankan kinerja Bank BNI Syariah, perlu menjaga tingkat 

kesehatan bank secara berkelanjutan. 

2. Perbedaan yang signifikan antara reputasi kinerja keuangan bank 

btpn syariah dengan bank muamalat indonesia dengan menggunakan 

model analisis CAMEL dan RGEC 

Pada penilaian CAMEL dapat disimpulkan bahwa apabila indikator 

kualitas aset dan likuiditas memiliki nilai yang tidak baik maka dapat 

diprediksi bahwa keadaan bank tersebut berada pada posisi yang tidak 

sehat, namun pada penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan 
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metode RGEC apabila indikator profil risiko atau rentabilitas memiliki 

nilai yang tidak baik maka belum tentu keadaan bank berada pada posisi 

yang tidak sehat selama penanganan risiko yang dimiliki bank baik 

sehingga dianggap mampu meminimalisir risiko. Sementara pada metode 

RGEC apabila terjadi masalah pada salah satu indikator penilaian tingkat 

kesehatan bank, selama masalah tersebut dapat diminimalisir melalui 

manajemen profil risiko maka kondisi bank tersebut masih berada pada 

posisi yang sehat. 

Berdasarkan Uji Mann Whitney-U, dapat dilihat bahwa pada kolom 

Asymp.Sig.(2-tailed) untuk uji CAMELS dan RGEC adalah 0,027, atau 

probabilitas dibawah 0,05 (0,027 < 0,05) maka hal tersebut menerima 

hipotesis penelitian ini yang menyatakan terdapat perbedaan penilaian 

tingkat Kesehatan Bank BTPN Syariah dan Bank Muamalat Indonesia 

berdasarkan metode CAMELS dan RGEC. Klasifikasi CAMELS 

didasarkan pada kondisi keuangan dan operasional bank yang tercermin 

melalui indikator keuangan yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia 

No.9/1/PBI/2007. Namun, metode CAMELS belum menghubungkan 

faktor-faktor tersebut secara holistik, sehingga tidak memberikan 

gambaran lengkap tentang manajemen bank. Setiap komponen dan faktor 

CAMELS dianalisis secara terpisah, tanpa mempertimbangkan hubungan 

antara satu parameter dengan parameter lainnya. Penilaian kesehatan 

dalam metode CAMELS lebih berfokus pada keuntungan dan 

pertumbuhan. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eva Febrianti (2021), memiliki 

kesamaan dengan penelitian yang dibahas di sini. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis RGEC yang terdiri dari empat indikator 

penilaian. Pertama, profil risiko dievaluasi berdasarkan komponen NPF 

(Non Performing Financing) dan FDR (Financing Deposit Ratio). Kedua, 

indikator GCG (Good Corporate Governance) dinilai melalui self 

assessment. Ketiga, rentabilitas dianalisis dengan menggunakan tiga 

komponen, yaitu ROA (Return on Asset), BOPO (Beban Operasional dan 

Pendapatan Operasional), dan NIM (Net Interest Margin). Terakhir, 

permodalan dievaluasi melalui komponen CAR (Capital Adequacy Ratio). 

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan uji Independent 

Simple T-Test. Dari hasil penelitian selama periode 2016-2020, dapat 

disimpulkan bahwa Bank Panin Dubai Syariah dan Bank Victoria Syariah 

menunjukkan tingkat kesehatan yang tidak memiliki perbedaan yang 

signifikan. Artinya, kedua bank tersebut memiliki kesehatan keuangan 

yang relatif serupa berdasarkan hasil analisis menggunakan metode RGEC 

dan empat indikator penilaian yang telah disebutkan. 

Sementara itu, metode evaluasi RGEC menggunakan pencapaian 

profit dan pertumbuhan serta penilaian risiko jangka pendek dan panjang. 

Peringkat dalam metode RGEC ditentukan oleh bank sendiri berdasarkan 

penilaian terhadap profil risiko dan manajemen yang baik, dengan 

mempertimbangkan transparansi dan kepatuhan terhadap Bank Indonesia 

dan Otoritas Jasa Keuangan. Kriteria evaluasi kedua meliputi rentabilitas 
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dan modal berdasarkan pengembalian modal dan rasio solvabilitas yang 

terdapat dalam laporan keuangan bank, yang mencerminkan dampak dari 

strategi yang diterapkan oleh administrasi bank. Oleh karena itu, metode 

RGEC memberikan solusi penilaian tingkat kesehatan bank yang lebih 

komprehensif. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hasilnya selaras dengan penelitian 

sebelumnya oleh Karmila (2016) yang berjudul "Analisis Perbandingan 

Tingkat Kesehatan Bank BUMN Menggunakan Metode CAMEL (Capital, 

Assets, Management, Earnings, Liquidity) Periode 2009-2014". Penelitian 

sebelumnya dilakukan pada Bank BUMN (BRI, BNI, BTN, dan Mandiri) 

dalam periode yang sama dan menunjukkan beberapa temuan penting. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam 

tingkat kesehatan keempat Bank BUMN tersebut selama enam tahun 

terakhir (2009-2014). Perbedaan yang signifikan ditemukan dalam 

parameter PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) dan NPM 

(Net Profit Margin), yang menandakan adanya variasi antara bank-bank 

tersebut dalam hal parameter ini. Namun, parameter CAR (Capital 

Adequacy Ratio), KAP (Kualitas Aktiva Produktif), ROA (Return on 

Assets), BOPO (Biaya Operasional Beban Operasional), dan LDR (Loan 

to Deposit Ratio) menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan di antara 

keempat Bank BUMN. Untuk tetap mempertahankan predikat sebagai 

bank sehat dengan aset terbesar di Indonesia, Bank BUMN disarankan 

untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka. Hal ini dapat mencakup 
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upaya untuk meningkatkan parameter-parameter yang menunjukkan 

variasi signifikan, seperti PPAP dan NPM, serta terus memantau dan 

mengoptimalkan parameter lainnya guna mencapai kesehatan keuangan 

yang lebih baik.. 

Dalam penelitiannya, Adam Fahmi dan Nurul Husnah (2021) 

menunjukkan bahwa metode RGEC lebih komprehensif daripada metode 

CAMEL karena menghubungkan aset dengan risiko kredit dan likuiditas 

dengan risiko likuiditas, sedangkan manajemen menghubungkan dengan 

GCG untuk mengukur kesehatan bank. Hal ini dilakukan dengan 

menggunakan RGEC, yang menggabungkan semua faktor yang ada dalam 

kedua metode tersebut untuk menghitung kesehatan bank. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penilaian tingkat kesehatan Bank dengan menggunakan metode CAMEL dan 

RGEC pada Bank BTPN Syariah dan Bank Muamalat Indonesia pada periode 

2018-2022 adalah sebagai berikut : 

1. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, kondisi kesehatan Bank 

BTPN Syariah dianalisa dengan menggunakan metode CAMEL bank, 

berada pada kategori sehat. Namun, penilaian dengan menggunakan 

metode kategori bank RGEC berada pada area sangat sehat. Untuk tahun 

2018-2022, Bank Muamalat Indonesia berada pada posisi kategori sehat 

yang ditargetkan dengan menggunakan metode CAMEL dan RGEC. 

2. Penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan metode CAMELS dan 

RGEC, Bank BTPN Syariah dan Bank Muamalat Indonesia mendapatkan 

hasil yang berbeda. Sebaliknya, metode RGEC tidak hanya berfokus 

pada kinerja lab dan pertumbuhan tetapi juga meningkatkan 

kewaspadaan terhadap potensi risiko yang dapat timbul baik saat ini 

maupun di masa depan. Metode CAMELS hanya berfokus pada kinerja 

lab dan pertumbuhan. Oleh karena itu, penggunaan metode RGEC 

menjadi alternatif yang lebih layak untuk menentukan standar keamanan 

bank. 
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B. Saran 

Saran yang dapat diambil terkait dengan hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Karena penelitian ini tidak menggunakan kapasitas bank, dengan 

menggunakan metode CAMEL atau RGEC, kami berharap penelitian 

selanjutnya dapat menggunakan indikator yang konsisten dengan semua 

peraturan Indonesia saat ini atau menghasilkan hasil yang memberikan 

kebenaran besar. 

2. Komponen penilaian tingkat kesehatan pada bank yang masih perlu 

diperbaiki adalah tingkat likuiditasnya. Apabila bank mampu 

meningkatkan likuiditasnya maka peringkat tingkat kesehatan bank akan 

meningkat. Untuk meningkatkan likuiditas, bank dapat menurunkan 

jumlah pembiayaan yang dinilai bermasalah dengan melakukan penagihan 

pada pembiayaan bermasalah 

3. Komponen lain selain likuiditas yang masih harus diperbaiki adalah 

komponen rentabilitas. Untuk meningkatkan rentabilitas bank dapat 

memaksimalkan jumlah aset yang dimilikinya dan mengurangi jumlah 

beban operasional. 
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