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ABSTRAK 

 

GCG pertama kali dikenalkan di Indonesia oleh IMF (International 

Monetary Funds) dalam rangka pemulihan ekonomi pasca krisis. Krisis yang 

melanda asia timur pada waktu itu juga berdampak besar pada Indonesia, salah 

satu penyebabnya adalah tidak adanya Good Corporate Governance di dalam 

pengelolaan perusahaan, dalam kajian yang dilakukan oleh Booz-Allen & 

Hamilton pada tahun 1998, index Good Corporate Governance Indonesia adalah 

yang paling rendah, dibandingkan dengan negara-lain di kawasan Asia Timur. 

Kajian tersebut didukung oleh  penelitian yang dilakukan oleh McKinsey tahun 

1999 yang meneliti tentang praktek Good Corporate Governance pada 

perusahaan-perusahaan di Indonesia. 

Penelitian dilakukan oleh penyusun bertujuan untuk melihat sejauh mana 

perkembangan penerapan GCG yang ada di Indonesia khususnya bagi perusahaan 

sektor keuangan, dalam hal ini penyusun mengambil sample Bank Umum Syariah 

yang  beroperasi di Indonesia pada tahun 2010-2012. Penelitian juga ditujukan 

untuk meneliti sejauh mana pengaruh penerapan GCG tersebut bagi 

perkembangan perusahaan tersebut, khususnya pada Tingkat Pengembalian dan 

Efisiensi Kinerja Operasional. Alat analisis yang digunakan untuk menguji 

pengaruh variabel independen terhadap variabel independen adalah analisis 

MANOVA. 

Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh antara kualitas 

penerapan GCG Terhadap Tingkat Pengembalian yang diukur dengan ROA dan 

Efisiensi Kinerja Operasional yang diukur dengan BOPO, dilihat dari nilai F test 

pada pada hasil uji Test of Between Subject Effect dengan nilai F test yang tidak 

signifikan yaitu 0,494 dan 0,796. Pada penelitian ini ditemukan hubungan yag 

sangat lemah antara kualitas penerapan GCG terhadap tingkat pengembalian yang 

diukur dengan ROE dilihat dari hasil uji Test of Between Subject Effect yang 

menunjukkan nilai  F test kurang signifikan yaitu 0,067. 

 

Kata kunci: Kualitas Penerapan GCG, Tingkat Pengembalian, Efisiensi Kinerja 

Operasional, MANOVA 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
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Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 B ’ b be ب

 T ’ t te ت

 Ś ’ ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim j je ج

 Ḥ ’ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kh ’ kh ka dan ha خ

 D l d de د

 Ż l ż zet (dengan titik di atas) ذ

 R ’ r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ş d ş es (dengan titik di bawah) ص
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 Ḑ d ḑ de (dengan titik di bawah) ض

 ţ ’ ţ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓ ’ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain g ge غ

 F ’ f ef ف

 Q f q qi ق

 K f k ka ك

 L m l ‘el ل

 Mim m ‘em م

 Nûn n ‘en ن

 W wû w w و

 h ’ h ha ة

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Y ’ y ye ي

 

B. Ta’ Marbutah 

1. Transliterasi Tã’ Marbũţah hidup adalah "t". 

2. Transliterasi Tã’ Marbũţah mati adalah "h". 

3. Jika Tã’ Marbũţah diikuti kata yang menggunakan kata sandang  " لا   "  

("al-") dan bacaannya terpisah, maka Tã’ Marbũţah tersebut 

ditransliterasikan dengan "h".  Contoh: 

 rauḑaţul atf l, atau rauḑ h al-aţf l = روضة الاطفال 
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ينة المنورة المد   = al-Madĩnatul Munawwarah, atau 

 al-Madĩnah al-Munawwarah 

 Ţalḥatu atau Ţalḥah = طلحة 

 

C. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid) 

Transliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang 

sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.  Contoh:  نزل------ nazzala 

 

D. Kata Sandang " لا " 

Kata sandang " لا " ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda 

penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf 

syamsiyyah.  Contoh:  القلم-------- al-qalamu dan  الشمس------ al-syamsu 

 

E. Huruf Kapital 

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 

transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 

sebagainya seperti ketentuan dalam EYD.  Awal kata sandang pada nama diri 

tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan 

kalimat.  Contoh:  وما محمد الارسول----- Wa ma Muhammadun illa rasul 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Isu global yang sedang berkembang tentang bagaimana menciptakan 

manajemen yang kuat mulai masuk pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. 

Perusahaan-perusahaan mulai sadar tentang arti penting kejujuran dan 

keterbukaan (transparancy) yang mempunyai dampak positif pada kualitas 

pelaporan suatu perusahaan. Dengan adanya laporan yang reliable maka 

investor tidak akan ragu-ragu menanamkan modal pada perusahaan-

perusahaan tersebut.  

Banyak perusahaan yang melakukan rekayasa informasi dalam 

pelaporan keuangan yang bertujuan untuk menarik para investor. Dengan 

adanya perkembangan sistem yang ada, para investor (shareholders) dan para 

pemangku kepentingan (stakeholders) mulai mengembangkan cara pandang 

dalam mengukur kinerja suatu perusahaan. Dewasa ini pengukuran kinerja 

dalam sebuah perusahaan tidak hanya diukur dari kemampuan perusahaan 

tersebut memperoleh laba, meningkatkan ukuran perusahaan dan yang 

bersifat keuangan lainnya, tetapi juga diukur dari sisi non keuangan, misal 

dari segi tata kelola perusahaan atau yang biasa disebut Good Corporate 

Governance (GCG), Corporate Social Responsibility (CSR) dan entitas lain 

yang bersifat non keuangan. 



 

2 

Penilaian dari segi non keuangan yang berupa GCG dikenalkan di 

Indonesia belum lama, oleh karenanya jika dibandingkan dengan negara lain, 

Indonesia cukup tertinggal. Menurut survey yang dilakukan oleh PERC tahun 

2000 pada beberapa negara di Asia, Indonesia menempati urutan ketiga dari 

bawah, sedikit lebih baik dibanding Korea Selatan dan Vietnam.
1
 Peringkat 

yang diperoleh oleh Indonesia dapat memicu dampak yang tidak baik karena 

bisa saja mengancam investasi yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia setelah 

mengalami krisis pada waktu itu.  

GCG pertama kali dikenalkan di Indonesia oleh IMF (International 

Monetary Funds) dalam rangka pemulihan ekonomi pasca krisis.
2
 Krisis yang 

melanda Asia timur pada waktu itu juga berdampak besar pada Indonesia, 

salah satu penyebabnya adalah tidak adanya good corporate governance di 

dalam pengelolaan perusahaan, dalam kajian yang dilakukan oleh Booz-Allen 

& Hamilton pada tahun 1998, index good corporate governance Indonesia 

adalah yang paling rendah, dibandingkan dengan negara-lain di kawasan 

tersebut. Kajian tersebut didukung oleh  penelitian yang dilakukan oleh 

McKinsey tahun 1999 yang meneliti tentang praktek good corporate 

governance pada perusahaan-perusahaan di Indonesia.
3
 

Penerapan GCG di Indonesia diawali saat terbentuknya Komite 

Nasional bagi Pengelolaan perusahaan yang Baik (KNPPB) pada tanggal 19 

                                                           
1
 Adrian Sutedi, Good Corporate Governance, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 65. 

 
2
 Muh. Arief Effendi, The Power of Good Corporate Governance: Teori dan 

Implementasi,(Jakarta: Salemba Empat, 2009) hlm.7. 

 
3
 Adrian Sutedi, Good Corporate Governance, hlm. 68. 
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Agustus 1999 yang dibentuk sesuai SK Menko Ekuin No. Kep-

10/M.EKUIN/08/1999. Komite tersebut bertugas merekomendasikan dan 

merumuskan kebijakan nasional mengenai pengelolaan perusahaan yang baik 

bagi dunia usaha di Indonesia. Pada tanggal 20 November 2000 KNPPB 

mengeluarkan pedoman GCG setelah melakukan lokakarya yang melibatkan 

masyarakat luas.
4
 

Dalam dunia perbankan di Indonesia, GCG pertma kali mempunyai 

pedoman setelah dikeluarkannya PBI Nomor 8/4/Pbi/2006 Tentang 

Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Sedangkan 

bagi perbankan syariah sendiri peraturan tentang GCG yang dikeluarkan oleh 

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan dalam negeri baru 

dikeluarkan melalui Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang 

Pelaksanaan Good Corporate Governance  bagi Bank Umum Syariah dan 

Unit Usaha Syariah pada tanggal 29 Januari 2009 yang kemudian diatur juga 

dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/Dpbs tanggal 30 April 2010 

perihal pelaksaan GCG pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 

Keterlambatan Indonesia dalam mengeluarkan pedoman GCG pada 

dunia perbankan menimbulkan banyak masalah yang terjadi baik dari pihak 

internal maupun eksternal perusahaan, seperti masalah regulasi, pedoman, 

dan lain sebagainya. Indonesia dianggap sangat terlambat dalam 

mengeluarkan pedoman mengenai perbankan syariah dibandingkan negara 

lain seperti Mesir, Malaysia, dan negara-negara yang berlandaskan Islam. Itu 

                                                           
4
 Ibid., hlm. 72. 
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juga yang menyebabkan dunia perbankan syariah di Indonesia tumbuh lebih 

lambat dibandingkan dengan perbankan konvensional. 

Berbagai pihak mengklaim bahwa penerapan GCG pada perbankan 

syariah lebih baik dibandingkan dengan GCG di bank konvensional, seperti 

pernyataan yang diungkapkan oleh Ahmad yang dengan tegas 

mengungkapkan bahwa  islamic finance lah yang yang menanamkan prinsip-

prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas dan amanah. DPS yang 

bertugas mengawasi pengelolaan bank syariah juga diyakini sebagai salah 

satu faktor yang membuat corporate governance pada bank syariah lebih 

baik.
5
 Menurut Schaik (2001) hal yang membedakan bank syariah dan bank 

non-islam adalah terletak pada prinsip-prinsip moral yang memainkan peran 

penting dalam perbankan syariah.
6
 

Pro-kontra juga terjadi dalam klaim penerapan GCG pada perbankan 

syariah ini, seperti yang diungkapkan Dar menuding bank syariah cenderung 

berpihak pada nasabah kaya atau elitis. Senada dengan penelitian lanjutan 

oleh  Dar&John yang mengungkapkan bahwa perbankan syariah gagal dalam 

mengadopsi model profit & loss sharing dalam aktifitas bisnisnya.
7
 

                                                           
5
 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek,(Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001) dalam Daniel Syam dan Taufiq Najda, “Analisis Kualitas Penerapan GCG dan 

Pengaruhnya Terhadap ROA dan NPFs” Jurnal Revieu Akuntansi dan Keuangan, Vol.2 No.1 

(April 20012) hlm.196. 

 
6
 Diederik van Schaik, ”Islamic Banking,” The Arab Bank Review, Vol.3 No.1 (April 

2001) 

 
7
 Dar, Humayan A., & J. R. Presley. “Lack of Profit Loss Sharing In Islamic Banking 

Management and Control Imbelences” , Economics Research Paper, No.00/24 (2000) 
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Perkembangan dunia perbankan syariah di Indonesia menunjukkan 

perubahan yang sangat signifikan pada beberapa tahun terakhir, hal ini 

diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah yang berisi tentang regulasi atau struktur 

kelembagaan serta pedoman operasinya. Perkembangan ini dapat dilihat dari 

jumlah bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2009 yang hanya 

berjumlah 6 bank dan berkembang menjadi 11 bank pada tahun berikutnya. 

Hingga akhir tahun 2012 Bank Umum Syariah di Indonesia masih bertahan 

pada jumlah 11 bank, dan Unit Usaha Syariah yang tidak terlalu mengalami 

perubahan signifikan bertahan pada jumlah 24 bank.
8
 

Perkembangan yang terjadi pada jumlah perbankan di Indonesia tidak 

bisa lepas dari perkembangan dalam segi keuangan dan non keuangan atau 

manajemen. Perkembangan bank umum syariah dipandang dari segi 

keuangan salah satunya bisa kita lihat dari tingkat pengembalian suatu 

perusahaan atas aset dan modal, serta bagaimana manajemen operasi yang 

efektif dan efisien agar dapat meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan 

menjadi lebih baik. Sedangkan dari segi manajemen salah satunya bisa dinilai 

dari tingkat keberhasilan perusahaan menerapkan manajemen yang bagus.  

Dari segi keuangan, kita dapat melihat tingkat pengembalian yang 

didasarkan atas aset dari rasio yang biasa kita kenal dengan Return On Asset 

Ratio (ROA) serta dari sisi modal kita mengenal Return On Equity Ratio 

(ROE). Dari segi efisiensi perusahaan dalam melakukan operasionalnya kita 

                                                           
8
 Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah Desember Tahun 2012. 
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dapat mengukur dari rasio BOPO (Beban Operasional atas Pendapatan 

operasional). Sedangkan dari sisi manajerial kita mengenal GCG (Good 

Corporate Governace) yang mempunyai kriteria sendiri dan biasa disebut 

nilai komposit. 

Dari uraian latar belakang di atas maka penyusun tertarik untuk 

melihat sejauh mana perkembangan kualitas penerapan GCG pada perbankan 

syariah di Indonesia serta melihat adakah peran manajemen yang diukur 

dengan kualitas penerapan GCG mempunyai andil dalam perkembangan 

perbankan yang diukur dari tingkat pengembalian dan efisiensi kinerja 

operasional. Penelitian yang dilakukan penyusun akan dituangkan dalam 

sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Kualitas Penerapan Good Corporate 

Governance (GCG) pada Bank Umum Syariah di Indonesia serta 

Pengaruhnya terhadap Tingkat Pengembalian dan Efisiensi Kinerja 

Operasional”.  Penelitian dilakukan pada Bank Umum Syariah yang 

beroperasi pada periode Tahun 2010 - 2012. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penyusun merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perkembangan Kualitas Penerapan GCG pada Bank 

Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2012? 

2. Bagaimanakah pengaruh kualitas penerapan GCG pada Tingkat 

pengembalian perbankan syariah yang diukur dengan ROA? 



 

7 

3. Bagaimanakah pengaruh kualitas penerapan GCG pada Tingkat 

pengembalian perbankan syariah yang diukur dengan ROE? 

4. Bagaimanakah pengaruh kualitas penerapan GCG pada Efisiensi kinerja 

operasional perbankan syariah yang diukur dengan rasio BOPO? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui perkembangan kualitas penerapan GCG pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2012? 

2. Mengetahui pengaruh kualitas penerapan GCG pada Tingkat 

Pengembalian perbankan syariah yang diukur dengan ROA? 

3. Mengetahui pengaruh kualitas penerapan GCG pada Tingkat 

Pengembalian perbankan syariah yang diukur dengan ROE? 

4. Mengetahui pengaruh kualitas penerapan GCG pada Efisiensi kinerja 

operasional perbankan syariah yang diukur dengan rasio BOPO? 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk 

pengembangan ilmu dan lainnya, lebih rincinya sebagai berikut: 

1. Bagi penyusun, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan penyusun tentang perkembangan kualitas penerapan GCG 
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pada Bank Umum Syariah di Indonesia serta Pengaruhnya pada Tingkat 

Pengembalian dan Efisiensi Kinerja Operasional Bank Umum Syariah. 

2. Bagi perusahaan-perusahaan yang bersangkutan, khususnya Bank Umum 

Syariah untuk memberikan sumbangan tulisan tentang Kualitas 

Penerapan GCG pada bank Umum Syariah serta pengaruhnya Tingkat 

Pengembalian dan Efisiensi kenerja operasional. 

3. Bagi pembaca dan pihak lain, penelitian ini dapat berguna sebagai bahan 

rujukan atau sumber informasi bagi penulisan lainnya yang melakukan 

penelitian ataupun melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai 

Kualitas penerapan GCG dan Pengaruhnya terhadap Tingkat 

Pengembalian dan Efisiensi Kinerja Operasional. 

E. Sitematika Pembahasan 

Penulisan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika pembahasan 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan 

dalam penelitian yang dilakukan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini dimulai dengan Landasan Teori yang menjelaskan tentang 

landasan teoritik dan kerangka konseptual yang menjelaskan 
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tentang mind map dari penelitian ini dilanjutkan dengan Telaah 

Pustaka, berupa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

Penerapan GCG dan pengaruh-pengaruhnya baik dari jurnal, tesis 

maupun skripsi. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi Jenis Penelitian, Populasi dan Sample, Jenis dan 

Sumber data, Teknik Pengumpulan data, Definisi operasional dan 

pengukuran variabel serta Teknik analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan tentang penelitian yang akan 

dilaksanakan, penganalisisan data, serta interpretasi dari hasil 

penelitian yang dilakukan. Proses analisis data dilakukan sesuai 

dengan metode yang ada pada BAB III. 

BAB V  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran dari hasil analisis data 

yang berkaitan dengan penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan analisis serta pengujian penelitian yang terdapat 

pada bab IV maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Nilai rata-rata kualitas penerapan GCG di Indonesia dari tahun 2010 ke 

tahun 2012 mengalami kenaikan, namun masih dinyatakan dengan 

predikat BAIK yaitu mempunyai nilai predikat komposit antara 1,5-2,4. 

Kekurangan umum yang ada seperti yang telah dijelaskan di awal adalah 

pada struktur GCG terutama struktur Dewan Pengawas Syariah yang 

masih belum sepenuhnya sesuai dengan SE BI No. 12/13/DPBS tahun 

2010. 

2. Kualitas penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap tingkat 

pengembalian  yang diukur dengan ROA pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia yang dilihat dari Nilai F test sebesar 0,53 dan tidak signifikan 

pada 0,05 dengan nilai 0,474. 

3. Kualitas penerapan GCG mempunyai hubungan yang sangat lemah 

terhadap tingkat pengembalian  yang diukur dengan ROE pada Bank 

Umum Syariah di Indonesia yang dilihat dari Nilai F test sebesar 3,625 

dan tidak signifikan pada 0,05 dengan nilai 0,067. 

4. Kualitas penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap Efisiensi kinerja 

operasional yang diukur dengan BOPO pada Bank Umum Syariah di 
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Indonesia yang dilihat dari Nilai F test sebesar 0,069 dan tidak signifikan 

pada 0,05 dengan nilai 0,796. 

B. Saran 

1. Hasil penelitian yang menunjukkan kurang adanya partisipasi penerapan 

GCG dalam meningkatkan Efisiensi dan tingkat pengembalian 

hendaknya menjadi pelajaran bagi Bank Umum Syariah untuk lebih 

memperbaiki Sistem yang ada. 

2. Kurangnya penelitian ini disebabkan oleh sempitnya rentang waktu 

penelitian yaitu tiga tahun, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk 

lebih menambah wawasan mengenai variabel-variabel lain yang 

berpengaruh terhadap tingkat pengembalian dan efisiensi serta 

memperpanjang waktu penelitian untuk menyesuaikan dengan 

karakteristik GCG yang bersifat jangka panjang. 
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LAMPIRAN 



 

I 

 

Lampiran 1:  Terjemah 

1. al-Qur’an 

NO HLM TERJEMAH 

1. 24 
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil 

dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum 

kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran ( QS. An-Nahl : 90) 

2. 25 
Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada 

Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang 

yang benar ( QS. At-Taubah : 119) 

3. 25 
Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh 

selain apa yang telah diusahakannya ( QS. An-Najm : 

39) 

4. 26 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 

(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihatn ( QS. 

An-Nisa’ : 58) 



 

II 

 

2. al-Hadis 

NO HLM TERJEMAH 

1. 9 
(MUSLIM - 4358) : Telah menceritakan kepada kami 

Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 'Amru An Naqid 

seluruhnya dari Al Aswad bin 'Amir; Abu Bakr 

berkata; Telah menceritakan kepada kami Aswad bin 

'Amir; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin 

Salamah dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 

'Aisyah dan dari Tsabit dari Anas bahwa Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam pernah melewati suatu 

kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma lalu 

beliau bersabda: "Sekiranya mereka tidak 

melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik." Tapi 

setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh dalam 

keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi shallallahu 

'alaihi wasallam melewati mereka lagi dan melihat hal 

itu beliau bertanya: 'Ada apa dengan pohon kurma 

kalian? Mereka menjawab; Bukankah anda telah 

mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda: 

'Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.' 
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Lampiran 2: Statistik Pertumbuhan Perbankan Syariah Maret 2013 
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Lampiran 3: Hasil Uji Analisis Peringkat GCG Bank Umum Syariah Indonesia 
 

Statistics 2010 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 

N Valid 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 1,3750 1,6250 2,2500 1,8750 1,8750 2,0000 1,8750 2,0000 1,5000 1,5000 2,0000 

Median 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 1,5000 1,5000 2,0000 

Mode 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00
a
 1,00

a
 2,00 

Variance ,268 ,268 ,500 ,411 ,411 ,286 ,411 ,571 ,286 ,286 ,000 

Minimum 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

Maximum 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

 

Statistics 2011 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 

N Valid 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 1,3750 1,6250 2,0000 1,8750 1,7500 1,6250 1,8750 1,8750 1,3750 1,5000 2,0000 

Median 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 1,5000 2,0000 

Mode 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00
a
 2,00 

Minimum 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

Maximum 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Sum 11,00 13,00 16,00 15,00 14,00 13,00 15,00 15,00 11,00 12,00 16,00 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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Statistics 2012 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 

N Valid 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 1,5000 1,3750 1,7500 1,5000 1,7500 1,5000 1,7500 1,8750 1,2500 1,3750 1,7500 

Median 1,0000 1,0000 2,0000 1,5000 2,0000 1,5000 2,0000 2,0000 1,0000 1,0000 2,0000 

Mode 1,00 1,00 2,00 1,00
a
 2,00 1,00

a
 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 

Minimum 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Maximum 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 

Sum 12,00 11,00 14,00 12,00 14,00 12,00 14,00 15,00 10,00 11,00 14,00 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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Statistics 2010 

GCG 

N Valid 8 

Missing 0 

Mean 1,8088 

Median 1,7550 

Mode 1,35
a
 

Minimum 1,35 

Maximum 2,30 

Sum 14,47 

a. Multiple modes exist. The 

smallest value is shown 

 

Statistics 2011 

GCG 

N Valid 8 

Missing 0 

Mean 1,7263 

Median 1,7550 

Mode 1,30
a
 

Minimum 1,30 

Maximum 2,00 

Sum 13,81 

a. Multiple modes exist. The 

smallest value is shown 

 

Statistics 2012 

GCG 

N Valid 8 

Missing 0 

Mean 1,5638 

Median 1,4900 

Mode 1,15
a
 

Minimum 1,15 

Maximum 2,30 

Sum 12,51 

a. Multiple modes exst. The 

smallest value is shown 
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Lampiran 4. Hasil Uji Manova 

 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Peringkat GCG 1,00 Sangat Baik 7 

2,00 Baik 17 

 

Box's Test of Equality of Covariance Matrices
a
 

Box's M 25,944 

F 3,432 

df1 6 

df2 820,206 

Sig. ,002 

Tests the null hypothesis that the observed covariance matrices of the dependent 

variables are equal across groups. 

a. Design: Intercept + Per.GGC 

 

 

Multivariate Tests
b
 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Intercept Pillai's Trace ,997 2226,766
a
 3,000 20,000 ,000 

Wilks' Lambda ,003 2226,766
a
 3,000 20,000 ,000 

Hotelling's Trace 334,015 2226,766
a
 3,000 20,000 ,000 

Roy's Largest Root 334,015 2226,766
a
 3,000 20,000 ,000 

Per.GGC Pillai's Trace ,150 1,175
a
 3,000 20,000 ,344 

Wilks' Lambda ,850 1,175
a
 3,000 20,000 ,344 

Hotelling's Trace ,176 1,175
a
 3,000 20,000 ,344 

Roy's Largest Root ,176 1,175
a
 3,000 20,000 ,344 

a. Exact statistic 

b. Design: Intercept + Per.GGC 
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Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

 F df1 df2 Sig. 

ROA 4,633 1 22 ,043 

ROE 3,463 1 22 ,076 

BOPO ,889 1 22 ,356 

Tests the null hypothesis that the error variance of the 

dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + Per.GGC 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source 

Dependent 

Variable 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected 

Model 

ROA ,296
a
 1 ,296 ,530 ,474 

ROE 6,026
b
 1 6,026 3,652 ,069 

BOPO ,007
c
 1 ,007 ,069 ,796 

Intercept ROA 3,275 1 3,275 5,861 ,024 

ROE 107,297 1 107,297 65,019 ,000 

BOPO 380,184 1 380,184 3955,777 ,000 

Per.GGC ROA ,296 1 ,296 ,530 ,474 

ROE 6,026 1 6,026 3,652 ,069 

BOPO ,007 1 ,007 ,069 ,796 

Error ROA 12,293 22 ,559   

ROE 36,305 22 1,650   

BOPO 2,114 22 ,096   

Total ROA 15,621 24    

ROE 147,794 24    

BOPO 463,774 24    

Corrected 

Total 

ROA 12,589 23    

ROE 42,332 23    

BOPO 2,121 23    

a. R Squared = ,024 (Adjusted R Squared = -,021) 

b. R Squared = ,142 (Adjusted R Squared = ,103) 

c. R Squared = ,003 (Adjusted R Squared = -,042) 
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