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maka baginya balasan yang seimbang dengan apa yang 

telah dikerjakan.” 

(QS. AL-QASHASH : 84) 
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Analysis Comparison Performance Of The Financial Bank 

Sharia Before And After Go Public With A Method RGEC 

(Case Study on The Panin Dubai Islamic Period 2013 And 2017) 

Abstract 

This study aims to determine whether there are differences 

signifikan on the performance of Bank Panin Dubai Sharia before 

and after going public with using RGEC method, and to know how 

big the difference in performance. The data used in this study is 

data secondary data obtained from Bank Panin Dubai Sharia’s 

quarterly finance report published period 2013 and 2017. While the 

method used namely the comparative metode with the non 

parametric statistical test two related sample (wilcoxon test). The 

results in this study indicated that the varables ROA, ROE, NIM 

there is a significant differents, because has sig value <0,05. While 

other varables such as NPF, FDR, CAR and GCG has no 

significant difference. 

 

Keywords : RGEC, Comparison, Go Public, NPF, FDR, ROA, ROE, 

NIM, CAR 
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ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK 

PANIN DUBAI SYARIAH SEBELUM DAN SESUDAH GO 

PUBLIC DENGAN METODE RGEC 

(Studi Kasus Pada Bank Panin Syariah, Tbk periode 2013 dan 

2017) 

Abstark 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan yang signifikan pada kinerja Bank Panin Syariah 

sebelum dan sesudah go public dengan metode RGEC, serta untuk 

mengetahui seberapa besarkah perbedaan kinerja keuangan tersebut. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan Bank Panin Dubai 

Syariah periode 2013 dan 2017 yang telah dipublikasikan. 

Sedangkan metode yang digunakan adalah metode komparatif 

dengan alat uji statistik non parametrik two related sample 

(wilcoxon test). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel ROA, ROE, NIM terdapat perbedaan yang signifikan, 

karena memiliki nilai sig. < 0,05. Sedangkan variabel NPF, FDR, 

CAR dan GCG tidak memiliki perbedaan yang signifikan. 

 

Kata kunci : RGEC, Perbandingan, Go Public, NPF, FDR, ROA, 

ROE, NIM, CAR 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bank syariah adalah bank yang yang beroperasi sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah Islam, bank syariah mempunyai fungsi sebagai 

badan usaha yang menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat atau 

sebagai lembaga keuangan. Perbankan syariah memiliki peran dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui proses intermediasi 

kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana maupun penyediaan jasa 

keuangan lainnya yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah. 

Sebagai sebuah lembaga keuangan yang masih baru, keberadaan 

bank syariah merupakan keberhasilan dan kebanggaan bagi umat Islam 

yang konsisten melaksanakan ajaran agama (Muhammad : 2005). 

Salah satu faktor yang mempercepat pertumbuhan perbankan saat 

ini adalah dengan cara go public yang berarti menjual sebagian saham 

kepada public dan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Dalam lembaga keuangan syariah, satu-satunya bank yang sudah 

tercatat dalam BEI hanyalah Bank Panin Dubai Syariah. Bank Panin Dubai 

Syariah terdaftar pada BEI sejak tahun 2014. Manfaat yang dapat diperoleh 

perusahaan ketika menjadi perusahaan go public melalui initial public 

offering (pencatatan perdana saham) diantaranya sebagai berikut : 

1. Memperoleh Sumber Dana Baru 

Menjadi perusahaan go public tentunya dalam menhadapi kendala 

keuangan akan menjadi lebih mudah untuk diselesaikan, diantaranya 

yaitu memperoleh dana dengan melalui penjualan saha kepada publik, 

dan mempermudah akses perbankan masuk ke pasar uang melalui 

penerbitan surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang. 
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2. Memberikan Competitive Advantage Untuk Pengembangan Usaha 

Menjadi perusahaan publik, perusahaan akan memperoleh keunggulan 

kompetitif untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang. 

Misalnya memiliki kesempatan untuk mengajak rekan kerja seperti 

supplier atau buyer untuk menjadi pemegang saham. 

3. Melakukan Akuisisi Perusahaan Lain Dengan Pembiayaan Melalui 

Penerbitan Saham Baru 

Mengembangkan usaha melalui akuisisi merupakan salah satu cara 

yang banyak diminati untuk mempercepat pengembangan skala usaha 

perusahaan. 

4. Peningkatan Kemampuan Going Concern 

Kemampuan going concern merupakan kemampuan untuk dapat 

bertahan dalam kondisi apapun termasuk dalam kondisi yang dapat 

mengakibatkan bangkrutnya perusahaan. 

5. Meningkatkan Citra Perusahaan 

Menjadi perusahaan publik akan selalu menjadi perhatian media dan 

komunitas keuangan (mendapat publikasi secara cuma-cuma). 

6. Meningkatkan Nilai Perusahaan 

Menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan dibursa 

akan memperoleh valuasi terhadap nilai perusahaan. 

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, 

bank wajib memelihara tingkat kesehatannya. Tingkat kesehatan bank 

digunakan sebagai sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan 

permasalahan yang dihadapi bank serta menentukan tindak lanjut untuk 

mengatasi kelemahan atau permasalahan bank, baik berupa corrective 

action oleh bank maupun supervisory action oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK). 

Industri perkembangan di Indonesia menguasai sekitar 93% dari 

total asset industri keuangan. Dalam kondisi yang demikian, apabila 

lembaga keuangan tidak sehat dan tidak berfungsi secara optimal maka 
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dapat dipastikan akan berakibat pada teganggunya kegiatan perekonomian 

(Yunus Husein : 2003 dalam Marnov : 2009). 

Sistem perbankan yang tidak sehat akan mengakibatkan lalu lintas 

pembayaran yang dilakukan oleh system perbankan tidak efisien dan tidak 

berjalan lancer. Selain itu juga akan mengakibatkan terhambatnya 

efektivitas kebijakan moneter (Bank Indonesia : 2003). 

Berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 bank umum memiliki aturan 

baru mengenai penilaian tingkat kesehatan bank. Cakupan penilaiannya 

menggunakan pendekatan risiko dengan faktor-faktor yang dinilai antara 

lain Risk Profile (Profil Risiko), Good Corporate Governance (GCG), 

Earnings (Rentabilitas), Capital (Permodalan). Penilaian tingkat kesehatan 

ini dikenal dengan metode RGEC. Pada tahun 2013 bank syariah masih 

menggunakan metode CAMELS (Capital, Assets, Management, Earnings, 

Liquidity, Sensitivity). Sedangkan sejak diterbitkan POJK Nomor 

8/03/2014, bank syariah juga menggunakan metode RGEC karena isi dari 

POJK Nomor 8/03/2014 hampir sama dengan isi PBI Nomor 

13/1/PBI/2011 yang menjelaskan tentang pnilaian tingkat kesehatan bank 

dilakukan dengan pendekatan risiko RBBR (Risk-based Bank Rating) 

dengan menggunakan faktor RGEC (Risk, GCG, Earnings, Capital). 

Bank Panin Dubai Syariah, Tbk yang merupakan bank syariah satu-

satunya yang akan go public menyebutkan bahwa perusahaan setelah IPO 

(Initial Public Offering) akan mengalami peningkatan kinerja yang dapat 

dilihat dari penggunaan dana dimana dana yang diperoleh dari hasil 

penjualan saham sekitar 80% akan digunakan sebagai modal kerja untuk 

memperkuat struktur pendanaan jangka panjang, serta sekitar 20% untuk 

pengembangan jaringan termasuk didalamnya infrastruktur perseroan. 

Dengan meningkatnya daya tarik seseorang terhadap investasi memicu 

sebuah perusahaan untuk melakukan Initial Public Offering dengan 

harapan perusahaan setelah IPO dapat memberikan peluang yang besar 

untuk jangka panjang bagi perusahaan seperti peningkatan dari segi kinerja 
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perusahaan, modal yang dimiliki, laba yang diperoleh, kinerja keuangan, 

dan kualitas. 

Akan tetapi teori tersebut tidaklah sama dengan dengan fenomena 

yang terjadi pada perusahaan setelah melakukan IPO (Initial Public 

Offering) mengalami penurunan kinerja. Seperti halnya penelitian yang 

dilakukan oleh Adhisyahfitry Evalina Ikhsan dengan periode 2001-2004 

dimana hasil dari penelitian menunjukkan terdapat perbedaan kinerja 

perusahaan sebelum dan sesudah melakukan IPO dan membuktikan bahwa 

adanya penurunan kinerja perusahaan setelah melakukan IPO yang dilihat 

dari rasio Operating Return On Assets, Operating Cash Flow, Sales 

Growth, Total Assets Turn Over, Cash Flow To Net Income, dan Cash 

Flow Return On Sales. Selain penelitian ini terdapat pula penelitian yang 

dilakukan oleh   

Berdasarkan beberapa uraian diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : “ANALISIS PERBANDINGAN 

KINERJA BANK SYARIAH SEBELUM DAN SESUDAH GO 

PUBLIC DENGAN METODE RGEC (Studi Kasus Pada Bank Panin 

Dubai Syariah, Tbk Periode 2013 dan 2017).” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan pada kinerja keuangan Bank Panin Dubai 

Syariah sebelum dan setelah go public dengan menggunakan metode 

RGEC ? 

2. Seberapa besarkah perbedaan kinerja keuangan Bank Panin Dubai 

Syariah sebelum dan seteleh go public dengan menggunakan metode 

RGEC ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah : 
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a. Untuk mengetahui perbedaan kinerja Bank Panin Syariah sebelum 

dan setelah go public dengan menggunakan metode RGEC 

b. Untuk mengetahui seberapa besar perbedaan kinerja Bank Panin 

Syariah sebelum dan setelah go public dengan menggunakan 

metode RGEC 

2. Manfaat Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

Sebagai informasi memperluas ilmu pengetahuan atau wawasan 

tentang kesehatan bank dan dapat menjadi referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang akan meneliti topik penelitian ini. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Sebagai Penulis 

Penelitian ini sebagai syarat dalam menyelesaikan study 

Program Sarjana Strata-1 Jurusan Manajemen Keuangan 

Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Serta dapat menjadi 

referensi bagi penulis yang akan datang. 

2. Bagi Pihak Bank Panin Syariah 

Penelitian ini diharapkan bias menjadi referensi dalam 

meningkatkan keuntungan pembiayaan setelah melakukan IPO 

atau go public di dalam Bank Panin Syariah 

D. Sistematika Pembahasan 

1. Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. 

2. Bab II Landasan Teori. Bab ini membahas tentang teori yang 

berkaitan tentang kinerja bank syariah sebelum dan setelah go public 

dengan metode RGEC. Selain itu pada bab ini juga membahas tentang 

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tentang penelitian yang 

dilakukan oleh penulis, kemudian digunakan untuk perumusan 

hipotesis penelitian. 



6 
 

3. Bab III Metode Penlitian. Bab ini membahas mengenai jenis 

penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpuln data, dan 

metode analisis data. 

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan. Bab ini menjelaskan tentang deksripsi 

obyek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan mengenai 

pengaruh antara variable independen terhadap variable dependen. 

5. Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban 

dari rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, keterbatasan 

penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya. 

E. Telaah Pustaka 

Adhisyahfitri (2007) melakukan penelitian terkait kinerja 

perusahaan sebelum dan sesudah Initial Public Offering di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 1995-1996. Hasil penelitian ini adalah bahwa 

seluruh rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja 

perusahaan rata-rata lebih baik sebelum perusahaan melakukan IPO 

kecuali untuk total asset. 

Kemudian Nila Firdausi (2014) melakukan penelitian tentang 

tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan RGEC (studi 

kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk periode 2011-2013). Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesehatan PT BRI, Tbk 

secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa bank BRI merupakan bank yang 

sehat . 

Yohanes (2009), melakukan penelitian tentang analisis 

perbandingan tingkat kesehatan bank dengan metode camel (studi kasus 

pada bank Mandiri dan bank BCA). Hasil penelitian tersebut bahwa 

penilaian kesehatan Bank BCA dari tahun 2004 sampai tahun 2007 selalu 

memperoleh predikat sehat dengan perolehan nilai kredit CAMEL rata-rata 

sebesar 92%. Sedangkan Bank Mandiri tahun 2004 memperoleh nilai 

kredit CAMEL sebesar 86,59% dengan predikat sehat, namun pada tahun 

2005 Bank Mandiri memperoleh nilai kredit CAMEL sebesar 64,23% 
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dengan predikat kurang sehat. Tahun 2006 Bank Mandiri memperoleh 

predikat cukup sehat dengan nilai kredit CAMEL sebesar 80,49% hingga 

tahun 2007 Bank Mandiri mendapat predikat sehat dengan nilai kredit 

CAMEL sebesar 83,92%. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Asih Agustina (2012) 

tentang analisis kinerja operasi perusahaan sebelum dan sesudah Initial 

Public Offering (IPO) di BEI. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan rat-rata yang signifikan pada kinerja rasio retun on investment 

(ROI) antara sebelum dan sesudah IPO dan tidak ada perbedaan rat-rata 

yang signifikan pada kinerja nilai economic value added (EVA) antara 

sebelum dan sesudah IPO. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lotus Mega Fortrania tentang 

analisis tingkat kesehatab bank umum syariah dan unit usaha syariah 

dengan metode camels dan RGEC. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

predikat kesehatan bank tersebut sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan oleh BI dan memperoleh predikat sehat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Meriani Mamu tentang analissi 

tingkat kesehatan Bank BNI Syariah, Tbk dengan menggunakan metode 

RGEC. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa bank mendapatkan predikat 

sangat sehat pada periode 2012 dan sehat pada tahun 2013. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dini Halimah 

Tutsaadiyah tentang analisis tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia 

pada saat krisis keuangan global dan setelah krisis keuangan global (2008-

2013). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan antara saat dan setelah krisis keuangan global. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Atika tentangb penelitian 

kesehatan bank dengan metode RGEC pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(persero) tbk periode 2011-2013. Hasil menunjukkan bahwa pada periode 

2011-2013, bank BRI mendapat predikat sangat sehat dengan meninjau 

dari aspek RGEC. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Sabir. M, Muh. Ali, Abd. 

Hamid Habbe tentang pengaruh rasio kesehatan bank terhadap kinerja 

keuangan bank umum syariah dan bank konvensional di indonesia. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa rasio CAR tidak berpengaruh 

terhadap rasio ROA, BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

ROA, NOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, NPF tidak 

berpengaruh pada ROA dan FDR berpengaruh positif terhadap ROA. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis data yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Dari hasil pengujian non parametrik wilcoxon pada kinerja keuangan 

Bank Panin Dubai Syariah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

sebelum dan sesudah go public tidak ada perbedaan yang signifikan 

pada rasio NPF, FDR, ROE, NIM dan CAR, sedangkan pada rasio 

ROA terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu : 

a. Faktor risk profile yaitu rasio NPF dan FDR. Dari hasil uji 

statistik yang dilakukan, rasio NPF tidak ada perbedaan yang 

signifikan pada kinerja keuangan Bank Panin Dubai Syariah 

sebelum dan sesudah go public yaitu 0,34 lebih besar dari derajat 

kesalahan yang telah ditentukan BI yaitu 0,05. Pada rasio FDR 

juga tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap Bank Panin 

Dubai Syariah sebelum dan sesudah go public yaitu 0,34 lebih 

besar dari derajat kesalahan yang telah ditentukan yaitu 0,05. 

b. Faktor earning yaitu ROA, ROE, dan NIM. Dari hasil uji statistik 

yang dilakukan, rasio ROA terdapat perbedaan yang signifikan 

pada kinerja keuangan Bank Panin Dubai Syariah sebelum dan 

sesudah go public yaitu 0,033 lebih kecil dari derajat yang telah 

ditentukan yaitu 0,05. Untuk rasio ROE tidak ada perbedaan yang 

signifikan pada keinerja keuangan Bank Panin Dubai Syariah 

karena 0,34 lebih besar dari derajat yang telah ditentukan yaitu 

sebesar 0,05. Dan untuk rasio NIM juga tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan yaitu 0,34 lebih besar dari derajat kesalahan yaitu 

0,05. 
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c. Faktor Capital yaitu rasio CAR. Dari hasil uji statistik yang 

dilakukan tidak ada perbedaan yang signifikan pada kinerja 

keuangan Bank Panin Dubai Syariah yaitu 0,34 lebih besar dari 

derajat kesalahan yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05. 

d. Faktor Good Corporate Governance (GCG) 

2. Perbedaan kinerja keuangan Bank Panin Dubai Syariah sebelum dan 

sesudah go public dilihat dari nilai rata-rata rasio yaitu pada rasio NPF, 

FDR, ROA, ROE, NIM dan CAR mengalami penurunan. 

a. Rasio NPF Bank Panin Dubai Syariah sesudah go public lebih 

tinggi dari nilai sebelum go public, besar kenaikan kenaikannya 

adalah sebesar 2,822%. Hal ini menunjukka bahwa NPF Bank 

Panin Dubai Syariah sebelum go public lebih baik dari sesudah go 

public pada tahun 2017. 

b. Rasio FDR Bank Panin Dubai Syariah sebelum go public lebih 

tinggi dari sesudah go public, penurunan ini sebesar 20,775%. Hal 

ini menunjukkan bahwa FDR Bank Panin Dubai Syariah sebelum 

go public lebih baik dari sesudah go public periode 2017. 

c. Rasio ROA Bank Panin Dubai Syariah sebelum go public lebih 

tinggi dari sesudah go public, penurunan ini sebesar 4,374%. Hal 

ini menunjukkan bahwa ROA sebelum go public lebih baik dari 

sesudah go public. 

d. Rasio ROE Bank Panin Dubai Syariah sebelum go public lebih 

tinggi dari sesudah go public, penurunan ini sebesar 29,407%. Hal 

ini menunjukkan bahwa ROE sebelum go public lebih baik dari 

sesudah go public. 

e. Rasio NIM Bank Panin Dubai Syariah sebelum go public lebih 

tinggi dari sesudah go public, penurunan tersebut sebesar 2,11%. 

f. Rasio CAR Bank Panin Dubai Syariah sebelum go public lebih 

tinggi dari sesudah go public, penuruna ini sebesar 7%. Hal ini 
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menunjukkan bahwa CAR Bank Panin Dubai Syariah sebelum go 

public lebih baik dari sesudah go public. 

B. Saran 

1. Bagi Perbankan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan 

kepada Bank Panin Dubai Syariah untuk memaksimalkan penanganan 

modal dari tambahan modal yang diterima setelah go public. 

Sehingga Bank Panin Dubai Syariah dapat konsisten dalam 

menerapkan sistem pengawasan yang ketat dalam menjaga 

kepercayaan investor. 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data laporan 

keuangan triwulan untuk menganalisis data kinerja keuangan 

Bank Panin Dubai Syariah. Bagi peneliti selanjutnya disarankan 

untuk lebih menambahkan variabel-variabel yang lainnya atau 

menambah masa periode dan memperluas penelitian pada suatu 

perusahaan agar dapat mengetahui bagaimana kondisi suatu 

perusahaan dari tahun sebelumnya sampai tahun berikutnya.        
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 



 
 

Lampiran 1 

Rasio Keuangan Bank Panin Dubai Syariah, Tbk Periode 2013 dan 

2017 

Tahun NPF FDR ROA ROE NIM CAR 

Mar-13 0,6 120,91 2,72 9,97 6,49 27,09 

Jun-13 0,56 123,6 2,34 8,92 6,15 23,11 

Sep-13 1,01 112,46 2,18 8,94 4,97 19,75 

Des-13 0,77 90,4 1,03 4,44 4,26 20,83 

Mar-17 2,01 90,34 0,8 4,34 3,58 18,04 

Jun-17 3,41 92,48 0,45 2,57 3,41 16,41 

Sep-17 3,98 94,25 0,29 1,72 3,29 16,83 

Des-17 4,83 86,95 -10,77 -94,01 3,13 11,51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 2 

Tabel Perhitungan Rasio Keuangan Bank Panin Dubai Syariah 

 



 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 TABEL PERHITUNGAN RASIO 
KEUANGAN  

PERIODE 01 JANUARI s/d 31 DESEMBER 
2014 & 2013 (dalam jutaan rupiah)  

 

No  POS-POS  31 
Desember 

2014  
31 

Desember 
2013  

I.  Permodalan  
  

1.  a. CAR (KPMM) dengan memperhitungkan 
risiko pembiayaan/penyaluran dana 25,69%  20,83%  

 
b. CAR (KPMM) dengan memperhitungkan 

risiko pembiayaan/penyaluran dana dan 
risiko pasar  25,69%  20,83%  

2.  Aset Tetap terhadap Modal  4,71%  8,60%  
II.  Aktiva Produktif  

  
1.  Aktiva Produktif Bermasalah (NPA)  0,41%  0,66%  
2.  a. NPF Gross 0,53%  1,02%  

 
b. NPF Nett 0,29%  0,77%  

3.  PPA Produktif terhadap Aktiva Produktif  0,93%  0,60%  
4.  Pemenuhan PPA Produktif  100,00%  100,00%  
5.  Pemenuhan PPA Non Produktif  0,00%  0,00%  

III.  Rentabilitas  
  

1.  ROA  1,99%  1,03%  
2.  ROE  7,66%  4,44%  
3.  NIM/NCOM (Net Core Operational Margin)  5,88%  4,26%  
4.  BOPO/OER (Operational Efficiency Ratio)  68,47%  81,31%  

IV.  Likuiditas  
  

1.  Quick Ratio  42,00%  67,26%  
2.  Antar Bank Pasiva (SIMA) terhadap DPK  0,00%  20,90%  
3.  Deposan Inti terhadap DPK  53,18%  55,91%  
4.  Financing to Deposit Ratio  94,04%  90,40%  

V.  Kepatuhan (Compliance)  
  

1.  a. Persentase Pelanggaran BMPK 
a.1. Pihak Terkait  0,00%  0,00%  

 
a.2. Pihak Tidak Terkait  0,00%  0,00%  

 
b. Persentase Pelampauan BMPK 

a.1. Pihak Terkait  0,00%  0,00%  
 

a.2. Pihak Tidak Terkait  0,00%  0,00%  

2.  GWM Rupiah  5,20%  5,57%  
3.  PDN  0,00%  0,00%  



 

c 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 3 

Hasil Pengujian Data Dengan SPSS 24 

Descriptive Statistics 

sebelum dan 

sesudah go public N Mean 

standar 

deviasi minimum maximum 

NPF 

sebelum 4 0,735 0,204 0,56 1,01 

sesudah 4 3,557 1,18 2,01 4,83 

FDR 

sebelum 4 111,84 15,06 90,4 123,6 

sesudah 4 91,005 3,14 86,95 94,25 

ROA 

sebelum 4 2,06 0,72 1,03 2,72 

sesudah 4 -2,3 5,64 -10,77 0,8 

ROE 

sebelum 4 8,06 2,46 4,44 9,97 

sesudah 4 -21,34 48,45 -94,01 4,34 

NIM 

sebelum 4 5,46 1,03 4,26 6,49 

sesudah 4 3,35 0,19 3,13 3,58 

CAR 

sebelum 4 22,69 3,24 19,75 27,09 

sesudah 4 15,69 2,87 11,51 18,04 

 

 



Wilcoxon Signed Ranks Test 

    N Mean Rank Sum of Ranks 

NPF sesudah-
sebelum 

Negative Ranks 0a 0 0 

Positive Ranks 4b 2,5 10 

Ties 0c     

Total 4     

FDR sesudah-
sebelum 

Negative Ranks 4a 2,5 10 

Positive Ranks 0b 0 0 

Ties 0c     

Total 4     

ROA sesudah-
sebelum 

Negative Ranks 4a 2,5 10 

Positive Ranks 0b 0 0 

Ties 0c     

Total 4     

ROE sesudah-
sebelum 

Negative Ranks 4a 2,5 10 

Positive Ranks 0b 0 0 

Ties 0c     

Total 4     

NIM sesudah-
sebelum 

Negative Ranks 4a 2,5 10 

Positive Ranks 0b 0 0 

Ties 0c     

Total 4     

CAR sesudah-
sebelum 

Negative Ranks 4a 2,5 10 

Positive Ranks 0b 0 0 

Ties 0c     

Total 4     

a. Sesudah < sebelum 

b. Sesudah > sebelum 

c. Sesudah = sebelum 

Test Statisticsa 

  

NPF 
sesudah-
sebelum 

FDR 
sesudah-
sebelum 

ROA 
sesudah-
sebelum 

ROE 
sesudah-
sebelum 

NIM 
sesudah-
sebelum 

CAR 
sesudah-
sebelum 

Z -1,826b -1,826c -1,841c -1,826c -1,826c -1,826c 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 0,068 0,068 0,066 0,068 0,068 0,068 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks 

c. Based on positive ranks 
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