
 



Tim Editor 
Editor-In-Chief: 

Dodik Ariyanto, Udayana University, Bali-Indonesia 
 

Managing Editor: 
Luh Gede Krisna Dewi, Udayana University, Bali, Indonesia  

Putu D'yan Yaniartha Sukartha, Udayana University, Bali, Indonesia 

 
Editorial Board: 

Ni Putu Sri Harta Mimba, Udayana University, Bali, Indonesia 
I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri, Udayana University, Bali, Indonesia 

Dewa Gede Wirama, Udayana University, Bali, Indonesia 
Made Gede Wirakusuma, Institute of Indonesia Chartered Accountants, Bali, Indonesia 

Ni Ketut Rasmini, Institute of Indonesia Chartered Accountants, Bali, Indonesia 
Hisky Ryan Kawulur, Universitas Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia 

Made Aristia Prayudi, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia 
Aryo Prakoso, Jember University, Jawa Timur, Indonesia 
Ardi Gunardi, Pasundan University, Bandung, Indonesia 
Ayu Aryista Dewi, Udayana University, Bali, Indonesia 

I Wayan Pradnyantha Wirasedana, Udayana University, Bali, Indonesia 
 
E-Jurnal Akuntansi (EJA) [e-ISSN 2302-8556] is an electronic scientific journal published 
online once a month. E-journal aims to improve the quality of science and channel the interest 
of sharing and dissemination of knowledge for scholars, students, practitioners, and the 

observer of science in accounting. E-Journal of Accounting accept the results of studies and 
research articles In the field of financial accounting, auditing, management accounting, 
government accounting, accounting information systems, taxation, behavioral accounting, 
bank accounting and rural credit institutions which have not been published in other media. 

EJA Indexed by: 

 
 

 
 

 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/about/editorialTeam
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/about/editorialTeam
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/about/editorialTeam
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/about/editorialTeam
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/about/editorialTeam
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/about/editorialTeam
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/about/editorialTeam
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/about/editorialTeam
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/about/editorialTeam
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/about/editorialTeam
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/about/editorialTeam
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/about/editorialTeam
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/about/editorialTeam
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/about/editorialTeam
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/about/editorialTeam
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/about/editorialTeam
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/about/editorialTeam
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/about/editorialTeam
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/about/editorialTeam
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/about/editorialTeam
http://u.lipi.go.id/1352700000


Vol. 32 No. 11 November 2022 
Published: 2022-11-26 
Articles 
 

Mekanisme Good Corporate Governance dan Kualitas Aset Perbankan di Masa Pandemi 

Covid-19 

I Gusti Ayu Agung Damayanti, Ni Made Dwi Ratnadi      3197-3211 
 
Tata Kelola dan Kinerja Perusahaan Keluarga di Indonesia 
Shanice Lu, Santi Yopie   3212-3226 
 
Corporate Social Responsibility, Intellectual Capital, Komisaris Independen, dan Kinerja 
Keuangan 
Putri Nurmala, Fitri Rahmawati, Akhmad Sigit Adiwibowo   3227-3236 
 
Peran Direksi Wanita dalam Memoderasi Performa Perusahaan Terhadap Pengungkapan 
Sukarela Integrated Reporting 
Ivone, Natasya Des T.G  3237-3254 
 
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Made Putri Ardia Garini, Ni Made Adi Erawati  3255-3271 
 
Kepatuhan Wajib Pajak Dari Sudut Pandang Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, 
Sanksi Pajak: Pemoderasi Preferensi Risiko 
Magdalena Mei, Amrie Firmansyah   3272-3288  
 
Kepemilikan Keluarga dan Penghindaran Pajak di Indonesia: Efek Moderasi dari Kualitas 
Audit 
Kennardi Tanujaya, Angelin   3289-3305  
 
Motivasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Efektivitas E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi 
Kadek Anggi Sintya Dewi, Ni Luh Supadmi   3306-3317 
 
Karakteristik Dewan Direksi, Komite Audit, dan Biaya Audit 
Hendi, Shella   3318-3335 
 
Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Opini Audit dan Manajemen Laba 
Adinda Chairunnisa, Indra Pahala, Hafifah Nasution   3336-3347  
 
Intellectual Capital, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Nilai Perusahaan 
Ni Putu Intan Aryanti, Made Mertha   3348-3359 
 
Determinan Kebijakan Dividen di Bursa Efek Indonesia 
Serly, Haris Yukie   3360-3377 
 
Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Kepuasan Karyawan dan 
Kinerja Karyawan 
Ni Luh Dela Yunita Dewi, Anak Agung Ngurah Agung Kresnandra   3378-3386 
 
 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/83833/47139
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/83833/47139
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/83833/47139
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/83833/47139
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/91514/47140
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/91514/47140
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/90639/47141
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/90639/47141
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/90639/47141
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/90639/47141
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/92356/47142
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/92356/47142
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/92356/47142
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/92356/47142
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/85975/47143
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/85975/47143
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/89704/47144
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/89704/47144
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/89704/47144
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/89704/47144
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/91791/47145
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/91791/47145
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/91791/47145
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/84451/47146
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/84451/47146
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/84451/47146
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/84451/47146
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/92876/47147
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/92876/47147
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/90866/47148
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/90866/47148
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/87031/47149
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/87031/47149
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/87031/47149
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/87031/47149
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/91312/47150
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/91312/47150
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/83442/47152
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/83442/47152
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/83442/47152
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/83442/47152
LENOVO
Highlight



Determinan Penyerapan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Tiara Syifa Putri Ananda, Maria Maria, Yuliana Sari   3387-3399 
 
Pertumbuhan Penjualan, Leverage dan Kebijakan Dividen 
Odith Laxmana Wijaya, Komang Ayu Krisnadewi   3400-3409 
 
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel 
Moderasi 
Eka Rinanto, Lalu Muhammad Furkan, Siti Aisyah Hidayati   3410-3423  
 
Dividen dan Volatilitas Harga Saham saat PSBB di Indonesia : Peran Moderasi Cash 
Holding 
Aura Pratadina, Dini Kamilia Salma   3424-3432 
 
Kredit Bermasalah, Dana Pihak Ketiga, Biaya Operasional, Pendapatan Operasional dan 
Profitabilitas di Lembaga Perkreditan Desa 
Ni Wayan Asri Yuni, I Ketut Sujana   3433-3446 
 
Strategi Operasional Baitul Maal Wa Tanwil dalam Menghadapi Ketidakpastian 
Lingkungan 
Muhammad Helmi Falah, Lalu Hamdani Husnan, Ayudia Sokarina   3447-3459 
 
Cash Holding pada Perusahaan Non-Keuangan di Indonesia 
Meily Juliani, Angelline Tu   3460-3476 
 

 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/90014/47151
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/90014/47151
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/85433/47153
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/85433/47153
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/92467/47154
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/92467/47154
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/92467/47154
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/85428/47158
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/85428/47158
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/85428/47158
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/85428/47158
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/91157/47157
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/91157/47157
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/91157/47157
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/91157/47157
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/91425/47156
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/91425/47156
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/91425/47156
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/91425/47156
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/92320/47155
https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/92320/47155


3197 

 

Mekanisme Good Corporate Governance dan Kualitas Aset Perbankan di Masa 
Pandemi Covid-19 

 

I Gusti Ayu Agung Damayanti1 

Ni Made Dwi Ratnadi2 

1,2Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia  
*Correspondences :  agungdamayanti1203@gmail.com  

 

ABSTRAK 
Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh mekanisme 
Good Corporate Governance pada kualitas aset industri perbankan 
di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan di 
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2020. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 
linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa dewan 
komisaris independen berpengaruh negatif pada non-performing 
loan, sehingga mengindikasikan kualitas aset perbankan menjadi 
semakin baik. Dewan direksi berlatar pendidikan akuntansi dan 
keuangan, komite audit berlatar pendidikan akuntansi dan 
keuangan, serta kepemilikan manajerial dan kepemilikan 
institusional tidak berpengaruh pada kualitas aset perbankan. 
Proporsi dewan komisaris independen menentukan kualitas aset 
perbankan di masa pandemi Covid-19. 
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Mechanism of Good Corporate Governance and Quality 
of Banking Assets during the Covid-19 Pandemic 

 
ABSTRACT 

The aim of this research is to analyze the influence of the Good Corporate 
Governance mechanism on the quality of banking industry assets 
during the Covid-19 pandemic. This research was conducted at banking 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020. The data 
analysis technique uses multiple linear regression analysis. The results 
of the analysis show that the board of independent commissioners has a 
negative effect on non-performing loans, thus indicating that the quality 
of banking assets is getting better. Board of directors with accounting 
and finance education background, audit committee with accounting 
and finance education background, as well as managerial and 
institutional ownership have no effect on the quality of banking assets. 
The proportion of an independent board of commissioners determines 
the quality of banking assets during the Covid-19 pandemic. 
  

Keywords: Asset Quality; Non-Performing Loan; Good Corporate 
Governance Mechanism. 
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PENDAHULUAN  
Industri perbankan merupakan salah satu industri yang memiliki pengaruh besar 
bagi kelangsungan perekonomian suatu negara (Ukhriyawati et al., 2017). 

Perbankan merupakan lembaga perantara keuangan yang memiliki kegiatan 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun dalam 
bentuk lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.  

Dewasa ini, perekonomian global sedang mengalami guncangan luar biasa 
akibat adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam 
tinjauan big data terhadap dampak Covid-19, diungkapkan bahwa Covid-19 telah 
berdampak pada berbagai bidang dan sektor di Indonesia, termasuk sektor 
perbankan (Badan Pusat Statistik, 2020). Pandemi Covid-19 berdampak pada 
industri perbankan seperti pertumbuhan kredit menurun, meningkatnya kredit 
bermasalah, menurunnya pendapatan bunga dan non bunga, kesulitan likuiditas, 
penurunan kualitas aset, serta penurunan kinerja perbankan (Nur, 2021). Adanya 

dampak pandemi Covid-19 tersebut membuat perbankan harus mampu 
meningkatkan kinerjanya agar dapat menjadi industri yang sehat, sehingga fungsi 
bank sebagai financial intermediary dapat berjalan dengan baik.  

Upaya untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat wajib dilakukan 
perbankan yaitu menjaga kualitas aset yang dimilikinya. Kualitas aset merupakan 
tolak ukur untuk menilai kemungkinan diterimanya kembali dana yang akan 
ditanamkan dalam aktiva produktif sesuai dengan kriteria tertentu (Bukian & 
Sudiartha, 2016). Aspek kualitas aset dalam menilai tingkat kesehatan bank dapat 
dilihat dari rasio Non-Performing Loan (NPL) (Putra & Jubaedah, 2016). Kondisi aset 
dan kecukupan manajemen risiko kredit bank dapat dinilai melalui NPL. 

Fenomena kenaikan NPL di masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu 
isu yang menarik untuk diteliti. Pandemi Covid-19 adalah salah satu faktor 

ekternal yang dapat memengaruhi tingkat kredit bermasalah atau NPL perbankan 
(Hardiyanti & Lukmanul, 2021). Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, 
NPL gross hanya 2,53 persen pada Desember 2019, kemudian naik menjadi 2,79 
persen pada Maret 2020, 3,11 persen pada Juni 2020, dan 3,22 persen pada Agustus 
2020 (Iswara, 2021).  

Besarnya tingkat NPL perbankan, mencerminkan semakin besarnya risiko 
kredit yang ditanggung perbankan. Tata kelola perusahaan yang baik atau Good 
Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk menghindari terjadinya kredit 
bermasalah yang berpengaruh pada kualitas aset, khususnya di masa pandemi 
Covid-19. GCG merupakan sistem yang mengatur, mengelola, dan memantau 
proses tata kelola bisnis untuk menaikkan nilai saham, dan merupakan bentuk 

perhatian terhadap stakeholder, karyawan dan masyarakat (Bintara, 2019). 
Penerapan GCG mampu membangun sistem pengendalian internal dan 
manajemen risiko yang handal, sehingga bank dapat menghindari adanya kredit 
bermasalah.  

Penerapan GCG dilatarbelakangi oleh teori keagenan (agency theory) yang 
juga didukung dengan teori penatalayanan (stewardship theory). Agency theory 
menyatakan bahwa terdapat pemisahan antara kepemilikan dan pengendali 
perusahaan, dimana manajemen sebagai agen merupakan pihak yang dikontrak 
oleh pemegang saham (principal) untuk bekerja demi kepentingan pemegang 
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saham (Jensen & Meckling, 1976). Pemisahan kepengurusan dari pemiliknya, 
dapat menimbulkan adanya permasalahan keagenan. GCG menjadi solusi yang 
diberikan oleh teori keagenan untuk membantu hubungan antara agen dan 
prinsipal dalam pengelolaan perusahaan.  

Stewardship theory merupakan teori alternatif yang muncul setelah adanya 
teori keagenan yang terlebih dahulu ada dalam hubungan agen dan prinsipal 
suatu perusahaan (Jefri, 2018). Sifat dasar manusia yang andal atau dapat 
dipercaya merupakan dasar dari pengembangan stewardship theory. Manajemen 
sebagai pengelola perusahaan diharapkan mengutamakan kepentingan 

perusahaan dan pemegang saham diatas kepentingan pribadi. 
GCG akan tercapai apabila terdapat mekanisme cara kerja sistematis yang 

dapat memantau semua kebijakan yang ditentukan. Adapun mekanisme yang 
dapat membantu perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemegang 
saham yaitu mekanisme pengendalian internal dan mekanisme pengendalian 
eksternal. Mekanisme internal dilakukan oleh dewan direksi, dewan komisaris 
independen, komite audit, serta kepemilikan manajerial, sedangkan mekanisme 
eksternal terdiri dari kepemilikan institusional.  

Penelitian terkait GCG dan NPL sebelumnya telah dilakukan oleh 
beberapa peneliti, namun dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hasil 
yang inkonsisten.  Penelitian yang dilakukan oleh Aryani (2019), Rahayu & Utiyati 
(2018), Setiawaty (2016), Ahmad et al. (2016), Magembe et al. (2017), Zhou & Xiong 

(2017), Adegboye et al. (2020), Layola et al., (2016), Bourakba & Zerargui (2015) 
menemukan bahwa variabel dewan komisaris independen, dewan direksi, komite 
audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif 
pada risiko kredit atau NPL perbankan. Namun penelitian dari Khatun & Ghosh 
(2019) menemukan bahwa dewan direksi, dewan komisaris independen, dan 
komite audit memiliki pengaruh positif pada NPL. Berdasarkan hal tersebut 
peneliti termotivasi untuk melakukan pengujian kembali mengenai kualitas aset 
perbankan berdasarkan NPL yang dikaitkan dengan mekanisme GCG. Peneliti 
juga menggunakan dewan direksi dan komite audit berlatar pendidikan akuntansi 
dan keuangan sebagai kebaharuan indikator pengukuran dewan direksi dan 
komite audit.  

Gambar 1. Model Penelitian 
Sumber: Data Penelitian, 2021 

Berdasarkan agency theory, dewan direksi adalah pihak yang paling 
berpengaruh dalam operasional perusahaan, dimana seluruh kebijakan serta  
keputusan berasal dari dewan direksi (Sa’diah & Utomo, 2021). Mendasar pada 

Dewan Komisaris Independen (X2) 

Komite Audit (X3) 

Kepemilkan Manajerial (X4) 

Kepemilikan Institusional (X5) 

Kualitas Aset (Y) 

Dewan Direksi (X1) 
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stewardship theory manajemen perusahaan akan bertindak sedemikian rupa untuk 
memaksimalkan kepentingan perusahaan (Jefri, 2018). Direksi merupakan pihak 
yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, yang 
memiliki peran untuk melakukan tugas berdasarkan tujuan perusahaan serta 
perencanaan perusahaan (Paniagua et al., 2018). Berkaitan dengan tugas dan 
tanggung jawabnya, dewan direksi harus dapat menguasai kegiatan operasional 
dalam perbankan, sehingga latar belakang pendidikan menjadi salah satu hal 
penting untuk dimiliki dewan direksi. Pengambilan suatu keputusan bisnis 
dilakukan lebih baik dan akurat oleh anggota dewan yang memiliki latar belakang 

pendidikan akuntansi dan keuangan (Ying & He, 2020). Dewan direksi berlatar 
pendidikan akuntansi dan keuangan memiliki kemampuan dan pemahaman yang 
lebih mendalam tentang standar akuntansi dan risiko keuangan, sehingga mampu 
membuat penilaian yang lebih akurat dalam keputusan keuangan perusahaan.  

Andira & Ratnadi (2022) serta Widasari & Isgiyarta (2017) menemukan 
bahwa dewan direksi berlatar pendidikan akuntansi dan keuangan berpengaruh 
negatif terhadap manajemen laba. Manajemen laba mengindikasikan kualitas laba 
yang kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak dewan direksi 
berlatar pendidikan akuntansi dan keuangan, maka kualitas laba akan menjadi 
semakin baik. Dewan direksi dengan latar belakang pendidikan akuntansi dan 
keuangan memiliki kelebihan dalam memahami laporan keuangan sehingga 
membantu dewan direksi memberikan saran yang tepat kepada perusahaan serta 

dapat mendeteksi adanya risiko seperti tindakan oportunis yang mungkin 
dilakukan manajer. Berdasarkan hal tersebut, semakin besar proporsi dewan 
direksi berlatar pendidikan akuntansi dan keuangan maka semakin rendah NPL 
perbankan, khususnya pada masa pandemi Covid-19. Dengan rendahnya NPL 
maka kualitas aset perbankan menjadi semakin baik. Sehingga dalam penelitian 
ini dapat dirumuskan hipotesis pertama yaitu sebagai berikut:   
H1: Semakin besar proporsi dewan direksi berlatar pendidikan akuntansi dan 

keuangan semakin baik kualitas aset perbankan 
Agency theory menyatakan bahwa untuk meminimalisir masalah keagenan, 

prinsipal perlu melakukan pengawasan terhadap tindakan agen, salah satunya 
dengan keberadaan dewan komisaris independen (Atika et al., 2020). Keberadaan 

dewan komisaris independen sangat penting untuk dapat mengawasi tugas dan 
tanggung jawab dari direksi maupun manajer dalam menjalankan perusahaan, 
dimana tidak hanya berfokus pada peningkatan keuntungan perusahaan namun 
juga memerhatikan risiko yang ada. Adanya jumlah anggota dewan komisaris 
yang besar, maka dapat memudahkan dalam mengendalikan manajemen dan 
melakukan fungsi monitoring secara efektif. Hal ini dikarenakan dewan komisaris 
independen merupakan sebuah posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi 
pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan supaya terwujudnya tata kelola 
perusahaan yang baik. 

Aryani (2019) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh 
negatif terhadap risiko kredit atau NPL perbankan, dimana semakin tinggi 
komisaris independen maka semakin rendah risiko kredit atau NPL perbankan. 

Hal ini karena pengawasan oleh komisaris independen merupakan indikator 
penting dalam penerapan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat meminimalkan 
risiko kredit atau kredit bermasalah yang dihadapi. Penelitian lain dari Rahayu & 
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Utiyati (2018), Setiawaty (2016), Ahmad et al. (2016), Layola et al. (2016), Magembe 
et al. 2017), Zhou & Xiong (2017), dan Adegboye et al. (2020) juga menyatakan  
bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif  terhadap NPL. 
Berdasarkan hal tersebut, semakin besar proporsi dewan komisaris independen, 
maka semakin rendah kredit bermasalah atau NPL yang dialami perbankan 
khususnya di masa pandemi Covid-19. Dengan rendahnya NPL maka kualitas 
aset perbankan menjadi semakin baik. Sehingga dalam penelitian ini dapat 
dirumuskan hipotesis kedua yaitu sebagai berikut:   
H2: Semakin besar proporsi dewan komisaris independen semakin baik kualitas 

aset perbankan 
Agency theory menjelaskan bahwa komite audit berperan mengarahkan 

dewan komisaris dalam melakukan pengawasan yang ketat, sehingga dapat 
mengurangi adanya permasalahan di perusahaan (Sa’diah & Utomo, 2021). 
Berkaitan dengan pentingnya tugas komite audit, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
mengeluarkan peraturan mengenai pelaksanaan kerja dari komite audit yang 
menyatakan bahwa perusahaan diwajibkan untuk mempunyai paling sedikit (1) 
satu orang anggota komite audit dengan latar pendidikan serta keahlian akuntansi 
dan keuangan. Keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan dianggap penting 
karena dalam penugasannya, komite audit sangat memerlukan keahlian di bidang 
tersebut dengan baik agar dapat melindungi kepentingan pemegang saham 
(Andira & Ratnadi, 2022). Banyaknya proporsi komite audit yang dimiliki 

perusahaan khususnya yang berlatar pendidikan akuntansi dan keuangan 
menyebabkan semakin optimalnya pengawasan yang dilakukan terhadap 
perbankan, sehingga risiko-risiko yang dialami perbankan dapat diminimalisir.  

Andira & Ratnadi (2022) mendapatkan bahwa komite audit berlatar 
pendidikan akuntansi dan keuangan memiliki pengaruh negatif terhadap 
manajemen laba. Manajemen laba mengindikasikan kualitas laba yang kurang 
baik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak komite audit berlatar 
pendidikan akuntansi dan keuangan, maka kualitas laba menjadi semakin baik. 
Komite audit dengan latar pendidikan akuntansi dan keuangan memiliki 
pemahaman lebih mendalam terhadap laporan keuangan sehingga dapat dengan 
mudah mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh manajer. Berdasarkan hal 

tersebut, semakin besar proporsi komite audit berlatar pendidikan akuntansi dan 
keuangan, maka semakin rendah nilai kredit bermasalah atau NPL yang dialami 
perbankan, khususnya pada masa pandemi Covid-19. Dengan rendahnya NPL, 
maka semakin baik kualitas aset perbankan. Sehingga dalam penelitian ini dapat 
dirumuskan hipotesis ketiga yaitu sebagai berikut:   
H3: Semakin besar proporsi komite audit berlatar pendidikan akuntansi dan 

keuangan semakin baik kualitas aset perbankan 
Agency theory menjelaskan bahwa adanya kepemilikan manajerial dapat 

meminimalisir permasalahan yang timbul dari para pemegang saham (Sa’diah & 
Utomo, 2021). Kepemilikan manajerial adalah aspek internal corporate governance 
yang merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen. 
Adanya kepemilikan oleh manajemen dapat meningkatkan rasa memiliki 

terhadap perusahaan sehingga dapat memotivasi manajemen untuk 
meningkatkan kinerjanya dan mengatasi hambatan dan risiko yang dihadapi 
bank, terutama yang berkaitan dengan risiko kredit. Sehingga semakin besar 
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kepemilikan manajerial diharapkan kinerja perusahaan dapat meningkat, 
termasuk dalam menangani risiko-risiko yang ada di bank (Nanda et al., 2021). 

Aryani (2019) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh 
negatif pada risiko kredit, dimana semakin tinggi kepemilikan saham oleh 
manajemen, semakin rendah risiko kredit atau NPL perbankan. Hal ini karena 
adanya kepemilikan oleh manajemen akan meningkatkan rasa memiliki atas 
perbankan sehingga memotivasi manajer untuk menangani setiap risiko 
khususnya risiko kredit yang merupakan risiko utama. Penelitian dari Siswanti 
(2016), Ahmad et al. (2016), Zhou & Xiong (2017), dan Adegboye et al. (2020) juga 

menemukan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh negatif 
signifikan pada risiko kredit. Berdasarkan hal tersebut, semakin besar proporsi 
kepemilikan manajerial, semakin rendah risiko kredit bermasalah atau NPL yang 
dialami perbankan khususnya di masa pandemi Covid-19. Dengan rendahnya 
NPL, maka kualitas aset perbankan semakin baik. Sehingga dalam penelitian ini 
dapat dirumuskan hipotesis keempat yaitu sebagai berikut:   
H4: Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial semakin baik kualitas aset 

perbankan 
Kepemilikan institusional dipandang dapat mengurangi biaya agensi 

karena kepemilikan institusional merupakan sumber kekuasaan yang dapat 
digunakan untuk mendukung ataupun menentang suatu kebijakan yang 
ditetapkan oleh manajer. Kepemilikan institusional merupakan tingkat 

kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau lembaga yang bertugas sebagai 
orang yang memonitor perusahaan. Elisetiawati & Artinah (2016) menyatakan 
bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin kuat kemampuan 
untuk mengontrol kinerja perusahaan, sehingga manajemen menjadi semakin 
hati-hati dalam menjalankan perusahaan. Adanya kepemilikan institusional juga 
mendorong peningkatan pemantauan yang semakin optimal terhadap kinerja 
manajemen dalam meminimalkan risiko yang ada, termasuk risiko kreditnya. 

Penelitian dari Siswanti (2016), Fadhillah (2018), Zhou & Xiong (2017), dan 
Bourakba & Zerargui (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional 
berpengaruh negatif pada risiko kredit. Berdasarkan hal tersebut, adanya 
kepemilikan institusional dengan kontrol yang kuat dapat meningkatkan motivasi 

manajemen untuk bekerja dengan lebih baik dalam meningkatkan kinerja 
perusahaan dan mengurangi risiko yang ada, dimana semakin besar kepemilikan 
institusional, maka semakin rendah risiko kredit bermasalah yang dialami 
perbankan khususnya di masa Pandemi Covid-19. Dengan rendahnya NPL, maka 
kualitas aset perbankan menjadi semakin baik. Sehingga dalam penelitian ini 
dapat dirumuskan hipotesis kelima yaitu sebagai berikut:   
H5: Semakin besar proporsi kepemilikan institusional semakin baik kualitas aset 

perbankan 
 
METODE PENELITIAN  
Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode observasi 
non partisipan. Data yang digunakan berupa data laporan tahunan perusahaan 
perbankan tahun 2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Objek 
penelitian ini adalah kualitas aset perbankan di masa pandemi Covid-19. Populasi 
dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 
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tahun 2020 yang berjumlah 46 perusahaan. Penentuan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan metode nonprobability sampling dengan teknik sampling jenuh, 
sehingga semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Penelitian ini 
menggunakan teknik analisis data berupa analisis regresi linear berganda.  
 Kualitas aset merupakan tolak ukur untuk menilai tingkat kemungkinan 
diterimanya kembali dana yang akan ditanamkan dalam aktiva produktif (pokok 
termasuk bunga) berdasarkan kriteria tertentu. Kualitas aset dapat dinilai dengan 
rasio non performing loan (NPL). Rasio ini menunjukkan bahwa semakin rendah 
nilai NPL maka semakin baik kualitas asetnya. Untuk mencerminkan semakin 

rendah nilai NPL yang dapat menunjukkan nilai kualitas aset semakin baik, maka 
NPL dikalikan dengan minus satu (-1) (Ratnadi et al., 2013). Adapun rumus yang 
digunakan untuk mengukur NPL yaitu sebagai berikut:  

Y =  
Kredit Bermasalah

Kredit yang Disalurkan 
𝑥 100%  ....................................................................(1) 

Dewan direksi adalah pihak yang berwenang serta bertanggung jawab 
sepenuhnya atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai 
dengan tujuan perseroan. Pemahaman mendalam mengenai akuntansi dan 
keuangan akan berpengaruh pada keputusan yang diambil oleh dewan direksi, 

dimana keputusan akan menjadi lebih baik dan akurat. Proporsi dewan direksi 
(X1) diukur berdasarkan cara berikut:  

X1 =  
Dewan direksi berlatar pendidikan akuntansi dan keuangan 

Total dewan direksi
𝑥 100%  ..........................(2) 

Dewan komisaris independen adalah anggota dari dewan komisaris yang 
tidak memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, keuangan serta 
hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris, direksi, maupun 
pemegang saham pengendali. Proporsi dewan komisaris independen (X2) dapat 
diukur berdasarkan cara berikut:  

X2 =  
Total Komisaris Independen

Total anggota dewankomisaris
x 100%  .............................................................(3) 

Komite audit merupakan suatu komite yang dibentuk oleh dewan 
komisaris, untuk dapat membantu dan memperkuat fungsi dari dewan komisaris 
dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, 
manajemen risiko, auditing, dan penerapan tata kelola di perusahaan. Pendidikan 
akuntansi dan keuangan wajib dimiliki oleh minimal satu orang komite audit 
karena latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan penting dimiliki untuk 
melaksanakan tugas selaku pengawas laporan keuangan. Proporsi komite audit 
diukur berdasarkan cara berikut:  

X3 =  
Komite audit berlatar pendidikan akuntansi dan keuangan 

Total komite audit
𝑥 100% ............................(4) 

Kepemilikan manajerial merupakan tingkat kepemilikan saham pihak 

manajemen baik direksi maupun komisaris (kecuali komisaris independen) yang 
secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Proporsi kepemilikan manajerial 
diukur berdasarkan cara berikut:  

X4 = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛  𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖  𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 𝑥 100% ............................................(5) 

Kepemilikan institusional adalah tingkat kepemilikan saham oleh 
penanam modal yang berasal dari pihak institusi seperti perusahaan asuransi, 
dana pensiun, bank, dan perusahaan institusi lainnya. Kepemilikan institusional 
diukur berdasarkan cara berikut: 
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X5 = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 𝑥 100%  .....................................................(6) 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Statistik deskriptif dalam penelitian ini memberikan gambaran atau deskripsi 
mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan deviasi standar dari 
variabel penelitian. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat dalam Tabel 1.  
Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif 

Sumber: Data Penelitian, 2021 

 Berdasarkan Tabel 1 rata-rata proporsi dewan direksi (X1) yang memiliki 

latar pendidikan akuntansi dan keuangan dalam perusahaan perbankan periode 
tahun 2020 yaitu sebesar 69 persen dari total dewan direksi. Berdasarkan nilai 
minimum, terdapat bank yang tidak mempunyai anggota direksi berlatar 
pendidikan akuntansi dan keuangan, sedangkan proporsi maksimumnya yaitu 
sebesar 100 persen. Nilai deviasi standar variabel dewan direksi sebesar 0,22 hal 
ini menunjukkan bahwa standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya 
sebesar 0,220.  
 Rata-rata proporsi dewan komisaris independen (X2) yang bertugas 
melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan dan sebagai wakil 
pemegang saham minoritas dalam perusahaan perbankan periode tahun 2020 
yaitu sebesar 58 persen dari total dewan komisaris, dengan proporsi minimum 
sebesar 50 persen dan proporsi maksimum sebesar 100 persen. Nilai deviasi 

standar dewan komisaris independen yaitu 0,100, yang menunjukkan bahwa 
standar penyimpangan data pada nilai rata-ratanya sebesar 0,100. 
 Rata-rata proporsi komite audit (X3) yang bertugas membantu dan 
memperkuat fungsi dewan komisaris, serta mempunyai latar pendidikan 
akuntansi dan keuangan di perusahaan perbankan periode tahun 2020 yaitu 
sebesar 73 persen dari total komite audit, dengan proporsi minimum sebesar 25 
persen dan proporsi maksimum sebesar 100 persen. Nilai deviasi standar komite 
audit yaitu 0,210, yang menunjukkan bahwa standar penyimpangan data pada 
nilai rata-ratanya sebesar 0,210. 
 Rata-rata proporsi kepemilikan manajerial (X4) di perusahaan perbankan 
tahun 2020 yaitu sebesar 1 persen dari total saham yang beredar. Berdasarkan nilai 

minimum, terdapat bank yang sahamnya tidak dimiliki oleh manajemen 
perusahaan baik direksi maupun dewan komisaris, sedangkan proporsi 
maksimum yaitu sebesar 32 persen. Nilai deviasi standar kepemilikan manajerial 
yaitu 0,050, yang menunjukkan bahwa standar penyimpangan data pada nilai 
rata-ratanya sebesar 0,050.  

  
N Minimum Maksimum 

Rata-
rata 

Deviasi 
Standar 

Dewan direksi (X1) 46 0,000 1,000 0,690 0,220 

Dewan komisaris independen (X2) 46 0,500 1,000 0,580 0,100 

Komite audit (X3) 46 0,250 1,000 0,730 0,210 

Kepemilikan manajerial (X4) 46 0,000 0,320 0,010 0,050 

Kepemilikan institusional (X5) 46 0,400 1,000 0,900 0,140 

Kualitas aset (Y) 46 0,000 0,220 0,040 0,030 
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 Rata-rata proporsi kepemilikan institusional (X5) yang merupakan 
kepemilikan saham oleh pihak institusi seperti perusahaan asuransi, dana 
pensiun, bank, dan institusi lain di perusahaan perbankan periode 2020 yaitu 
sebesar 90 persen dari keseluruhan saham yang beredar, dengan proporsi 
kepemilikan saham institusional minimum sebesar 40 persen dan proporsi 
maksimum sebesar 100 persen. Nilai standar deviasi kepemilikan institusional 
yaitu 0,140, yang menunjukkan bahwa standar penyimpangan data terhadap nilai 
rata-ratanya sebesar 0,140. 
 Rata-rata kualitas aset (Y) di perusahaan perbankan periode 2020 yang 

diproksikan dengan non performing loan (NPL) yaitu sekitar 4 persen dari total 
kredit. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan masih termasuk dalam kategori 
sehat karena NPL tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia yaitu maksimal 5% 
dari total kredit. Berdasarkan nilai minimum, terdapat perbankan yang tidak 
mempunyai kredit bermasalah, sehingga menunjukkan kualitas aset yang 
dimilikinya bagus, sedangkan proporsi maksimumnya yaitu sebesar 22 persen. 
Nilai standar deviasi variabel kualitas aset sebesar 0,030 hal ini menunjukkan 
bahwa standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya sebesar 0,030.  
 Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi yang 
dibuat telah valid sehingga layak untuk diteliti serta dapat dianalisis dengan baik. 
Pada penelitian ini uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, 
dan uji heteroskedasitas. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

telah lulus dalam uji asumsi klasik.  
 Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui dan 
memeroleh gambaran mengenai pengaruh variabel independen pada variabel 
dependen. Adapun hasil analisis regresi linear berganda disajikan pada Tabel 2.  
Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

  
Unstandardized 
Coefficients B 

t Sig. 

(Constant) 0,022 0,316 0,754 
X1  -0,016 -0,628 0,534 
X2 -0,137 -2,539 0,015 
X3 -0,023 -0,987 0,330 
X4 0,071 0,549 0,586 
X5 0,054 1,246 0,220 
Adjusted R2 0,193   
F 3,159   
Sig.  0,017     
a. Dependent Variable: Kualitas Aset   

Sumber: Data Penelitian, 2021 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 2 diperoleh 
persamaan regresi sebagai berikut. 

Y = 0,022 - 0,016 X1 - 0,137 X2 - 0,023 X3 + 0,071 X4 + 0,054 X5 
  Nilai konstanta 0,022 menunjukkan jika dewan direksi berpendidikan 
akuntansi dan keuangan, dewan komisaris independen, komite audit 
berpendidikan akuntansi dan keuangan, kepemilikan manajerial, dan 
kepemilikan institusional sama dengan nol, maka nilai non performing loan (NPL) 
adalah 0,022. Nilai koefisien regresi dewan direksi berpendidikan akuntansi dan 
keuangan (X1) jika naik sebesar satu persen, maka akan menurunkan NPL sebesar 
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0,016 persen. Nilai koefisien regresi dewan komisaris independen (X2) jika naik 
sebesar satu persen, maka akan menurunkan NPL sebesar 0,137 persen. Nilai 
koefisien regresi komite audit berlatar pendidikan akuntansi dan keuangan (X3) 
jika naik satu persen, maka akan meningkatkan nilai NPL sebesar 0,023 persen. 
Nilai koefisien regresi kepemilikan manajerial (X4) jika naik satu persen, maka 
akan meningkatkan nilai NPL sebesar 0,071 persen. Nilai koefisien kepemilikan 
institusional (X5) jika naik sebesar satu persen, maka akan menaikkan NPL sebesar 
0,071 persen. Nilai NPL yang rendah mengindikasikan kualitas aset yang baik, 
sedangkan nilai NPL yang tinggi mengindikasikan kualitas aset yang kurang baik.  

 Nilai koefisien determinasi pada model penelitian ini adalah sebesar 0,193 
yang memiliki makna bahwa model yang dilibatkan dalam penelitian ini mampu 
menjelaskan atau memengaruhi variabel dependen sebesar 19,3%, sedangkan 
sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian. Terkait 
dengan uji F, model penelitian ini dikatakan layak karena memiliki nilai 
signifikansi sebesar 0,017 lebih kecil dari α = 0,05.  
 Sebuah hipotesis dinyatakan diterima atau tidak, dapat diketahui dengan 
cara membandingkan nilai signifikansi dari masing-masing variabel dependen 
dengan nilai α = 0,05. Apabila nilai signifikansi variabel lebih kecil dari taraf yang 
ditetapkan (sig < 0,05) berarti hipotesis diterima. Sebaliknya, apabila (sig > 0,05) 
maka hipotesis ditolak.  
 Berdasarkan Tabel 2, variabel dewan direksi mempunyai nilai signifikansi 

uji t yaitu 0,534 yang lebih besar dari 0,05, dengan koefisien regresi negatif sebesar 
-0,016. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini 
ditolak. Artinya besar kecilnya proporsi dewan direksi berlatar pendidikan 
akuntansi dan keuangan tidak dapat memengaruhi kualitas aset perbankan di 
masa pandemi Covid-19. Hal tersebut bisa disebabkan karena latar pendidikan 
dewan direksi bukanlah faktor non keuangan yang dominan dalam memengaruhi 
kualitas aset perbankan. Selain itu tidak ada peraturan baku yang mengatur 
mengenai tingkat pendidikan dewan direksi dan bukan menjadi acuan pertama 
dalam pemilihan dewan direksi. Latar pendidikan dewan direksi bukan 
merupakan faktor yang secara langsung diatur dalam sebuah bank, berbeda 
dengan ukuran dewan direksi. Kondisi tersebut memungkinkan hasil penelitian 

ini menjadi tidak berpengaruh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 
Kristina & Wiratmaja (2018) yang menemukan latar pendidikan dewan secara 
parsial tidak berpengaruh pada nilai perusahaan.  
 Variabel dewan komisaris independen mempunyai nilai signifikansi uji t 
yaitu 0,015 yang lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien regresi negatif sebesar              
-0,137. Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh 
negatif signifikan terhadap NPL, dimana semakin tinggi proporsi dewan 
komisaris independen maka semakin rendah kredit bermasalah atau NPL 
perbankan. Dengan rendahnya NPL, maka kualitas aset perbankan menjadi 
semakin baik. Sehingga hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini diterima. 
Keberadaan dewan komisaris independen yang tidak terafiliasi dengan 
manajemen, direksi, anggota komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, 

akan memberikan pengawasan yang lebih optimal terhadap pengelolaan 
perbankan sehingga dapat meminimalisir kredit bermasalah yang terjadi. Hasil 
penelitian ini mengonfirmasi agency theory yang menyatakan bahwa untuk 
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meminimalisir masalah keagenan, principal perlu melakukan pengawasan 
terhadap tindakan agen, salah satunya dengan keberadaan dewan komisaris 
independen (Atika et al., 2020). Adanya jumlah anggota dewan komisaris yang 
besar, maka dapat memudahkan dalam mengendalikan manajemen dan 
melakukan fungsi monitoring secara efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian Aryani (2019), Rahayu & Utiyati (2018), Setiawaty (2016), Siswanti 
(2016), Fadhillah (2018),  Ahmad et al. (2016), Layola et al. (2016), Magembe et al. 
(2017), Zhou & Xiong (2017), serta (Adegboye et al., 2020) yang juga menyatakan 
bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap risiko kredit.  

 Variabel komite audit mempunyai nilai signifikansi uji t yaitu 0,330 yang 
lebih besar dari 0,05 dengan koefisien regresi bernilai negatif sebesar -0,023. Hal 
ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini ditolak. Artinya 
proporsi komite audit berlatar pendidikan akuntansi dan keuangan, tidak 
berpengaruh pada kualitas aset perbankan dimasa pandemi Covid-19. Hal 
tersebut bisa disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa pembentukan komite 
audit yang memiliki latar pendidikan atau keahlian akuntansi dan keuangan 
hanya untuk memenuhi regulasi yang berlaku. Selain itu, pengawasan terhadap 
bank tidak hanya dilakukan oleh komite audit, tetapi juga oleh dewan komisaris 
bank sehingga peran komite audit tidak dapat secara langsung memengaruhi 
risiko pada perbankan. Kondisi tersebut memungkinkan hasil penelitian ini 
menjadi tidak berpengaruh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh 

Hermitasari & Purwanto (2016) serta Dwiharyadi (2017) yang menemukan bahwa 
komite audit dengan keahlian akuntansi dan keuangan tidak dapat mengurangi 
manajemen laba. Manajemen laba mengindikasikan kualitas laba yang kurang 
baik. Hal ini disebabkan karena penempatan anggota komite audit yang memiliki 
keahlian akuntansi dan keuangan hanya untuk memenuhi regulasi yang ada.  
 Variabel kepemilikan manajerial mempunyai nilai signifikansi uji t yaitu 
0,586 yang lebih besar dari 0,05 dengan koefisien regresi positif sebesar 0,071. Hal 
ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini ditolak. 
Artinya kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan tidak 
berpengaruh pada kualitas aset perbankan dimasa pandemi Covid-19. Hal 
tersebut bisa disebabkan karena kepemilikan manajerial pada perusahaan industri 

perbankan di Indonesia tahun 2020 cenderung masih rendah, dimana rata-rata 
kepemilikan manajerial hanya sebesar 0,01. Dengan demikian, rendahnya saham 
yang dimiliki oleh pihak manajemen menyebabkan pihak manajemen belum 
merasa ikut memiliki perusahaan dan belum secara optimal melakukan 
pengelolaan pada perusahaan, serta tidak mempunyai peran yang besar dalam 
penentuan suatu keputusan sehingga tidak memiliki pengaruh pada risiko kredit 
bermasalah perbankan. Kondisi tersebut memungkinkan hasil penelitian ini 
menjadi tidak berpengaruh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Nanda et al. (2021) dan Ardana (2019) yang menemukan 
kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh pada risiko kredit perbankan. 
Hal ini dikarenakan kepemilikan saham oleh manajemen pada bank sangat kecil 
sehingga mengakibatkan pihak manajemen belum secara optimal melakukan 

pengelolaan terhadap perusahaan.  
 Variabel kepemilikan institusional mempunyai nilai signifikansi uji t yaitu 
0,220 yang lebih besar dari α = 0,05 dengan koefisien regresi positif sebesar 0,054. 
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Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima (H5) pada penelitian ini ditolak. 
Artinya kepemilikan saham yang dimiliki institusi seperti perusahaan asuransi, 
dana pensiun, bank, maupun perusahaan institusi lainnya tidak berpengaruh 
pada kualitas aset perbankan dimasa Pandemi Covid-19. Hal tersebut bisa 
disebabkan karena kepemilikan saham institusional tidak secara langsung 
mengatasi risiko kredit dari perbankan, melainkan manajer atau direksi dari bank 
tersebut. Pihak pemegang saham institusi mendelegasikan wewenang dan 
tanggung jawab perusahaan kepada manajemen, sehingga keputusan terkait 
kredit ditentukan oleh manajemen perbankan. Pihak institusi hanya bertugas 

melakukan monitoring terhadap jalannya perusahaan, sehingga kepemilikan 
saham institusional tidak dapat secara langsung memengaruhi kredit bermasalah 
yang ada di perbankan. Kondisi tersebut memungkinkan hasil penelitian ini 
menjadi tidak berpengaruh. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Nanda et al. (2021), Ardana (2019), Sidharta et al. (2021), Wulandari 
& Pangestuti (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak 
berpengaruh terhadap risiko kredit perbankan.  
 
SIMPULAN  
Penelitian ini bertujuan untuk memeroleh bukti empiris pengaruh mekanisme 
Good Corporate Governance pada kualitas aset industri perbankan di masa pandemi 
Covid-19. Dewan direksi tidak berpengaruh pada kualitas aset industri perbankan 
di masa pandemi Covid-19. Dewan komisaris independen berpengaruh negatif 
pada NPL perbankan di masa pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa 
semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka semakin rendah 
kredit bermasalah atau NPL perbankan, sehingga kualitas aset perbankan menjadi 
semakin baik. Komite audit tidak berpengaruh pada kualitas aset perbankan di 
masa pandemi Covid-19. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada 

kualitas aset industri perbankan di masa pandemi Covid-19. Kepemilikan 
institusional tidak berpengaruh pada kualitas aset industri perbankan di masa 
pandemi Covid-19.  
  Penelitian ini baru hanya dilakukan pada tahun 2020 yaitu pada awal 
pandemi Covid-19, sehingga belum terlihat jelas pengaruh mekanisme Good 
Corporate Governance terhadap kualitas aset. Berdasarkan hasil tersebut, maka 
peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan periode waktu pengamatan yang 
lebih lama, dikarenakan pandemi Covid-19 masih berlangsung. Selain itu 
keterbatasan dalam penelitian ini adalah nilai adjusted R square hanya sebesar 0,193 
yang menandakan 19,3 persen variasi perubahan kualitas aset dapat dijelaskan 
oleh variabel bebas yang digunakan. Melihat hasil adjusted R square yang relatif 

kecil, maka penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel bebas 
lainnya yang berhubungan dengan kualitas aset perbankan.  
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