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ABSTRAK 

Nama       : Nurafika 

NIM       : 90400115051 

Judul : Pengaruh Free Cash Flow, Kepemilikan Institusional dan 

Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang Dengan 

Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada 

Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdafaftar Di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2015-2018) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Free Cash Flow, 

Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang. 

Serta menguji variabel Kebijakan Dividen dalam memoderasi hubungan 

Kebijakan Dividen. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan 

menganalisis data-data sekunder. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 22 perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2015-2018. Metode penarikan sampel menggunakan purposive 

sampling, dimana pemilihan sampel berdasarkan kebutuhan penelitian. Data yang 

digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui 

laporan tahunan perusahaan yang diakses dari website resmi setiap perusahaan 

property dan real estate yang menjadi sampel penelitian. Analisis data 

menggunakan analisis data deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear 

berganda dan analisis regresi moderating dengan pendekatan MRA (Moderated 

Regression Analysis). Analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis 

free cash flow, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap 

kebijakan hutang. Analisis regresi linear berganda dengan uji MRA untu menguji 

hipotesis Kebijakan Dividen memoderasi hubungan antara free cash flow, 

kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa free cash flow berpengaruh positif 

signifikan terhadap kebijakan hutang. Kepemilikan Institusional berpengaruh 

negatif signifikan terhadap kebijakan hutang. Ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Kebijakan dividen memperkuat pengaruh 

free cash flow terhadap kebijakan hutang. Kebijakan dividen memperlemah 

pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan hutang. Kebijakan dividen 

memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang. 

Kata kunci: Free Cash Flow, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, 

Kebijakan Hutang, Kebijakan Dividen.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu faktor penting dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan 

adalah dengan cara meningkatkan kemakmuran perusahaan yang dilihat dari 

baiknya pengelolaan dalam perusahaan. Perusahaan yang memiliki pengelolaan 

yang baik maka perusahaan dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran guna 

mencapai tujuannya, salah satu indikator pendukung dalam mengelola perusahaan 

untuk kelangsungan industrinya adalah tersedianya sumber dana perusahaan. 

Sebuah bisnis tentunya memiliki sumber dana utama untuk pengembangan 

operasional perusahaan. Sumber dana dalam setiap perusahaan dapat berasal dari 

internal dan eksternal perusahaan. Dana yang bersumber dari dalam perusahaan 

berupa laba ditahan, yakni laba yang belum dibagikan oleh pemegang saham atau 

keuntungan perusahaan yang masih ditahan. Sedangkan dana dari luar perusahaan 

didapatkan dari para kreditur atas pemberian pinjaman berupa hutang (Ahyuni et 

al., 2018). 

Dunia usaha yang semakin berkembang akan mendorong perusahaan 

untuk mampu beradaptasi dan bersaing secara sehat agar dapat mempertahankan 

kelangsungan usahanya pada masa yang akan datang. Sumber dana bagi 

perusahaan ada dua yaitu internal dan eksternal, dana yang berasal dari internal 

yaitu laba ditahan sedangkan dana yang berasal dari eksternal adalah hutang. 

Kebijakan hutang merupakan suatu solusi dari masalah keagenan yang terjadi 

karena terdapat free cash flow yang dihasilkan oleh perusahaan. Free cash flow 

(arus kas bebas) merupakan kas perusahaan yang akan didistribusikan kepada 

kreditur atau pemegang saham dan kas setelah pajak perusahaan yang dihasilkan 
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dari kegiatan operasi yang telah dikurangi dengan biaya operasional dalam belanja 

modal atau investasi pada periode akuntansi (Panjaitan et al., 2019). 

Menurut Astuti (2014) sumber dana dari kreditur merupakan hutang bagi 

perusahaan. Hutang bagaikan dua sisi mata uang bagi perusahaan yaitu memiliki 

dampak positif maupun dampak negatif. Pada tingkat tertentu, hutang mampu 

menciptakan suatu sistem pengawasan terhadap perusahaan serta dapat digunakan 

untuk penghematan pajak sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Pada 

awalnya tujuan perusahaan hanyalah berorientasi pada keuntungan yang 

sebanyak-banyaknya. Tujuan ini mengakibatkan perusahaan harus mengorbankan 

keuntungan jangka panjang untuk memperoleh keuntungan yang tinggi pada 

jangka pendek. Keuntungan pada jangka pendek maupun jangka panjang memiliki 

peranan yang penting bagi kehidupan perusahaan (Handayani, 2017). 

Perusahaan membutuhkan pendanaan eksternal dalam menjalankan 

kegiatan operasionalnya. Tanpa adanya pendanaan eksternal, maka aktivitas usaha 

tidak dapat dijalankan dengan baik. Modal berasal dari kekayaan yang dimiliki 

perusahaan tersebut maupun pendanaan dari luar perusahaan.  Adanya modal yang 

cukup memungkinkan perusahaan dapat beroperasi seekonomis mungkin 

sehingga perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan. Namun diharapkan 

perusahaan juga memiliki jumlah hutang yang tidak terlalu besar dibandingkan 

dengan modal yang dimiliki, karena apabila penggunaan hutang lebih besar 

dibandingkan dengan modal sendiri maka dapat mengganggu pertumbuhan 

kinerja perusahaan dan pertumbuhan harga saham bahkan semakin besar risiko 

terjadi kebangkrutan sebagaimana fenomena yang mendasari penelitian ini 

bahwasannya ada perusahaan property yang mengalami masalah keuangan serius 

setelah beberapa kali mengalami kegagalan pembayaran bunga obligasi yang 
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diterbitkannya. Perusahaan mengalami masalah kesulitan likuiditas akibat 

penurunan kinerja bisnisnya. Kasus yang terjadi di PT Bakrieland Deveploment 

Tbk (ELTY) terbelit hutang besar. Salah satu hutang yang harus dituntaskan 

segera adalah obligasi konversi atau equity linked bonds sebesar US$ 155 juta 

atau setara 2.07 triliun yang telah jatuh tempo pada 23 Maret 2015 (Kontan.co.id, 

6 Juni 2015). 

 Menurut Ardika Daud (2015) kepemilikan manajerial adalah situasi 

dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer 

tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, 

keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham 

perusahaan oleh manajer. Kepemilikan manajerial dalam kaitannya dengan 

kebijakan hutang berperan dalam mengendalikan kebijakan keuangan perusahaan 

agar sesuai dengan keinginan pemegang saham atau sering disebut bonding 

mechanism (Diana dan Irianto, 2008). 

 Kebijakan hutang merupakan keputusan perusahaan mengenai kebijakan 

untuk pengambilan dana dari luar perusahaan. Semakin besar biaya yang 

dibutuhkan oleh perusahaan maka semakin sulit untuk menentukan sumber 

pendanaan yang akan dipilih oleh perusahaan (Panjaitan et al., 2019). Sejalan 

dengan penelitian Gitman dan Zutter (2015) mengungkapkan bahwa kebijakan 

yang diambil harus menjadi pilihan terbaik bagi perusahaan yang juga mendukung 

tujuan utama perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan melalui 

peningkatan kekayaan pemilik atau pemegang saham. Namun masalah keagenan 

(agency problem) yang terjadi karena konflik kepentingan (conflict of interest) 

dan informasi asimetris (asymmetry information) antara manajemen dan 

pemegang saham akan menimbulkan biaya agensi (agency cost).  
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Apabila pemegang saham tidak dapat mengatasi semua putusan dan 

aktivitas yang dilakukan oleh manajer, maka akan menjadi suatu ancaman bagi 

pemegang saham dimana manajer akan bertindak demi kepentingannya sendiri, 

bukan untuk kepentingan pemegang saham. Hal inilah yang akan menyebabkan 

timbulnya masalah konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham 

yang sering disebut sebagai konflik keagenan (agency conflict), selain itu dapat 

juga terjadi perbedaan informasi (asymmetric information). Adanya kepemilikan 

saham oleh pihak manajer akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap 

kebijakan yang diambil oleh manajer perusahaan termasuk kebijakan utang. 

Semakin tinggi kepemilikan institusional perusahaan maka akan semakin kecil 

hutang yang digunakan untuk mendanai perusahaan. Hal ini disebabkan karena 

timbulnya suatu pengawasan oleh lembaga institusi lain seperti bank terhadap 

kinerja perusahaan (Bonita dan Pohan, 2017).  

Free cash flow merupakan keuntungan bersih operasional perusahaan 

setelah diperhitungkan dengan investasi modal kerja dan aktiva tetap pada periode 

berjalan dimana free cash flow adalah hak dari pemegang saham sehingga 

investor akan menuntut pembagian dari free cash flow yang ada dalam perusahaan 

tersebut, sedangkan manajer akan berpandangan untuk menggunakannya melalui 

investasi yang dapat menguntungkan mereka (Susilo et al., 2018).  Sedangkan 

penelitian Suryani dan Khafid (2015) mengungkapkan bahwa semakin besar  free 

cash flow yang tersedia dalam perusahaan maka akan semakin sehat perusahaan 

karena memiliki kas yang tersedia sehingga akan memengaruhi perusahaan dalam 

memanfaatkan kebijakan hutang. Hal ini terjadi apabila free cash flow semakin 

tinggi karena perusahaan kurang survive, maksudnya adalah perusahaan tersebut 

kurang aktif dalam memanfaatkan free cash flow dengan maksimal atau 
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perusahaan kurang agresif dalam mencari proyek yang menguntungkan sehingga 

kas yang tersedia masih banyak karena perusahaan hanya memanfaatkan sedikit 

hutang. Dimana keadaan ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan semakin baik 

karena free cash flow mencerminkan kemampuan dimasa yang akan datang.  

Kepemilikan institusional menggambarkan keadaan saham perusahaan 

yang dimiliki oleh institusi. Dimana institusi yang biasanya menjadi pemegang 

saham besar memiliki kekuatan lebih mengontrol dan menyelaraskan kepentingan 

manajer dan pemegang saham. Kepemilikan institusional juga dapat menurunkan 

agency cost (biaya keagenan), hal tersebut karena adanya monitoring yang efektif 

oleh pihak institusional sehingga menyebabkan penggunaan utang menurun. Hal 

ini disebabkan peranan utang sebagai salah satu alat monitoring yang sudah 

diambil alih oleh kepemilikan institusional. Dengan demikian kepemilikan 

institusional dapat mengurangi agency cost of debt (Setiawati dan Raymond, 

2017). Sejalan dengan penelitian Ahyuni et al. (2018) mengungkapkan bahwa 

kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang bertindak 

sebagai monitoring atau pengawasan secara optimal terhadap kinerja manajerial 

dalam mengambilan keputusan. Dengan adanya kehadiran investor institusional 

yang semakin tinggi dapat berperan sebagai agen pengawasan secara efektif 

terhadap kinerja manajer dan adanya kepemilikan institusional ini juga dapat 

mengurangi konflik keagenan, dimana kepemilikan saham dalam suatu 

perusahaan harus fokus demi pengawasan yang dilaksanakan pemilik semakin 

efektif sehingga manajemen akan semakin berhati-hati. 

Ukuran perusahaan (firm size) yaitu bentuk perbandingan besar atau 

kecilnya suatu objek. Dimana ukuran dapat diartikan sebagai alat untuk mengukur 

seperti meter, jangka, norma, dan sebagainya. Sedangkan perusahaan yaitu suatu 
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organisasi yang didirikan oleh sekelompok orang atau badan lain dimana 

kegiatannya adalah untuk melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi 

kebutuhan ekonomi manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran 

perusahaan merupakan suatu skala pengklasifikasian berdasarkan besar kecilnya 

suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau bahkan lebih (Rahma, 2014). 

Dalam mengukur seberapa baik nilai perusahaan dapat ditunjukkan 

melalui harga saham dengan menggunakan price book value (PBV). PBV 

merupakan perbandingan antara harga saham dengan nilai buku dari perusahaan. 

Besarnya nilai PBV dapat dipengaruhi dengan adanya kebijakan yang akan 

diambil oleh perusahaan salah satunya yaitu kebijakan hutang. Kebijakan hutang 

ini dijadikan solusi dari konflik keagenan karena kebijakan hutang ini mampu 

mengimbangi agency cost yang ditimbulkan oleh konflik keagenan itu sendiri.  

Penelitian terkait dengan hubungan kepemilikan institusional terhadap 

kebijakan hutang telah dilakukan oleh Nabela dan Yoandhika (2012) 

menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kebijakan utang. Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Jensen dan Meckling (1976) serta Yeniatie dan Destriana (2010) 

yang menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan institusional, penyelarasan 

dan pengawasan tujuan antara manajemen dan pemegang saham akan semakin 

baik, sehingga dapat mengurangi penggunaan utang perusahaan sebagai salah satu 

alat monitoring agency cost.  

Penelitian mengenai ukuran perusahaan yang dilakukan oleh Akoto dan 

Awunyo (2014) menemukan bahwa hasil ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap kebijakan hutang. Namun, hasil yang berbeda ditemukan oleh 

Margaretha (2014) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
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kebijakan hutang. Penelitian terkait free cash flow yang dilakukan oleh Jaggy dan 

Ferdinand (1999), Indahningrum dan Handayani (2009) menyatakan bahwa free 

cash flow berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan. 

Sementara penelitian Setiana dan Sibagariang (2013) yang menemukan hasil 

positif dan signifikan antara free cash flow terhadap kebijakan hutang. Perbedaan 

yang ditemukan xoleh Narita (2012) menyatakan bahwa free cash flow tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

Penelitian ini menggunakan variabel moderasi yaitu kebijakan dividen. 

Kebijakan dividen adalah keputusan yang sangat penting dalam perusahaan. 

Kebijakan ini akan melibatkan dua pihak yang memiliki kepentingan berbeda 

yaitu pihak pertama, para pemegang saham dan pihak kedua yaitu manajemen 

perusahaan itu sendiri (Lestari et al., 2019). Kebijakan dividen dalam penelitian 

ini sebagai variabel moderasi yang digunakan untuk melihat apakah dengan 

adanya pembayaran dividen kepada pemegang saham akan memperkuat atau 

memperlemah hubungan antara free cash flow, kepemilikan institusional, dan 

ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang (Sulhan dan Nurillah, 2018). 

Berdasarkan penelitian Fransiska et al. (2016) mengungkapkan bahwa kebijakan 

dividen berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan hutang, dimana 

semakin tinggi dividen akan semakin tinggi pula tingkat penggunaan hutang. 

Kebijakan dividen adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan 

pendanaan perusahaan. 

Beberapa pembahasan mengenai kebijakan hutang yang berkaitan dengan 

pihak manajemen atau para investor dalam pengambilan keputusan pendanaan, 

dalam hal ini adalah perusahaan membutuhkan pendanaan eksternal untuk 

menjalankan kegiatan operasionalnya. Tanpa adanya pendanaan eksternal, maka 
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aktivitas usaha tidak dapat dijalankan dengan baik. Serta melihat 

ketidakkonsistenan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti 

terdahulu tentang free cash flow, kepemilikan institusional, dan ukuran 

perusahaan yang menyatakan perbedaan hasil penelitian terhadap kebijakan 

hutang, maka peneliti ingin menguji kembali variabel-variabel yang digunakan 

oleh peneliti apakah terdapat perbedaan dari hasil penelitian terdahulu. Merujuk 

pada hal tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ 

Pengaruh Free Cash Flow, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang Dengan Kebijakan Dividen 

Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Perusahaan Property dan Real 

Estated yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018)”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah free cash flow berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang? 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

hutang? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang? 

4. Apakah kebijakan dividen memoderasi hubungan antara free cash flow 

dengan kebijakan hutang? 

5. Apakah kebijakan dividen memoderasi hubungan antara kepemilikan 

institusional dengan kebijakan hutang? 

6. Apakah kebijakan dividen memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan 

dengan kebijakan hutang? 
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C. Hipotesis 

1. Free Cash Flow berpengaruh terhadap Kebijakan Hutang 

Free cash flow merupakan gambaran dari arus kas yang tersedia untuk 

perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Dimana semakin besar free cash flow 

yang tersedia dalam suatu perusahaan maka perusahaan tersebut akan semakin 

sehat karena kas yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk kebijakan hutang 

perusahaan (Oktariyani dan Hasanah, 2019). Free cash flow merupakan kas 

setelah pajak perusahaan yang telah dihasilkan dari kegiatan operasi dan telah 

diperhitungkan atau dikurangi dengan biaya operasional dalam belanja modal atau 

investasi dalam suatu periode akuntansi yang dapat didistribusikan kepada 

kreditur atau pemegang saham (Panjaitan et al., 2019). 

Free cash flow atau alur kas bebas dalam suatu perusahaan dapat 

mencerminkan keleluasan perusahaan dalam melakukan investasi tambahan, 

melunasi hutang, membeli saham treasury atau bahkan menambah likuiditas 

karena semakin tinggi free cash flow yang dimiliki oleh perusahaan maka ukuran 

perusahaan akan semakin besar dan nilai perusahaan akan semakin tinggi 

sehingga akan berkaitan dengan penggunaan hutang dalam aktivitas 

operasionalnya (Ahyuni, 2018).  Berdasarkan uraian di atas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Free Cash Flow berpengaruh negatif terhadap Kebijakan Hutang 

2. Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Kebijakan Hutang 

Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam 

meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham dan 

manajer. Dimana semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien 

pemanfaatan aktiva perusahaan (Lestari et al., 2019). Kepemilikan institusional 
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yang besar akan memiliki kekuatan suara yang besar dalam upaya meningkatkan 

nilai perusahaan dan kemakmuran pemegang saham sehingga dapat memengaruhi 

kebijakan manajemen dalam perusahaan untuk meningkatkan atau mengurangi 

tingkat hutang yang dimiliki (Abdurrahman et al., 2019). Berdasarkan uraian di 

atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Kebijakan 

Hutang 

3. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kebijakan Hutang 

Ukuran perusahaan adalah jumlah aset perusahaan yang telah dimiliki 

untuk menggambarkan tinggi rendahnya kegiatan operasional perusahaan, dimana 

besar kecilnya ukuran perusahaan dapat memengaruhi struktur modal yang ada. 

Ukuran perusahaan adalah salah satu hal yang patut dipertimbangkan oleh sebuah 

perusahaan dalam menentukan kebijakan hutangnya karena ukuran perusahaan 

yang besar akan memiliki sumber daya pendukung yang besar pula untuk 

dibandingkan dengan ukuran perusahaan yang kecil (Mardiyati et al., 2018).  

Menurut Susanto (2011) menyatakan bahwa ukuran perusahaan menjadi 

faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan tingkat hutang perusahaan. 

Perusahaan-perusahaan besar cenderung lebih mudah untuk memperoleh 

pinjaman dari pihak ketiga, karena adanya kemampuan mengakses yang dimiliki 

kepada pihak lain atau jaminan yang dimiliki berupa aktiva bernilai lebih besar 

dibandingkan perusahaan kecil. Besar kecilnya suatu perusahaan sangat 

berpengaruh terhadap struktur modal yang dimiliki terutama yang berkaitan 

dengan kemampuan dalam memperoleh pinjaman. Berdasarkan uraian di atas, 

maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh Positif terhadap Kebijakan Hutang 
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4. Kebijakan Dividen Memoderasi Hubungan Antara Free Cash Flow 

Dengan Kebijakan Hutang 

Permasalahan free cash flow akan terjadi apabila tingkat pertumbuhan 

suatu perusahaan rendah sehingga net present value (NPV) akan menjadi positif. 

Jadi, perusahaan yang memiliki pertumbuhan rendah akan menggunakan NPV 

yang negatif untuk melakukan investasi pada suatu proyek, sehingga akan 

memberikan suatu manfaat bagi manajer baik dalam bentuk uang atau imbalan 

lainnya, namun hal tersebut akan menurunkan kinerja sebuah perusahaan (Jensen, 

1986). Dengan demikian kebijakan dividen merupakan suatu kebijakan yang 

dipandang sebagai keputusan yang urgent dalam perusahaan, karena kebijakan 

tersebut menyangkut pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Dengan 

adanya kebijakan dividen yang urgent dalam suatu perusahaan diharapkan bagi 

para pemegang saham untuk mengambil suatu keputusan yang tepat yaitu 

pendanaan dari luar perusahaan dalam hal ini kebijakan hutang yang merupakan 

keputusan sangat penting dalam perusahaan karena kebijakan hutang adalah salah 

satu bagian dari kebijakan pendanaan perusahaan dan juga kebijakan yang diambil 

oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan bagi 

perusahaan sehingga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas operasional 

perusahaan.  

Kebijakan dividen juga merupakan hubungan kebijakan pendanaan 

perusahaan, dimana dividen yang dibayarkan adalah laba ditahan yang telah 

ditentukan. Semakin besar nominal free cash per share suatu perusahaan maka 

semakin besar pula tingkat dividend payments yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan. Hal ini terjadi karena perusahaan memiliki angka free cash per share 

yang semakin besar sehingga lebih cenderung menunjukkan bahwa perusahaan 
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tersebut memiliki nilai ukuran yang semakin besar, dimana kemungkinan dalam 

melakukan pembayaran dividen akan semakin besar (Putra dan Yusra, 2019). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4: Diduga Kebijakan Dividen Memoderasi Hubungan Antara Free Cash 

Flow dengan Kebijakan Hutang  

5. Kebijakan Dividen Memoderasi Hubungan Antara Kepemilikan 

Institusional dengan Kebijakan Hutang 

Perusahaan yang akan melakukan pembayaran dividen yang tinggi dapat 

mengurangi agency cost, sehingga keberadaan institusi tersebut dipandang tidak 

dibutuhkan lagi karena adanya mekanisme monitoring (Sari dan Budiasih, 2016).  

Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham oleh investor 

institusional seperti bank, perusahaan investasi maupun perusahaan dan lembaga 

lain. Adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan 

yang optimal, dimana mekanisme monitoring tersebut akan menajmin 

kemakmuran peningkatan pemegang saham (Widiari dan Putra 2017). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H5: Diduga Kebijakan Dividen Memoderasi Hubungan Antara 

Kepemilikan Institusioal dengan Kebijakan Hutang 

6. Kebijakan Dividen Memoderasi Hubungan Antara Ukuran Perusahaan 

dengan Kebijakan hutang 

Ukuran perusahaan merupakan indikator kinerja perusahaan bagi setiap 

investor, dimana ukuran perusahaan biasanya dinilai besarnya aset yang dimiliki 

oleh perusahaan tersebut. Apabila perusahaan memiliki total aset yang lebih besar 

maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang 

besar dengan kinerja yang berkembang (Aji dan Majidah, 2018). Ukuran 



13 
 

 
 

perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total aset perusahaan sesuai dengan 

laporan keuangan terakhir perusahaan. Dimana perusahaan yang memiliki total 

aset yang besar akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sudah mencapai 

tahap yang diinginkan. Sehingga aliran kasnya menjadi positif karena tidak 

banyak kebutuhan dana yang digunakan untuk investasi sebab dianggap memiliki 

prospek yang kurang baik dalam jangka waktu yang relatif lama. Dengan 

demikian, kondisi ini akan menguntungkan bagi para pemegang saham dalam hal 

pembagian dividen.  

Ukuran perusahan sering dilihat dari segi besarnya total aset karena 

dengan hal tersebut akan mencerminkan posisi kedudukan perusahaan dimana 

investor dan calon investor lebih tertarik pada perusahaan yang memiliki tingkat 

total aset yang tinggi atau besar (Wijaya, 2017). Berdasarkan uraian di atas, maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H6: Diduga Kebijakan Dividen Memoderasi Hubungan Antara Ukuran 

Perusahaan dengan Kebijakan Hutang 

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel merupakan suatu definisi yang 

menjabarkan variabel tertentu yang timbul dalam suatu penelitian kedalam 

indikator yang lebih terperinci (Handayani, 2017). Variabel-variabel dalam 

penelitian ini yang akan diteliti adalah sebagai berikut: variabel dependen yaitu 

kebijakan hutang, variabel independen yaitu free cash flow, kepemilikan 

institusional, dan ukuran perusahaan. Selanjutnya variabel moderasi yaitu 

kebijakan dividen. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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a. Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel output, konsekuen, atau terikat 

yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas 

(Sugiyono, 2019:39). Oktariyani dan Hasanah (2019) mengungkapkan bahwa 

kebijakan hutang adalah kebijakan pendanaan perusahaan dengan 

menggunakan modal yang berasal dari hutang yang dilakukan oleh pihak 

manajemen untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. Kebijakan 

utang dalam penelitian ini menggunakan debt ratio sebagai berikut: 

           
                

           
 

b. Variabel Independen 

Variabel independen atau sering disebut variabel stimulus, predictor, 

atau bebas merupakan variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2018:39). Dalam 

penelitian ini variabel independen ada tiga dengan rincian sebagai berikut: 

1) Free Cash Flow 

Free cash flow adalah arus kas yang tersedia untuk didistribusikan 

kepada para pemodal (baik pemegang saham maupun pemegang obligasi) 

setelah perusahaan melakukan investasi pada tambahan aktiva tetap, 

peningkatan modal kerja yang diperlukan untuk mempertahankan 

pertumbuhan perusahaan. Free cash flow dapat digunakan untuk 

membayar hutang, pembelian kembali saham, pemabayaran dividen atau 

disimpan untuk kesempatan pertumbuhan perusahaan masa mendatang 

(Husnan dan Pudjiastuti, 2015). Menurut Handoko (2002) variabel free 

cash flow dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:   
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2) Kepemilikan Institusional  

Kepemilikan institusional menggambarkan keadaan saham 

perusahaan yang dimiliki oleh institusi lainnya. Kepemilikan institusional 

adalah kepemilikan saham di perusahaan yang dimiliki oleh lembaga 

keuangan non bank yang mengelola dana atas nama orang lain, seperti 

perusahaan asuransi, investasi, reksadana, dan dana pensiun (Setiawati dan 

Raymond, 2017). Dalam penelitian ini, kepemilikan institusional diukur 

dengan persentase kepemilikan institusi dibandingkan dengan jumlah 

saham perusahaan yang beredar dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut:  

                        
                                    

                         
 

3) Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan besarnya jumlah aset yang dimiliki 

oleh sebuah perusahaan yang menggambarkan tinggi rendahnya kegiatan 

operasional perusahaan. Besar kecilnya perusahaan akan memengaruhi 

struktur modal yang dimiliki (Nafisa et al., 2016. Ukuran perusahaan 

adalah salah satu hal yang harus dipertimbangkan oleh sebuah perusahaan 

dalam menentukan kebijakan hutangnya karena ukuran perusahaan yang 

besar tentu memiliki sumber daya pendukung yang lebih besar jika 

dibandingkan dengan ukuran perusahaan yang lebih kecil. Dalam 

penelitian ini ukuran perusahaan dapat diukur dengan rumus sebagai 

berikut: 

Ukuran Perusahaan = Ln (Total Aktiva Perusahaan) 
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c. Variabel Moderasi 

Variabel moderasi adalah variabel yang memengaruhi dalam hal 

meperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen. Variabel ini dapat dikatakan sebagai variabel independen 

kedua (Sugiyono, 2018:39). Variabel moderasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah sebuah 

keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan 

dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk 

menambah modal guna pembiayaan investasi dimasa yang akan datang (Julita, 

2019). 

Kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan 

dengan keputusan pendanaan perusahaan. Kebijakan dividen dapat diukur 

dengan menggunakan dividend payout ratio (DPR), karena DPR dapat 

menggambarkan perilaku oportunistik manajerial yaitu dengan melihat berapa 

besar keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen 

dan berapa yang disimpan oleh perusahaan (Syamsuddin, 2007:67).  Dalam 

penelitian kebijakan dividen dapat diukur dengan rumus sebagai berikut: 

    
         

          
 

Keterangan: 

DPR   = Dividend payout ratio 

Dividends  = Dividen 

Net Income  = Pendapatan Bersih 
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2.Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan mengambil data keuangan atau 

laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia. Data yang diambil yaitu mulai dari 

tahun 2015-2018, dimana ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu membahas 

variabel bebas (independen) yaitu free cash flow, kepemilikan institusional, dan 

ukuran perusahaan, sedangkan variabel terikat (dependen) yaitu kebijakan 

hutang dengan variabel moderasi yaitu kebijakan dividen. 

E. Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait kebijakan 

hutang dengan memberikan hasil yang beragam, ada yang berpengaruh positif dan 

ada yang berpenagruh negatif bahkan ada yang tidak memiliki pengaruh (tidak 

signifikan). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya telah 

dilakukan terletak pada kebijakan dividen sebagai variabel moderasi antara free 

cash flow, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan. Kebijakan dividen 

merupakan sebuah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir 

tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau bahkan 

laba ditahan guna menambah modal dalam melakukan pembiayaan investasi pada 

masa yang akan datang. Beberapa hasil pengujian dan penelitian terdahulu dapat 

dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:  

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Astuti 

(2014) 

Pengaruh Kepemilikan 

Institusional, Profitabilitas, 

Ukuran Perusahaan Terhadap 

Kebijakan Hutang Perusahaan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh terhadap 
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Di Indonesia. kebijkan hutang sedangkan 

profitabilitas dan ukuran 

perusahaan berpengaruh 

positif terhadap kebijakan 

hutang. 

2. Suryani 

dan Khafid 

(2015) 

Pengaruh Free Cash Flow, 

Pertumbuhan Perusahaan, 

Kebijakan Dividen dan 

Ukuran Perusahaan Terhadap 

kebijakan Hutang Pada 

Perusahaan Manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 

2013. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

terdapat satu variabel yaitu 

kebijakan dividen yang 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kebijakan hutang. 

Sedangkan tiga variabel 

independen lainnya yaitu 

free cash flow, 

pertumbuhan perusahaan, 

dan ukuran perusahan 

menunjukkan pengaruh 

yang tidak signifikan 

terhadap kebijakan hutang. 

3. Prathiwi 

dan 

Yadnya 

(2017) 

Pengaruh Free Cash Flow, 

Struktur Aktiva, Kebijakan 

Dividen Dan Operating 

Leverage Terhadap Kebijakan 

Hutang Pada Perusahaan 

Pertambangan Batu Bara 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2012-2016. 

Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah 

dilakukan telah ditemukan 

bahwa variabel bebas yaitu 

free cash flow, risiko bisnis, 

dan profitabilitas 

berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan hutang. 

4. Bonita dan 

Pohan 

(2017) 

Pengaruh Kepemilikan 

Manajerial, Kepemilikan 

Institusional, Kebijakan 

Dividen, Struktur Aset, 

Profitabilitas, Pertumbuhan 

Perusahaan, Risiko Bisnis, 

Dan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Kebijkan Hutang 

Pada Peruisahaan Non 

Keuangan Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

profitabilitas dan ukuran 

perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap 

kebijakan hutang. 

5. Ahyuni et 

al. (2018) 

Pengaruh Free Cash Flow, 

Return On Asset (ROA) Dan 

Kepemilikan Institusional 

Terhadap Kebijakan Hutang 

(Studi Empiris Pada 

Perusahaan  Property Dan 

Real Estate Yang Listed Di 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara 

parsial free cash flow tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan hutang. 

Return on asset (ROA) 

berpengaruh negatif dan 
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Bursa Efek Indonesia Tahun 

2014-2016). 

signifikan terhadap 

kebijakan hutang. 

Sedangkan kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh terhadap 

kebijakan hutang.   

6. Panjaitan 

et al. 

(2019) 

Pengaruh Free Cash Flow, 

Struktur Asset, Risiko Bisnis, 

Dan Profitabilitas Terhadap 

Kebijakan Hutang.  

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa free 

cash flow, struktur aktiva, 

kebijakan dividen  dan 

operating leverage secara 

simultan berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kebijkan hutang 

pada perusahaan 

pertambangan batu bara 

yang terdaftar di BEI 

periode 2012-2016. 

Namun, secara parsial free 

cash flow, kebijakan hutang 

dan operating leverage 

tidak berpengaruh terhadap 

kebijkan hutang.  

 Sumber: Data Diolah, 2019 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Beberapa penelitian terdahulu masih terjadi perbedaan hasil penelitian 

mengenai kebijakan hutang. Berdasarkan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan 

sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui free cash flow berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan hutang. 

b. Untuk mengetahui kepemilikan institusional berpengaruh negatif 

terhadap kebijakan hutang. 

c. Untuk mengetahui ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

kebijakan hutang. 
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d. Untuk mengetahui kebijakan dividen memoderasi hubungan antara free 

cash flow dengan kebijakan hutang. 

e. Untuk mengetahui kebijakan dividen memoderasi hubungan antara 

kepemilikan institusional dengan kebijakan hutang. 

f. Untuk mengetahui kebijakan dividen memoderasi hubungan antara 

ukuran perusahaan dengan kebijakan hutang. 

2. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat teoretis merupakan penelitian untuk menyempurnakan teori 

dalam hubungannya dengan pengaruh atas adanya kebijakan hutang. 

Setiawati dan Raymond (2017) mengungkapkan bahwa kebijakan hutang 

termasuk kebijakan pendanaan perusahaan yang berasal dari dana 

eksternal. Dimana semakin tinggi nilai proporsi hutang maka semakin 

tinggi pula nilai perusahaan. Hal ini berkaitan dengan keuntungan dari 

pengurangan pajak akibat bunga yang dibayarkan dari penggunaan 

hutang tersebut dapat mengurangi penghasilan yang terkena pajak. 

b. Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahun peneliti mengenai pengaruh free cash flow, kepemilikan 

institusional dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang 

dimoderasi oleh kebijakan dividen. Hasil penelitian ini juga diharapkan 

akan memberikan masukan bagi setiap perusahan mengenai hal-hal apa 

saja yang dipertimbangkan oleh investor dalam menentukan keputusan 

kebijakan hutang. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 

tambahan literatur bagi peneliti di masa yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Agency Theory 

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan didalam 

teori agensi bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak antara pemegang 

saham (principal) dan manajer (agen) yang mengurus penggunaan dan 

pengendalian sumber daya perusahaan. Masalah keagenan terjadi saat proporsi 

kepemilikan manajer atas saham perusahaan berkurang dari 100% sehingga 

manajer cenderung bertindak untuk memaksimalisasi dirinya dan tidak 

berdasarkan pada maksimalisasi nilai dalam pengambilan keputusan pendanaan. 

Kondisi ini merupakan konsekuensi dari pemisahan fungsi pengelola dengan 

fungsi kepemilikan dimana manajemen tidak menanggung resiko atas kesalahan 

dalam pengambilan keputusan melainkan resiko tersebut akan ditanggung 

sepenuhnya oleh pemegang saham (Indahningrum dan Handayani, 2009).  

Agency theory menjelaskan hubungan kontrak antara principal dengan 

agen. Hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah pada saat pihak-pihak 

yang bersangkutan mempunyai tujuan yang berbeda, pemilik modal menghendaki 

bertambahnya kekayaan dan kemakmuran para pemilik modal, sedangkan manajer 

juga menginginkan bertambahnya kesejahteraan bagi manajer. Dengan demikian 

muncullah konflik kepentingan antara pemilik (investor) dengan manajer (agen). 

Pemilik lebih tertarik untuk memaksimumkan kompensasinya. Kontrak yang 

dibuat antara pemilik dengan manajer diharapakan dapat meminimumkan konflik 

antar kedua kepentingan tersebut (Suryani dan Khafid, 2015). 

Konflik antara manajer dan pemegang saham dapat terjadi apabila terdapat 

free cash flow. Dimana perusahaan tidak lagi mempunyai kesempatan dalam 
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melakukan investasi yang menarik, karena pemegang saham menginginkan free 

cash flow dibagikan kepada mereka dalam bentuk dividen. Sedangkan disisi lain 

manajer cenderung ingin menahan sumber daya termasuk free cash flow sehingga 

manajer mempunyai control atas sumber daya tersebut (Hanafi, 2008). 

B. Pecking Order Theory 

 Pecking order theory merupakan penetapan suatu urutan keputusan 

pendanaan dimana para manajer pertama kali akan memilih untuk menggunakan 

laba ditahan, hutang dan penerbitan saham sebagai pilihan terakhir (Suryani dan 

Khafid, 2015).  Pecking order theory yaitu suatu model struktur pendanaan yang 

mengikuti suatu hirearki yang bersumber dari laba ditahan, hutang dan terakhir 

adalah ekuitas untuk mengisi komposisi struktur modal perusahaan (Ernayani et 

al., 2015).  

Menurut Hidayat (2013) pecking order theory menjelaskan mengapa 

perusahaan-perusahaan yang profitable (menguntungkan) umumnya meminjam 

dalam jumlah yang sedikit. Hal tersebut bukan karena perusahaan mempunyai 

target debt ratio (rasio hutang) yang rendah, tetapi karena memerlukan pendanaan 

dari luar perusahaan yang sedikit. Sedangkan perusahaan yang kurang 

menguntungkan cenderung mempunyai hutang yang lebih besar karena dana 

internal tidak cukup dan utang merupakan sumber eksternal yang lebih disukai.  

Brealy et al, (2006) mengemukakan beberapa asumsi terkait pecking order 

theory yaitu: pertama, perusahaan lebih menyukai pendanaan internal. Kedua, 

perusahaan menyesuaikan rasio pembagian dividen dengan kesempatan investasi 

dan berusaha menghindari perubahan kebijakan dividen yang mendadak. Ketiga, 

kebijakan pembayaran dividen yang cenderung konstan, sedangkan profitabilitas 

dan kesempatan investasi berfluktuasi, sehingga arus kas yang dihasilkan dari 
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operasi perusahaan bisa lebih atau lebih kecil dari keputusan investasi. Keempat, 

apabila perusahaan memerlukan pendanaan eksternal, perusahaan akan 

menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu, dimulai dari penerbitan 

hutang, kemudian obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham hingga 

penerbitan ekuitas baru. 

C. Free Cash Flow 

Free cash flow adalah jumlah arus kas diskresioner suatu perusahaan yang 

dapat digunakan untuk tambahan investasi, melunasi hutang, membeli kembali 

saham perusahaan sendiri (treasury stock) dan menambah likuiditas perusahaan. 

Free cash flow merupakan kas perusahaan yang dapat didistribusikan kepada 

kreditor atau pemegang saham yang tidak digunakan untuk modal kerja (working 

capital) atau investasi pada aset tetap (Widiari dan Putra, 2017). Free cash flow 

sering menjadi pemicu timbulnya konflik kepentingan antara pemegang saham 

dan manajer. Manajemen biasanya lebih tertarik untuk menginvestasikan dana 

pada proyek-proyek yang dapat menghasilkan keuntungan. Namun disisi lain, 

pemegang saham justru mengharapkan dana tersebut dibagikan sehingga akan 

meningkatkan kemakmuran bagi para pemegang saham (Oktariyani dan Hasanah, 

2019). 

Free cash flow berbeda dari laba bersih, setidaknya dalam dua hal, yakni: 

pertama, semua biaya (expense) non kas ditambahkan kembali ke laba bersih 

untuk mendapatkan aliran kas dari operasi, sehingga kemungkinan besar laba 

yang dilaporkan lebih rendah dari aliran kas; dan kedua, free cash flow terhadap 

ekuitas merupakan arus kas residual setelah memenuhi pengeluaran modal dan 

modal kerja yang dibutuhkan, sedangkan laba bersih tidak mencakup keduanya 

(Pramiska, 2016). 
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Menurut Brigham dan Houston (2006) arus kas bebas berbeda dengan arus 

kas bersih dalam dua hal yang penting. Pertama, arus kas bebas mencerminkan 

dana yang tersedia bagi seluruh investor, sedangkan arus kas bersih 

mencerminkan dana yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Konsekuensinya, 

pembayaran kepada pemilik obligasi dan pemegang saham preferen akan 

mengurangi arus kas bersih, tetapi tidak dikurangkan dari arus kas bebas. Kedua, 

free cash flow mencerminkan dana yang tersedia bagi seluruh investor setelah 

mengurangkan investasi yang dibutuhkan demi mempertahankan operasi 

perusahaan yang sedang berjalan.  

D. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional menggambarkan keadaan saham perusahaan 

yang dimiliki oleh institusi. Institusi yang biasanya menjadi pemegang saham 

besar memiliki kekuatan yang lebih untuk mengontrol dan menyelaraskan 

kepentingan manajer dan pemegang saham. Kepemilikan institusional juga dapat 

menurunkan agency cost karena adanya monitoring yang efektif oleh pihak 

institusional menyebabkan penggunaan hutang menurun. Hal ini disebabkan 

peranan hutang sebagai salah satu monitoring yang telah diambil alih oleh 

kepemilikan institusional. Dengan demikian, kepemilikan institusional dapat 

mengurangi agency cost of debt (Setiawati dan Raymond, 2017).    

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, 

institusi keuangan, institusi berbadan hukum, luar negeri, dana perwalian serta 

institusi lainnya pada akhir tahun. Kepemilikan institusional yaitu salah satu 

faktor yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Adanya kepemilikan investor 

institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal 
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terhadap kinerja manajemen, dimana kepemilikan saham mewakili suatu sumber 

kekuasaan yang dapat digunakan dalam mendukung atau sebaliknya terhadap 

kinerja manajemen (Kartika, 2009). 

Kepemilikan institusional memiliki peranan dalam menekan hutang yang 

digunakan oleh perusahaan, dimana pengawasan yang kuat akan membatasi 

perilaku manajer dalam menggunakan hutang sehingga semakin aktif pengawasan 

pemilik institusional maka akan menurunkan hutang perusahaan yang akan 

menjauhkan perusahaan pada kebangkrutan yang dapat menurunkan nilai 

perusahaan. Allah berfirman dalam dalam QS An-Nisa/4: 29. 

ىَ تجَِازَجً عَيْ  ْْ ٰٓ اىَْ تكَُ الكَُنْ تيٌَْكَُنْ تاِلْثاَغِلِ اِلََّ َْ ا اهَْ ْْٰٓ ا لََ تأَكُْلُ ْْ تسََاضٍ يٰٰٓايَُِّاَ الَّرِيْيَ اٰهٌَُ

ٌْكُ  َ كَاىَ تِكُنْ زَحِيْوًاهِّ
ًْفسَُكُنْ ۗ اىَِّ اّللّٰ ا اَ ْْٰٓ ُ لََ تقَْتلُ َّ نْ ۗ   

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang 

kepadamu”.  

Ayat di atas menjelaskan mengenai memakan harta dan larangan memakan 

harta yang berada ditengah masyarakat dengan bathil itu mengandung makna 

larangan melakukan transaksi/perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat 

pada kesuksesan malah mengantarkan kepada kehancuran, seperti praktik-praktik 

riba, jual beli yang mengandung penipuan dan lain-lain. Ayat tersebut juga 

menekankan keharusan dalam mematuhi peraturan-peraturan yang telah 

ditetapkan dan tidak melakukan hal-hal yang bathil yaitu pelanggaran terhadap 

ketentuan agama atau persyaratan yang telah disepakati. Selanjutnya ayat diatas 
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juga menekankan keharusan adanya kedua belah pihak atau biasa disebut dengan 

an taradhin minkum. Walaupun kerelaan kadang tersembunyi dilubuk hati, 

indikator dan tanda-tandanya sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang 

digunakan hukum dalam alat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk yang 

digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan (Quraish Shihab, 2009:497-499).  

Ayat tersebut juga menjelaskan tentang investasi yang harus dilakukan 

sesuai dengan hukum syariah yang berlaku. Dimana investasi harus memberikan 

kontribusi yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar 

terutama bagi generasi yang akan datang. 

E. Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan menggambarkan tentang seberapa besar atau 

banyaknya aset yang dimiliki perusahaan hingga seberapa besar rata-rata 

pendapatan yang diperoleh perusahaan tersebut pada tiap tahunnya. Dalam 

menentukan penjualan bersih maka besar kecilnya nilai penjualan akan 

dipengaruhi oleh besar kecilnya biaya variabel dan biaya tetap. Perusahaan dapat 

dikatakan memperoleh penjualan bersih apabila nilai penjualan lebih besar 

dibandingkan biaya variabel dan biaya tetap. Sebaliknya, perusahaan akan 

menerima kerugian apabila nilai penjualan lebih kecil dibandingkan biaya variabel 

dan biaya tetap (Novianto dan Asandimitra, 2017). 

Narita (2011) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan secara langsung 

mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas operasi suatu perusahaan. Dimana 

semakin besar suatu perusahaan maka semakin besar pula aktivitasnya. Oleh 

karena itu, ukuran perusahaan dapat pula dikaitkan dengan besarnya kekayaan 

yang telah dimiliki oleh perusahaan. Besar kecilnya perusahaan sangat 
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berpengaruh terhadap struktur modal, terutama dalam hal memperoleh pinjaman. 

Perusahaan besar yang telah terdiversifikasi, lebih mudah untuk memasuki pasar 

modal, serta menerima penilaian kredit yang lebih tinggi dari bank komersial 

untuk hutang-hutang yang diterbitkan dan membayar tingkat bunga yang lebih 

rendah pada hutangnya (Irawan et al., 2016). Allah berfirman dalam QS Ali 

Imran/3:14. 

الفْعَِّ  َّ ٌْطسََجِ هِيَ الرَُّةَِ  القٌَْاَغِيْسِ الْوُقَ َّ الْثٌَيِيَْ  َّ خِ هِيَ الٌِّسَاۤءِ  ْٰ َِ حِ شُيِّيَ للٌَِّاسِ حُةُّ الشَّ

الًََْْ  َّ هَحِ  َّْ الْخَيْلِ الْوُسَ ٍٗ حُسْيُ الْوَاٰبِ َّ ٌْدَ ُ عِ
اّللّٰ َّ ًْياَ ۗ الْحَسْثِ ۗ ذٰلكَِ هَتاَعُ الحَْيْٰجِ الدُّ َّ عَامِ   

Terjemahnya: 

“Dijadikan indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang 

diinginkan, berupa wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis 

emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. 

Itulah kesenangan hidup di dunia dan sisi Allah-lah tempat kembali yang 

baik (surga)”. 

Ayat tersebut menjelaskan tentang manusia yang fitrahnya cinta kepada 

apa yang diinginkan. Akan tetapi semua itu adalah kesenangan hidup di dunia 

yang fana. Tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan kemurahan Allah 

kepada hamba-hambanya yang berjuang di jalan Allah dan akan kembali 

kepadanya di akhirat kelak (Quraish Shihab). Ayat tersebut telah menjelaskan 

tentang kekeliruan pandangan orang kafir terhadap harta, anak-anak, serta 

penyimpangan mereka terhadap kebenaran, maka dalam ayat ini dijelaskan dari 

segi kekeliruan mereka yang disebabkan oleh harta dan anak yang dijadikan 

tumpuan harapan mereka. 

Manusia yang keliru menjadikan harta dan anak sebagai tujuan hidupnya, 

dimana menganggap semua kekayaan adalah menyenangkan manusia dan sangat 

dicintainya. Sebenarnya hal tersebut bukanlah suatu larangan untuk mencintai 
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benda-benda tersebut melainkan manusia tidak dapat terhindar dari mencintainya. 

Harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia dianggap adalah segalanya yang 

berarti mereka menguasai.  

Berkuasa adalah salah satu kesempurnaan, dan kesempurnaan itulah yang 

diinginkan oleh setiap manusia. Sebagaimana harta yang berlimpah akan 

menggoda hati manusia serta menyibukkan mereka sepanjang hari untuk 

mengurusnya. Terkait dengan ukuran perusahaan dimana semakin besar 

perusahaan maka akan semakin besar modal yang dibutuhkan, sesuai dengan ayat 

tersebut maka diharapkan para pemegang saham dalam perusahaan tersebut dapat 

menggunakan modalnya dengan baik untuk kegiatan operasionalnya. Besar 

kecilnya perusahaan sangat berpengaruh terhadap struktur modalnya terutama 

dalam hal memperoleh pinjaman. 

Menurut Gitman dan Zutter (2012) ukuran perusahaan merupakan 

besarnya asset perusahaan yang memungkinkan tingkat leverage perusahaan akan 

lebih besar daripada perusahaan yang lebih kecil. Maka dapat disimpulkan bahwa 

ukuran perusahaan yaitu mempengaruhi struktur modal didasarkan pada 

kenyataan bahwa semakin besar suatu perusahaan maka tingkat pertumbuhan 

yang dimiliki semakin tinggi, sehingga perusahaan lebih bersedia untuk 

mengeluarkan saham baru dan juga cenderung menggunakan jumlah pinjaman 

yang meningkat. Penelitian Nuraina dan Elva (2012) mengungkapkan bahwa 

semakin besar ukuran perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan maka 

dibutuhkan dana yang semakin besar. Namun, dana yang besar juga cenderung 

dibutuhkan oleh perusahaan besar yang sedang bertumbuh dan berkembang. 

Akibatnya, penggunaan utang dibutuhkan sebagi salah satu sumber pendanaan 

eksternal bagi perusahaan itu sendiri.  
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F. Kebijakan Hutang 

Kebijakan hutang adalah kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen 

dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan dari luar perusahaan sehingga 

dapat digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan (Setiawati dan 

Raymond, 2017). Tidak sedikit yang beranggapan bahwa penggunaan hutang 

akan menjadi lebih aman daripada menerbitkan saham baru, apabila suatu 

perusahaan berekspansi, perusahaan tersebut pasti akan membutuhkan modal 

yang berasal dari hutang maupun ekuitas. Kebijakan hutang merupakan cara 

bagaimana perusahaan memanfaatkan fasilitas pendanaan dari luar, agar jumlah 

penggunaannya dapat memanimalisir besarnya risiko yang mungkin terjadi 

(Prathiwi dan Yadnya, 2017). Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah/2:245. 

 
ػُُۖ ُ يثَْص  َّ ُ يقَْثِطُ 

اّللّٰ َّ ٰٓ اظَْعَافاً كَثِيْسَجً ۗ َٗ َٗ لَ َ قسَْظًا حَسٌَاً فيَعُٰعِفَ هَيْ ذَا الَّرِيْ يقُْسِضُ اّللّٰ

ىَ  ْْ َِ تسُْجَعُ الِيَْ َّ  

Terjemahnya:  

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik 

(menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatkan 

gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan 

Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu 

dikembalikan”. 

Ayat di atas menjelaskan mengenai pemberian pinjaman kepada orang 

yang membutuhkannya atau menafkahkan untuk mendapatkan keuntungan, dalam 

dalil dari Al-Hadis adalah apa yang diriwayatkan dari Abu Rafi‟, bahwa Nabi saw 

pernah meminjam seekor unta milik lelaki tersebut. Abu Rafi‟ kembali kepada 

beliau lalu berkata, “Berikan saja kepadanya, sesungguhnya orang terbaik adalah 

orang baik dalam mengembalikan hutangnya”.  
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Ayat di atas menjelaskan tentang hutang yang dilakukan sesuai dengan 

hukum syariah yang dijelaskan dalam ayat tersebut dimana kegiatan berhutang 

yang memberi kontribusi akan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan 

sekitar, terutama generasi saat ini. 

Dari Abu Hurairah R.A. bahwa Nabi Muhammad saw bersabda: 

مِ الْقِياَهَحِ  هَيْ ًفََّسَ  ْْ ٌَُْ كُسْتحًَ هِيْ كُسَبِ يَ ُ عَ ًْياَ ًفََّسَ اللَّّ عَيْ هُؤْهِيٍ كُسْتحًَ هِيْ كُسَبِ الدُّ

 ُ هَيْ سَتسََ هُسْلوًِا سَتسٍََُ اللَّّ َّ الآخِسَجِ  َّ ًْياَ  َِ فىِ الدُّ ُ عَليَْ هَيْ يسََّسَ عَلىَ هُعْسِسٍ يسََّسَ اللَّّ َّ

الآخِ  َّ ًْياَ  َِ فىِ الدُّ ىِ أخَِي ْْ ىِ الْعَثْدِ هَا كَاىَ الْعَثْدُ فىِ عَ ْْ ُ فىِ عَ اللَّّ َّ سَجِ   

Terjemahnya:  

“Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari 

kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya 

kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang 

memberi kemudahan kepada orang yang mu‟sir (kesulitan membayar 

hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan 

Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong 

saudaranya.” (HR. Muslim no. 2699) 

Hadis tersebut menjelaskan tentang keutamaan seseorang dalam 

memberikan hutang sebagaimana pada sabda beliau shallallahu „alaihi wa sallam: 

“Barangsiapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan kesulitan, 

Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat”. Kitab Tuhfatul 

Ahwadzi (7/261) dijelaskan maksud hadits ini yaitu “memberi kemudahan pada 

orang miskin baik mukmin maupun kafir yang memiliki hutang dengan 

menangguhkan atau membebaskan sebagian hutang atau bahkan seluruh 

hutangnya”. Sungguh beruntung sekali seseorang yang telah memberikan 

kemudahan bagi saudaranya yang berada dalam kesulitan dengan izin Allah orang 



31 
 

 
 

seperti ini akan mendapatkan kemudahan di hari yang penuh kesulitan yaitu hari 

kiamat. 

Hadis ini menjelaskan bahwa, kita telah mengetahui dan memahami 

bagaimana hukum berutang atau meminta pinjaman adalah diperbolehkan, dan 

bukanlah suatu yang dicela atau dibenci, dengan tujuan yang baik maka Allah 

akan melipatkan gandakan dari padanya pembayaran atas utang tesebut. Diantara 

tujuan dagang yang terpenting ialah meraih laba, yang merupakan cerminan 

pertumbuhan harta. Laba ini muncul dari proses perputaran modal dan 

pengeporasiannya dalam aksi-aksi dagang dan moneter. 

Dalam islam hutang dikenal dengan istilah Al-qardh yang secara etimologi 

memotong sedangkan dalam artian menurut syar‟i bermakna memberikan harta 

dengan dasar kasih sayang kepada siapa saja yang membutuhkan dan akan 

dimanfaatkan dengan benar dimana pada suatu saat nanti harta tersebut akan 

dikembalikan lagi kepada orang yang memberikannya. Ayat tersebut sesuai 

dengan kebijakan yang ambil oleh perusahaan yaitu kebijakan hutang. dalam hal 

ini kebijakan hutang merupakan suatu keputusan pendanaan yang diambil oleh 

perusahaan untuk kelangsungan kegiatan operasionalnya. 

Perusahaan yang sehat akan memilih menggunakan sumber eksternal 

berupa hutang untuk dijadikan sebagai tambahan modalnya. Dana tersebut harus 

digunakan dengan sebaik-baiknya karena suatu saat nanti dana tersebut akan 

dikembalikan. Perusahaan yang memiliki pinjaman suatu saat nanti harus bisa 

melunasinya sesuai dengan kesepakatan yang terjadi. Jika hutangnya sudah jatuh 

tempo maka perusahaan harus melunasi. Oleh sebab itu perusahaan harus mampu 
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mengelola keuangannya dengan baik sehingga hutang yang diambil dapat 

dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Ketika perusahaan tidak mampu 

menggunakan hutangnya maka kemungkinan akan terjadi risiko kebangkrutan. 

Sumber pendanaan perusahaan berasal dari internal dan eksternal. 

Pendanaan internal berasal dari laba ditahan, sedangkan pendanaan eksternal 

berasal dari hutang, penerbitan saham, penerbitan obligasi, dan pinjaman bank 

(Brealey, et al., 2014). Penggunaan hutang sebagai sumber pendanaan perusahaan 

mempunyai dampak positif dan negatif. Menurut Hirt et al., (2011) menyatakan 

bahwa keuntungan penggunaan hutang sebagai sumber pendanaan adalah sebagai 

berikut: 

1. Pembayaran bunga (interest) bersifat mengurangi pajak. 

2. Kewajiban keuangan hutang dengan jelas ditentukan dan bersifat tetap, 

kecuali obligasi dengan tingkat bunga mengambang. 

3. Dalam keadaan ekonomi inflasi, hutang dapat dibayar dengan nilai uang 

yang lebih rendah. Hal ini terjadi karena hutang jangka panjang yang 

dibayar ketika nilai uang telah menurun akibat inflasi. 

4. Penggunaan hutang yang bijaksana dapat mengurangi biaya modal 

perusahaan. Sejauh hutang tidak menambah posisi resiko perusahaan, biaya 

setelah pajak yang rendah dapat membantu perusahaan mengurangi biaya 

pembiayaan tertimbang keseluruhan. 

Kerugian penggunaan hutang sebagai sumber pendanaan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bunga dan nominal pokok ditentukan pada kontrak dan harus dipenuhi 

perusahaan dalam keadaan apapun.  
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2. Perjanjian hutang dapat mengakibatkan pembatasan yang memberatkan 

perusahaan, seperti mempertahankan modal kerja pada tingkat tertentu, 

adanya batas penerbitan hutang dimasa depan, dan mengatur kebijakan 

dividen perusahaan.  

3. Penggunaan hutang yang melebihi titik, yaitu cost of financial distress 

(kondisi penurunan biaya keuangan) lebih besar daripada interest tax shield  

(manfaat pajak atas bunga) yang dapat mengurangi nilai dari saham biasa 

(outstanding coomon stock) perusahaan.  

G. Kebijakan Dividen 

Menurut Sari dan Budiasih (2016) kebijakan dividen menjadi hal yang 

penting dalam perjalanan bisnis, hal ini menuntut manajemen untuk selalu 

memperhatikan pembayaran dividennya. Perusahaan membayar dividen yang 

bertujuan untuk mengurangi masalah keagenan agar kepentingan para pemegang 

saham dapat terpenuhi dan mempertahankan reputasi perusahaan. Kebijakan 

dividen sebagai suatu pedoman yang digunakan untuk menentukan seberapa besar 

uang yang dibagikan sebagai imbal hasil dari hak atas sahamnya berupa dividen. 

Perusahaan tersebut melakukan investasi dengan tujuan mendapatkan hasil baik 

berupa dividen maupun capital gain. Perusahaan akan menanamkan modalnya ke 

pasar modal dengan tujuan mendapatkan pengembalian investasi atau keuntungan.  

 Kebijakan dividen adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan 

pendanaan perusahaan. Jadi aspek utama dari kebijakan dividen perusahaan 

adalah menentukan laba yang tepat antara pembayaran dividen dengan 

penambahan laba ditahan perusahaan (Julita, 2019). Penelitian Sumanti dan 

Mangantar (2015) yang mengungkapkan bahwa kebijakan dividen adalah salah 

satu fungsi seorang manajer keuangan yang mempunyai keistimewaan khusus. 
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Dimana kebijakan dividen adalah satu-satunya peran manajer keuangan yang 

terkait langsung dengan para pemegang saham dengan membayarkan keuntungan 

perusahaan langsung kepada para pemegang saham dibandingkan dengan dua 

fungsi manajer keuangan lainnya dalam hal ini menetapkan investasi dan 

pembiayaan yang hanya terkait dengan perusahaan tersebut. Kebijakan dividen 

dapat diartikan sebagai keputusan untuk membagi laba yang diperoleh perusahaan 

kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan menahan dalam bentuk laba 

ditahan untuk digunakan sebagai pembiayaan investasi pada masa yang akan 

datang (Putra dan Norita, 2016). 

H. Rerangka Pikir 

Kebijakan hutang adalah kebijakan mengenai penambahan atau 

pengurangan utang perusahaan yang diambil oleh pihak manajemen dalam rangka 

memperoleh sumber pembiayaan bagi perusahaan sehingga dapat digunakan 

untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan (Hardiningsih dan Oktaviani, 

2012). Penelitian ini mengacu pada agency theory dan pecking order theory. 

Agency theory menjelaskan tentang perbedaan kepentingan antara agen 

(pengelola) dan prinsipal (pemilik). Suryani dan Khafid (2015) mengatakan 

bahwa hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah pada saat pihak-pihak 

yang bersangkutan mempunyai tujuan yang berbeda.  Dimana pemilik modal 

lebih memilih untuk menambah kekayaan dan kemakmuran para pemilik modal, 

tetapi manajer juga ingin menambah kesejahteraan bagi manajer. Pecking order 

theory merupakan teori struktur modal yang menekankan pada permasalahan 

informasi asimetrik yaitu permasalahan yang menunjukkan bahwa manajemen 

mempunyai informasi yang lebih banyak daripada pemegang saham (Oktariyani 
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dan Hasanah, 2019). Sehingga rerangka konseptual dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Gambar 2.1 Rerangka Pikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menganalisis 

data-data sekunder. Penelitian kuantitatif adalah metode ilmiah atau scientific 

karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang meliputi konkrit (empiris), 

obyektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode kuantitatif juga disebut metode 

discovery, karena metode ini dapat dikembangkan dan ditemukan berbagai iptek 

baru (Sugiyono, 2018:7). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

penelitian assosiatif dimana memiliki hubungan kausalitas. Menurut Sugiyono 

(2018:37) pendekatan kuantitatif yang berbentuk kausalitatif digunakan untuk 

mengetahui hubungan sebab akibat antar dua variabel atau lebih yakni variabel 

yang memengaruhi dan dipengaruhi. 

B. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian deskriptif dan kausalitatif. 

Penelitian deskriptif yaitu penelitian terhadap masalah-masalah yang berkenaan 

dengan fakta-fakta yang terjadi saat ini dari sautu populasi. Sedangkan 

kausalitatif yaitu selain mengukur keakuratan hubungan antara dua variabel atau 

lebih, dan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terkait.  

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 

atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
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kesimpulannya. Populasi merefleksikan seluruh karakteristik atau sifat yang 

dimiliki oleh subjek atau objek tersebut (Sugiyono, 2017:80). Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan property dan real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018.   

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik suatu populasi 

(Sugiyono, 2017:81). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 

metode purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang 

representative sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1) Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. 

2) Perusahaan properti dan real estate yang mempublikasikan laporan 

keuangan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. 

3) Perusahaan yang membagikan dividen kepada pemegang saham setiap 

tahunnya. 

4) Perusahaan yang memberikan informasi tentang adanya kepemilikan oleh 

institusi. 

5) Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selamu tahun 2015-2018. 

Ringkasan mengenai proses pemilihan sampel sesuai dengan kriteria 

yang telah dijelaskan di atas dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 3.1 Prosedur Pemilihan Sampel 

No Kriteria 
Jumlah 

1. Perusahaan property dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2018 

61 
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2. Perusahaan property dan real estate yang 

tidak mempublikasikan laporan keuangan dan 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-

2018 

(7) 

3. Perusahaan yang tidak membagikan dividen 

kepada pemegang saham setiap tahunnya 

(22) 

4. Perusahaan yang tidak memberikan informasi 

tentang adanya kepemilikan oleh institusi 

(3) 

5. Perusahaan yang mengalami kerugian tiap 

tahunnya. 

(7) 

 Jumlah sampel 
22 

 Jumlah tahun penelitian 
4 

 Jumlah unit analisis 
88 

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah, 2019 

Sampel dipilih bagi perusahaan yang terdaftar di BEI selama 4 tahun. 

Sampel tersebut memiliki laporan keuangan yang lengkap dan menyajikan 

data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Ringkasan sampel penelitian 

dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 3.2 Daftar Nama Perusahaan Sampel 

No Kode Perusahaan Jumlah tahun 

penelitian 

1 ADHI PT Adhi Karya Tbk 4 

2 BEST Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk 4 
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3 CTRA Ciputra Development Tbk 4 

4 DUTI Duta Pertiwi Tbk 4 

5 GMTD Gowa Makassar Tourism 

Development Tbk 

4 

6 GWSA Greenwood Sejahtera Tbk 4 

7 JRPT Jaya Real Property Tbk 4 

8 MDLN Modernland Realty Tbk 4 

9 MTLA Metropolitan Land Tbk 4 

10 PWON Pakuwon Jati Tbk 4 

11 RDTX Roda Vivatex Tbk 4 

12 DMAS Puradelta Lestari Tbk 4 

13 GPRA PT Perdana Gapuraprima Tbk 4 

14 JKON PT Jaya Konstruksi Manggala 

Pratama Tbk  

4 

15 LPKR Lippo Karawaci Tbk 4 

16 MKPI PT Metropolitan Kentjana Tbk 4 

17 PTPP PT Pembangunan Perumahan Tbk 4 

18 SMRA Summarecon Agung Tbk 4 

19 SSIA Surya Semesta Internusa Tbk 4 

20 TOTL Total Bangun Persada Tbk 4 

21 WIKA PT Wijaya Karya Tbk 4 

22 WSKT Waskita Karya Tbk 4 

Sumber: Data yang diolah, 2019 
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D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

berupa data kuantitatif yang meliputi data laporan keuangan perusaahan. Data 

dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan lengkap yang terdaftar di 

BEI khususnya pada tahun 2015-2018 yang diperoleh melalui BEI serta situs-

situs yang terkait yang telah menyediakan data mengenai laporan keuangan 

public yaitu www.idx.co.id. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah 

Pusat Referensi Pasar Modal Bursa Efek Indonesia, sehingga data yang diperoleh 

pada penelitian ini adalah data yang telah dicatat oleh BEI dari situs resmi yakni: 

www.idx.co.id. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode dokumentasi 

yaitu menelusuri laporan tahunan yang terpilih menjadi sampel. Laporan tahunan 

diperoleh dari publikasi BEI melalui situs www.idx.co.id periode tahun 2015-

2018.  

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan semua alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan, memeriksa, dan menyelidiki suatu masalah. Bentuk instrumen 

yang digunakan pada penelitian ini yaitu bentuk instrumen dokumentasi dimana 

bentuk ini dikategorikan dalam dua macam yaitu dokumentasi dengan memuat 

garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, dan chek-list yang 

memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Dokumentasi yang 

dimaksud adalah penelusuran data yang telah didokumentasikan oleh perusahaan 

yang bersifat kuantitatif ke beberapa bagian atau divisi perusahaan.  
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G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

memproses variabel-variabel yang ada sehingga menghasilkan suatu hasil 

penelitian yang berguna dan memperoleh suatu kesimpulan (Adnantara dan 

Dewi, 2016). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu program aplikasi 

Statistical for Social Sciences (SPSS) versi 22. Berikut ini adalah analisis dan 

pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut:  

1. Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data tersebut yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum dan generalisasi. Statistik deskriptif dapat 

digunakan saat hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel itu diambil 

(Sugiyono, 2018:147). 

Statistik deskriptif terdiri dari penyajian data melalui tabel, grafik, 

diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean 

(pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan 

penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, dan 

perhitungan persentase. Statistik deskriptif dapat pula digunakan untuk 

mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, 

melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan 

dengan membandingkan rata-rata data sampel atau pupolasi (Sugiyono, 

2018:148). 
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2. Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik harus dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji 

apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

terjadinya estimasi yang bias. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji 

heteroskedastisitas.  

a. Uji normalitas 

  Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah suatu variabel 

normal atau tidak. Normal atau tidaknya berdasar pada patokan distribusi 

normal dari data dengan mean dan standar deviasi yang sama. Jadi uji 

normalitas pada dasarnya melakukan perbandingan antara data penelitian 

dengan data berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi 

yang sama dengan data penelitian.  Model regresi yang baik adalah jika 

distribusi data normal atau mendekati normal.  

  Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data P-Plotof Regression Standarized pada sumbu diagonal 

dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dalam 

penelitian ini uji normalitas dilakukan melalui uji statistik yaitu dilakukan 

dengan pendekatan Kolmogrov-Smirnov. Suatu variabel dikatakan 

normal jika nilai Sig. atau probabilitas pada uji Kolmogorov-Smirnov < 

0,05. Selain itu uji normalitas juga diuji dengan grafik Probability Plot. 

Dari grafik tersebut apabila titik-titik menyebar disekitar garis diagonal 

dan mengikuti arah garis diagonal yang artinya data dalam penelitian ini 

terdistribusi secara normal.  
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b. Uji Multikolinearitas 

  Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independennya. Selanjutnya dijelaskan bahwa deteksi adanya 

multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation 

factor (VIF), dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Jika nilai tolerance < 0, 01 dan nilai VIF > 10, maka terjadi 

multikolinearitas. 

2) Jika nilai tolerance > 0, 01 dan VIF < 10, maka tidak terjadi 

multikolinearitas.  

c. Uji Autokorelasi 

  Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya), dimana jika 

terjadi korelasi maka ada indikasi masalah autokorelasi. Masalah 

autokorelasi akan muncul bila data yang dipakai adalah data runtut waktu 

(time series). Bila data penelitian adalah data kerat lintang, masalah 

autokorelasi akan muncul bila data sangat tergantung pada tempat. 

  Uji autokorelasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara uji Run 

Test. Run test sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat pula 

digunakan untuk menguji apakah antara residual terdapat korelasi yang 

tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka 

dikatakan bahwa residual acak atau random. Run test digunakan untuk 
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melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). 

Adapun hipotesis dasar Run test yaitu: 

H0 : residual (res_1) random (acak) 

HA : residual (res_1) tidak random 

  Dengan hipotesis dasar di atas, maka dasar pengambilan keputusan 

uji statistik dengan Run test sebagai berikut: 

1. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka H0 ditolak 

dan HA diterima. Hal ini berarti data residual terjadi secara tidak 

random (sistematis). 

2. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05, maka H0 diterima 

dan HA ditolak. Hal ini berarti data residual terjadi secara random 

(acak). 

d. Uji heteroskedastisitas 

  Menurut Ghozali (2013: 139) uji heteroskedastisitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ketidaksamaan variance 

dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskesdastisitas atau tidak terjadi heteroskesdastisitas. 

Homoskedastisitas terjadi jika titik-titik hasil pengolahan data antara 

ZPRED dan SRESID menyebar di bawah ataupun di atas titik origin 

(angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang tertentu. 

Heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titiknya mempunyai 

pola yang teratur. 
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3. Pengujian Hipotesis 

a.  Analisis Regresi Linear Berganda 

Pengujian hipotesis terhadap pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen dilakukan dengan menggunakan analisis regresi 

linear berganda. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh 

lebih dari suatu variabel bebas terhadap satu variabel tergantung, baik 

secara parsial maupun simultan. Rumus untuk menguji pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen yaitu: 

                     

Keterangan:  

Y  : Kebijakan Hutang 

α    : Konstanta 

X1   : Free Cash Flow 

X2   : Kepemilikan Institusional 

X3   : Ukuran Perusahaan 

β1 – β3  : Koefisien regresi berganda 

e  : error term 

Regresi moderasi dengan menggunakan perhitungan dengan SPSS 

22 akan diperoleh keterangan atau hasil tentang koefisien determinasi (R2), 

Uji F, Uji t untuk menjawab perumusan masalah penelitian. Berikut ini 

keterangan yang berkenaan dengan hal tersebut, yakni: 

1.  Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa besar 

kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila nilai R
2
 kecil 
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berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen sangat terbatas dan sebaliknya apabila R
2
 besar 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen besar. 

2. Uji F (Uji Simultan) 

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel X1, X2, X3, X1M, 

X2M, dan X3M secara keseluruhan terhadap variabel Y. Untuk menguji 

hipotesis : Ho : b = 0, maka langkah – langkah yang akan digunakan untuk 

menguji hipotesa tersebut dengan uji F adalah sebagai berikut : 

a) Menentukan Ho dan Ha 

Ho : β1 = β2 = β3 = β4= 0 (tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel independen dan variabel dependen) 

Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4= 0 (terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen dan variabel dependen) 

b)  Menentukan Level of Significance 

Level of Significance yang digunakan sebesar 5% atau (α) = 0,05 

c) Melihat nilai F (F hitung) 

d) Melihat F hitung dengan melihat output (tabel anova) SPSS 22 dan 

membandingkannya dengan F tabel. 

e) Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan Ho, dengan 

melihat tingkat probabilitasnya, yaitu : 

Jika Signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak 

Jika Signifikansi > 0,05 maka Ho diterima 

3. Uji t (Uji Parsial) 



47 
 

 
 

Uji t pada dasarnya digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan 

koefisien regresi. jika suatu koefesien regresi signifikan menunjukan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen (explanatory) secara 

individual dalam menerangkan variabel dependen. Untuk menguji koefisien 

hipotesis : Ho = 0. untuk itu langkah yang digunakan untuk menguji 

hipotesa tersebut dengan uji t adalah sebagai berikut : 

1) Menentukan Ho dan Ha 

Ho : β1 = β2 = β3 = β4= 0 (tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel independen dan variabel dependen) 

Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4= 0 ( terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen dan variabel dependen) 

2) Menentukan Level of Significance 

Level of Significance yang digunakan sebesar 5% atau (α) = 0,05 

3) Menentukan nilai t ( t hitung ) 

Melihat nilai t hitung dan membandingkannya dengan t tabel. 

4) Menentukan Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan Ho 

sebagai berikut : 

Jika signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak 

Jika signifikansi > 0,05 maka Ho diterima 

b. Moderated Regression Analysis (MRA) 

Untuk menguji varaibel moderating, maka digunakan uji interaksi. 

Uji interaksi atau sering disebut dengan Moderated Regression Analysis 

(MRA) meruapakan aplikasi khusus regresi linear berganda dimana dalam 

persamaan regresi mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih 

variabel independen). Bentuk persamaannya adalah sebagai berikut: 
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Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4M + β5X1M + β6X2M +β7X3M + e 

Keterangan : 

Y = Kebijakan Hutang 

α  = Konstanta 

X1 = Free Cash Flow 

X2 = Kepemilikan Institusional 

X3 = Ukuran Perusahaan 

M = Kebijakan Dividen 

X1M = interaksi Free Cash Flow dengan Kebijakan Dividen   

X2M = interaksi Kepemilikan Institusional dengan Kebijakan Dividen 

X3M = interaksi Ukuran Perusahaan dengan Kebijakan Dividen 

β1-β7 = Koefisien regresi 

e = error term 

Untuk membuktikan bahwa variabel moderasi yang digunakan 

dalam penelitian memoderasi hubungan variabel independen dan variabel 

dependen, maka perlu diketahui kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Tabel Penentu Moderasi 

No Tipe Moderasi Koefisien 

1 Pure Moderasi b2 Tidak Signifikan 

b3 Signifikan 

2 Quasi moderasi b2 Signifikan 

b3 Signifikan 

3 Homologiser Moderasi (Bukan 

Moderasi) 

b2 Tidak Signifikan 

b3 Tidak Signifikan 

4 Prediktor  b2 Signifikan 

b3 Tidak Signifikan 

Sumber: Ghozali (2016: 214) 
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Keterangan:  

b2: Variabel Kebijakan Dividen 

b3: Variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas (free cash 

flow, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan) dengan 

variabel kebijakan dividen. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian  

1. Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia 

merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda 

dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh 

pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah colonial atau VOC.  

Meskipun pasar modal Indonesia telah ada sejak tahun 1912, 

perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang 

diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal sempat 

mengalaami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti 

perang dunia I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah colonial Belanda 

kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang 

menyebabkan operasi dari Bursa Efek Indonesia tidak dapat berjalan 

sebagaimana mestinya.  

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada 

tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan 

seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan. Tahun 2007 

menjadi titik penting dalam sejarah perkembangan Pasar Modal Indonesia. 

Dengan persetujuan para pemegang saham kedua bursa, BES digabungkan 

kedalam BEJ yang kemudian menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan 

tujuan meningkatkan peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia.  



 

 
 

Bursa Efek Indonesia atau Indonesian Stock Exchange (IDX) merupakan 

pasar modal yang ada di Indonesia dan hasil penggabungan Bursa Efek Jakarta 

(BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). BEI memiliki peran penting sebagai 

sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi yang merupakan salah satu alternatif 

penanaman modal. Bagi perusahaan, Bursa Efek Indonesia membantu 

perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal dengan cara go public yaitu 

kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten 

(perusahaan yang go public) kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang 

diatur oleh UU pasar modal dan peraturan pelaksanaannya (Basir dan 

Fakhruddin, 2005:28).  

Adapun visi dan misi Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut: 

a) Visi: menjadi bursa yang kompetif dengan kredibilitas tingkat dunia. 

b) Misi: menciptakan daya saing untuk menarik investor yang emiten, 

melalui pemberdayaan anggota bursa dan partisipan, penciptaan nilai 

tambah, efisiensi biaya serta penerapan good governance. 

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau pasar modal merupakan tempat 

diperdagangkannya instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih satu tahun). 

Adapun instrumen yang diperdagangkan oleh pelaku pasar modal di Bursa Efek 

adalah surat berharga yang dikenal dengan nama efek. Masing-masing surat 

berharga yang diperdagangkan mempunyai karakter yuridis sendiri-sendiri dan 

diatur oleh peraturan dan ketentuan yang berbeda. Berdasarkan bentuknya, 

menjelaskan efek terbagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut:  



 

 
 

1) Saham, yaitu tanda bukti memiliki perusahaan dimana pemiliknya juga 

disebut sebagai pemegang saham. Bukti bahwa suatu pihak dapat dianggap 

sebagai pemegang saham adalah apabila pihak-pihak tersebut sudah 

tercatat sebagai pemegang saham dalam daftar pemegang saham, saham 

sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu:  

a. Saham preferen, yaitu jenis saham yang memiliki hal terlebih 

dahulu untuk menerima laba dan memiliki laba kumulatif. Hak 

kumulatif adalah hak untuk mendapatkan laba yang tidak 

dibagikan pada satu tahun yang mengalami kerugian, tetapi akan 

dibayar pada tahun yang mengalami keuntungan. 

b. Saham biasa, yaitu jenis saham yang akan menerima laba setelah 

laba bagian saham preferen dibagikan. Menurut Robert Ang (1997) 

saham biasa atau yang sering disebut sebagai saham adalah surat 

berharga sebagai bukti penyertaan atau pemilikan individu maupun 

institusi atau suatu perusahaan. Saham adalah instrumen saham 

yang diperjual-belikan dalam bursa efek. 

2) Obligasi, yaitu tanda bukti perusahaan yang memiliki hutang jangka 

panjang kepada masayarakat yaitu diatas tiga tahun. 

3) Bukti Right, adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu dalam 

jangka waktu tertentu. Harga disini berarti harga yang sudah ditetapkan di 

muka dan bisa disebut harga pelaksanaan atau harga tebusan (strike price 

atau exercise price). Sementara jangka waktu tertentu diartikan kurang 

dari enam bulan sejak diterbitkannya saham tersebut.  



 

 
 

4) Bukti waran, yaitu hak untuk membeli saham pada harga tertentu dalam 

jangka waktu tertentu.  

B. Hasil Penelitian 

1. Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku umum atau generalisasi. Yang termasuk dalam statistik deskriptif adalah 

penyajian data melalui tabel, grafik, perhitungan modus, median, mean, 

perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata. Statistik deskriptif 

dapat dilakukan dengan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui 

prediksi dengan analisis regresi dan membuat perbandingan rata-rata data 

sampel atau populasi. Masing-masing variabel dalam penelitian ini terdiri atas 

variabel dependen (terikat) yaitu: Kebijakan Hutang (Y) dan variabel 

independen (bebas) yaitu Free Cash Flow (X1), Kepemilikan Institusional  

(X2), Ukuran Perusahaan  (X3) serta variabel moderasi Kebijakan Dividen (M). 

Hasil analisis deskriptif disajikan dalam tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabel 4.1 

Hasil Analisis Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Free Cash Flow 88 ,015 ,512 ,10151 ,073906 

Kepemilikan 

Institusional 
88 ,116 2,124 ,63880 ,247195 

Ukuran Perusahaan 88 17,084 32,454 26,61199 4,281060 

Kebijakan Hutang 88 ,042 ,793 ,44747 ,201588 

Kebijakan Dividen 88 ,008 5,953 ,43774 ,884048 

Valid N (listwise) 88     

Sumber: Output SPSS 22 (2019) 

Tabel statistik deskriptif di atas dengan total sampel sebanyak 88 

menunjukkan nilai minimum free cash flow sebesar 0,015 sedangkan nilai 

maksimum sebesar 0,512, serta nilai rata-rata sebesar 0,101. Adapun standar 

deviasinya sebesar 0,073. Kepemilikan institusional menunjukkan nilai 

minimum sebesar 0,116 sedangkan nilai maksimum sebesar 2,124, serta nilai 

rata-rata sebesar 0,638. Adapun standar deviasinya sebesar 0,247. Ukuran 

perusahan menunjukkan nilai minimum sebesar 17.084 sedangkan nilai 

maksimum sebesar 32,454, serta nilai rata-rata 26,611. Adapun standar 

deviasinya senilai 4,281. Variabel dependen atau kebijakan hutang 

menunjukkan nilai minimum sebesar 0,042 sedangkan nilai maksimum sebesar 

0,793, serta rata-rata sebesar 0,447. Adapun standar deviasinya senilai 0,201. 

Sedangkan variabel moderasi, yakni kebijakan dividen menunjukkan nilai 

minimum sebesar 0,008 sedangkan nilai maksimum sebesar 5,953, serta rata-

rata sebesar 0,437. Adapun standar deviasinya senilai 0,884. 

 



 

 
 

2. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukannya teknik analisis regresi linier berganda untuk 

menguji hipotesis, maka lebih dahulu dilaksanakan uji asumsi klasik.  Hal ini 

dilakukan untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias. Pengujian yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik dilakukan untuk 

melihat apakah asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis regresi linier 

terpenuhi, uji asumsi klasik dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, 

variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk 

menguji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Kolomogorov-

Smirnov serta fasilitas Histogram dan Normal Probability Ploy untuk 

mengetahui kenormalan residu dari model regresi.  

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 88 

Normal Parameters
a,b

 Mean -,0097512 

Std. 

Deviation 
,17796941 

Most Extreme Differences Absolute ,093 

Positive ,093 

Negative -,045 

Test Statistic ,093 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,058
c
 



 

 
 

 

D

al

a

m penelitian ini pengujian normalitas secara statistik dilakukan dengan 

menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov. Hasil pengujian normalitas 

sebagaimana yang disajikan pada table diatas diperoleh nilai Sig. Kolmogorov 

Smirnov sebesar 0.058. Nilai ini telah memenuhi syarat uji normalitas, yaitu 

hasil pengujian diperoleh nilai Sig > 0,05, maka asumsi normalitas terpenuhi. 

b. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi 

yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear 

berganda. Multikolinearitas adalah suatu kondisi hubungan linear antara 

variabel independen yang satu dengan yang lainnya dalam model regresi. Salah 

satu cara untuk menguji adanya multikoloniearitas dapat dilihat dari Variance 

Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance. Jika nilai VIF < 10 dan nilai 

tolerance > 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficients
a 

  

Model 

Collinearity Statistics 
Keterangan 

Tolerance VIF 

1 (Constant)    

Free Cash Flow 
,942 1,062 

Non 

multikolinieritas 

Kepemilikan 

Institusional 
,874 1,144 

Non 

multikolinieritas 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber: Data sekunder diolah (2019) 



 

 
 

Ukuran Perusahaan 
,902 1,108 

Non 

multikolinieritas 

    

a. Dependent Variable: Kebijakan Hutang  

 

Hasil uji multikolinearitas yang terdapat pada tabel 4.3 menunjukkan 

bahwa model regresi yang digunakan untuk variable-variabel independen 

penelitian tidak terdapat masalah multikolinearitas. Model tersebut bebas dari 

masalah multikolinearitas karena seluruh variabel menunjukkan nilai Tolerance 

lebih dari 0,1 dan memiliki nlai VIF yang kurang dari 10. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi liniear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada tahun periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Terbebasnya suatu model 

dari autokorelasi dapat dilihat dari nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pada tabel 4.4 di 

bawah ini: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Runs Test 

 

Unstandardiz

ed Residual 

Test Value
a
 -,03131 

Cases < Test Value 44 

Cases >= Test Value 44 

Total Cases 88 

Number of Runs 17 

Z 0,424 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,097 

a. Median 

   Sumber: Data sekunder diolah (2019) 



 

 
 

Dalam penelitian ini pengujian autokorelasis secara statistik dilakukan 

dengan menggunakan uji Run Test. Hasil pengujian normalitas sebagaimana 

yang disajikan pada tabel di atas, diperoleh nilai Run Test sebesar 0,097. Nilai 

ini telah memenuhi syarat uji autokorelasi, yaitu jika hasil pengujian diperoleh 

nilai Sig > 0,05, tidak terjadi autokorelasi antar periode laporan keuangan yang 

digunakan sebagai sampel penelitian. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu 

persamaan regresi terjadi ketidak samaan varians antara residual dari 

pengamatan satu ke pengamatan yang lain atau tidak. Ada tidaknya gejala 

heteroskedastisitas secara grafik dapat dilihat dari penyebaran data yang berupa 

titik-titik, apabila membentuk pola tertentu dan beraturan maka terjadi masalah 

heteroskedastisitas dan sebaliknya jika penyebaran data yang berupa titik-titik 

tidak membentuk pola tertentu dan menyebar diatas dan dibawah sumbu Y 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam uji ini diharapkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

Penelitian ini menggunakan Scatterplot untuk mendeteksi adanya 

heteroskedastisitas. Jika Scatterplot tidak terdapat pola yang teratur, maka 

model regresi telah bebas dari masalah heteroskedastisitas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber: Data sekunder diolah (2019) 

Uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa variansi variabel tidak sama 

untuk semua pengamatan. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastititas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Analisis grafik 

Scatterplots untuk memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu 

model dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model tersebut. Hasil grafik 

scatterplots pada penelitian ini sebagaimana yang disajikan pada gambar di atas 

menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) 

pada sumbu y, atau dengan kata lain sebaran titik-titik tersebut tidak membentuk 

pola tertentu. Hasil ini berarti bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. 

3. Uji Hipotesis 

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H1, H2 dan H3 

menggunakan analisis regresi berganda dengan meregesikan variabel 

independen (Free cash flow, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan) 



 

 
 

terhadap variabel dependen (Kebijakan Hutang), sedangkan untuk uji hipotesis 

H4, H5 dan H6 menggunakan analisis moderasi dengan pendekatan absolute 

residual atau uji nilai selisih mutlak. Pengujian hipotesis dibantu dengan 

menggunakan program SPSS 22. 

a. Regresi Liniear Berganda 

Pengujian hipotesis H1, H2, dan H3 dilakukan menggunakan analisis 

regresi berganda untuk menguji pengaruh free cash flow, kepemilikan 

institusional dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang. Hasil pengujian 

tersebut ditampilkan sebagai berikut: 

1) Uji  Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa besar 

kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila nilai R
2
 kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen sangat terbatas dan sebaliknya. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,568
a
 ,322 ,298 ,16892 

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan , Free Cash 

Flow, Kepemilikan Institusional 

b. Dependent Variable: Kebijakan Hutang 

Sumber: Data sekunder diolah (2019) 

Berdasarkan tabel diatas nilai koefisien determinasi R
2 

(Adjusted R 

Square) pada hasil pengujian menunjukkan nilai 0,298 atau 29,8%. Hasil ini 

mengindikasikan bahwa variabel kebijakan hutang dipengaruhi sebesar 29,8% 



 

 
 

oleh free cash flow, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan. Adapun 

sisanya sebesar 70,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel bebas yang 

diteliti dalam penelitian ini. 

2) Uji F (Uji Simultan)  

Tabel 4.6 

Hasil Uji F (Uji Simultan) 

Sumber: Data sekunder diolah (2019) 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa hasil F hitung sebesar 

13,302 lebih besar dari F tabel sebesar 2,710 (nilai df1=3 dan df2=84, dimana 

k merupakan jumlah variabel independen dan n merupakan jumlah sampel). 

Tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan 

perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. 

Hal ini berarti variabel kebijakan free cash flow, kepemilikan institusional 

dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap kebijakan 

hutang. 

3) Uji t (Uji Parsial) 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengambilan keputusan 

dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien t 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,139 3 ,380 13,302 ,000
b
 

Residual 2,397 84 ,029   

Total 3,536 87    

a. Dependent Variable: Kebijakan Hutang 

b. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan , Free Cash Flow, Kepemilikan 

Institusional 



 

 
 

regresi dengan t tabel sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Jika 

t hitung koefisien regresi lebih kecil dari t tabel, maka variabel independen 

secara individu tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, artinya 

hipotesis ditolak. Sebaliknya jika t hitung lebih besar dari t tabel, maka 

variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen, 

artinya hipotesis diterima. 

Tabel 4.7 

 Hasil Uji t (Uji Parsial) 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dapat dianalisis model estimasi sebagai 

berikut: 

Y1 = -1,717 + 2,313X1 – 0,246X2 – 0,04X3+ e   

 

Persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien konstanta 

bernilai negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa tanpa adanya pengaruh 

variabel free cash flow, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan 

nilai konstan dari kebijakan hutang adalah sebesar -1.717. 

Berdasarkan persamaan diatas dapat diinterpretasikan hipotesis 

penelitian (H1, H2, dan H3) yang telah diajukan seperti di bawah ini: 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) -1,717 ,580  -2,958 ,004 

Free Cash Flow 2,313 ,549 ,390 4,214 ,000 

Kepemilikan 

Institusional 
-,246 ,073 -,322 -3,351 ,001 

Ukuran 

Perusahaan 
-,004 ,004 -,087 -,915 ,363 

a. Dependent Variable: Kebijakan Hutang 



 

 
 

a. Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa variabel free cash flow 

memiliki t hitung sebesar 4,214 > dari t tabel 1,663 (nilai df1=3 dan 

df2=84, dimana k merupakan jumlah variabel independen dan n 

merupakan jumlah sampel) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 

yang lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini 

berarti free cash flow berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan 

hutang. Sehingga hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa free 

cash flow berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan hutang 

terbukti atau diterima.  

b. Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa variabel kepemilikan 

institusional memiliki t hitung sebesar -3,351 < dari t tabel 1,663 (nilai 

df1=3 dan df2=84, dimana k merupakan jumlah variabel independen dan 

n merupakan jumlah sampel) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 

yang lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini 

berarti kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kebijakan hutang. Sehingga hipotesis kedua (H2) yang 

menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kebijakan hutang terbukti atau diterima.  

c. Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa variabel ukuran perusahaan 

memiliki t hitung sebesar -0,915 < dari t tabel 1,663 (nilai df1=3 dan 

df2=84, dimana k merupakan jumlah variabel independen dan n 

merupakan jumlah sampel) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,363  

yang lebih besar dari 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Hal ini 



 

 
 

berarti ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

Sehingga hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang terbukti.  

b. Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA) 

Untuk menguji variabel moderasi, pada H4, H5, dan H6 maka digunakan 

uji interaksi dalam hal ini menggunakan Moderated Regression Analysis 

(MRA). Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan aplikasi khusus 

regresi linier berganda yang dalam persamaan regresinya mengandung unsur 

interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) (Liana, 2009).  

Untuk membuktikan bahwa variabel moderasi yang digunakan dalam 

penelitian memoderasi hubungan variabel independen dan variabel dependen, 

maka perlu diketahui kriteria tabel penentu moderasi yakni; pure moderasi, 

quazi moderasi, Homologiser Moderasi (Bukan Moderasi), dan Prediktor. 

1) Uji Tanpa Interaksi 

Tabel 4.8 

Hasil Uji t (Free Cash Flow dan Kebijakan Dividen) 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2,303 ,606  -3,799 ,000 

Free Cash Flow 2,626 ,577 ,443 4,551 ,000 

Kebijakan 

Dividen 
-,008 ,022 -,035 -,355 ,723 

a. Dependent Variable: Kebijakan Hutang 

Sumber: Data sekunder diolah (2019) 

 

 

 



 

 
 

Tabel 4.9 

Hasil Uji t (Kepemilikan Institusional dan Kebijakan Dividen) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,658 ,052  12,685 ,000 

Kepemilikan 

Institusional 
-,324 ,075 -,425 -4,332 ,000 

Kebijakan Dividen -,019 ,022 -,081 -,828 ,410 

a. Dependent Variable: Kebijakan Hutang 
Sumber: Data sekunder diolah (2019) 

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji t (Ukuran Perusahaan dan Kebijakan Dividen) 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,623 ,137  4,557 ,000 

Ukuran 

Perusahaan 
-,006 ,005 -,137 -1,255 ,213 

Kebijakan Dividen -,010 ,025 -,043 -,395 ,694 

a. Dependent Variable: Kebijakan Hutang 

Sumber: Data sekunder diolah (2019) 

2) Uji Interaksi 

Tabel 4.11 Hasil Uji t (Uji Parsial) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 1,503 1,219  1,233 ,221 

Free Cash Flow -,649 1,315 -,109 -,493 ,623 

Kepemilikan 

Institusional 
,724 ,260 ,949 2,787 ,007 

Ukuran Perusahaan -,085 ,021 -1,798 -4,099 ,000 

Kebijakan Dividen -,355 ,144 -1,558 -2,462 ,516 



 

 
 

Sumber : Output SPSS 22 (2019) 

  

Tabel 4.8 uji tanpa interaksi variabel free cash flow dan kebijakan dividen, 

menunjukkan signifikansi kebijakan dividen sebesar 0,723, Nilai tersebut lebih 

besar dari 0,05 yang berarti bahwa variabel kebijakan dividen tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan hutang. Selanjutnya pada hasil uji MRA regresi dengan 

interaksi pada Tabel 4.11, menunjukkan bahwa interaksi free cash flow dan 

kebijakan dividen diperoleh bahwa t hitung > t tabel , yakni 2,388 > 1,663 df (88-

4) serta tingkat signifikansi 0,019 yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa 

variabel kebijakan dividen merupakan variabel moderasi. Koefisien b2 tidak 

signifikan dan b3 signifikan, maka variabel kebijakan dividen termasuk dalam 

kategori pure moderasi yang artinya bahwa variabel kebijakan dividen termasuk 

variabel moderasi tetapi termasuk variabel independen. Oleh karena itu, hipotesis 

keempat (H4) yang diajukan bahwa kebijakan dividen memoderasi pengaruh free 

cash flow terhadap kebijakan hutang diterima. 

Tabel 4.9 uji tanpa interaksi variabel kepemilikan institusional dan 

kebijakan dividen, menunjukkan signifikansi kebijakan dividen sebesar 0,410, 

Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa variabel kebijakan dividen 

tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Selanjutnya pada hasil uji MRA 

regresi dengan interaksi pada Tabel 4.11, menunjukkan bahwa interaksi 

kepemilikan institusional dan kebijakan dividen diperoleh bahwa t hitung < t tabel 

, yakni -3,857 < 1,663 df (88-4) serta tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil 

X1.M ,386 ,162 ,533 2,388 ,019 

X2.M -2,234 ,579 -3,827 -3,857 ,000 

X3.M ,720 ,183 5,705 3,930 ,000 

a. Dependent Variable: Kebijakan Hutang 



 

 
 

dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel kebijakan dividen merupakan variabel 

moderasi. Koefisien b2 tidak signifikan dan b3 signifikan, maka variabel kebijakan 

dividen termasuk dalam kategori pure moderasi yang artinya bahwa variabel 

kebijakan dividen termasuk variabel moderasi tetapi termasuk variabel 

independen. Oleh karena itu, hipotesis kelima (H5) yang diajukan bahwa 

kebijakan dividen memoderasi pengaruh kempemilikan institusional terhadap 

kebijakan hutang diterima. 

Tabel 4.10 uji tanpa interaksi variabel ukuran perusahaan dan kebijakan 

dividen, menunjukkan signifikansi kebijakan dividen sebesar 0,694, Nilai tersebut 

lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa variabel kebijakan dividen tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Selanjutnya pada hasil uji MRA regresi 

dengan interaksi pada Tabel 4.11, menunjukkan bahwa interaksi ukuran 

perusahaan dan kebijakan dividen diperoleh bahwa t hitung > t tabel , yakni 3,930 

> 1,663 df (88-4) serta tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 

menunjukkan bahwa variabel kebijakan dividen merupakan variabel moderasi. 

Koefisien b2 tidak signifikan dan b3 signifikan, maka variabel kebijakan dividen 

termasuk dalam kategori pure moderasi yang artinya bahwa variabel kebijakan 

dividen termasuk variabel moderasi tetapi termasuk variabel independen. Oleh 

karena itu, hipotesis keempat (H6) yang diajukan bahwa kebijakan dividen 

memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang diterima. 

 

 

 



 

 
 

C. Pembahasan Penelitian 

Hasil pengujian hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini secara 

ringkas disajikan sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis Pernyataan Hasil 

H1 
Free cash flow berpengaruh positif signifikan 

terhadap kebijakan hutang 

Hipotesis 

Diterima 

H2 
Kepemilikan institusioanl berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kebijakan hutang 

Hipotesis 

Diterima 

H3 
Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan hutang 

Hipotesis 

Ditolak 

H4 
Kebijakan dividen memperkuat pengaruh free 

cash flow terhadap kebijakan hutang 

Hipotesis 

Diterima 

H5 

Kebijakan dividen memperlemah pengaruh 

kepemilikan institusional terhadap kebijakan 

hutang 

Hipotesis 

Diterima 

H6 
Kebijakan dividen memperkuat pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap kebijakan hutang 

Hipotesis 

Diterima 

    Sumber: Data sekunder yang diolah, (2019) 

1. Pengaruh Free Cash Flow Terhadap Kebijakan Hutang 

Hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini yaitu pengaruh 

free cash flow terhadap kebijakan hutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel free cash flow berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan 

hutang sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Hubungan yang positif berarti 

apabila free cash flow mengalami penambahan maka kebijakan hutang perusahaan 

juga akan mengalami penambahan nilai untuk kegiatan pendanaan perusahaan dan 

begitu juga sebaliknya. Dengan meningkatkan hutang manajer dapat mengurangi 

kontrol terhadap kas bebas perusahaan sehingga dapat menurunkan biaya agensi 



 

 
 

dan konfilik keagenan yang dapat timbul karena adanya penggunaan free cash 

flow yang berlebihan.  

Hasil penelitian ini mendukung Agency Theory oleh Jensen dan Meckling 

(1976) yang menyatakan bahwa peningkatan hutang dalam perusahaan dinilai 

sebagai solusi dalam mengurangi konflik keagenan yang terjadi diantara manajer 

dengan pemegang saham akibat adanya  free cash flow. Adanya free cash flow 

yang tinggi dalam sebuah perusahaan cenderung memaksa manajemen untuk 

mendistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Disisi lain, 

pihak manajemen cenderung berkeinginan untuk menahan free cash flow agar 

mereka tetap memiliki kendali terhadap kas bebas yang dimiliki oleh perusahaan. 

Akibat adanya pembayaran dividen yang tinggi sehingga memaksa manajemen 

perusahaan untuk mencari tambahan dana dari pihak eksternal dalam hal ini 

adalah hutang agar manajemen tetap dapat merealisasikan rencana investasinya, 

melunasi hutang, membeli saham treasury dan menambah likuiditas. Dengan 

demikian konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham yang terjadi 

diakibatkan oleh keberadaan free cash flow dapat teratasi dengan peningkatan 

hutang. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Indahningrum dan Handayani (2009) yang menyatakan hasil free cash flow 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Setiana dan Sibagariang (2013) bahwa free cash 

flow berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. 

  



 

 
 

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kebijakan Hutang 

Hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh 

kepemilikan institusional terhadap kebijakan hutang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kebijakan hutang sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. 

Hasil penelitian ini berarti kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi 

tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pendanaan hutang, hal ini 

disebabkan adanya pihak investor institusi yang bertindak sebagai pihak 

monitoring dan hanya sebatas pengawas atas kinerja perusahaan, dan kepemilikan 

saham dari pihak institusi pada dasarnya tidak berperan seaktif kepemilikan 

manajerial oleh pihak manajemen dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan 

perusahaan. 

Sejalan dengan Agency Theory oleh Jensen dan Meckling (1976) dimana 

pihak manajer lebih banyak memiliki informasi tentang kemampuan dari risiko 

perusahaan sedangkan pihak pemegang saham hanya sedikit mengetahui masalah 

yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Semakin besar persentase kepemilikan 

saham yang dimiliki oleh perusahaan akan menyebabkan usaha pengawasan yang 

efektif karena dapat mengendalikan perilaku opurtunistik manajer. Adanya 

kontrol yang dilakukan menyebabkan manajer menggunakan utang pada tingkat 

yang rendah agar dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebangkrutan.  

Hasil penelitian ini didukung oleh Susanto (2011) bahwa sebagian investor 

tidak terlalu peduli dengan penggunaan hutang sebagai sumber dana perusahaan. 

Mereka lebih memilih untuk memperhatikan hasil akhir dalam hal ini perusahaan 



 

 
 

yang memiliki kinerja bagus yang tercermin dari laba, aliran kas masuk 

operasional, dan kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya. Sejalan 

dengan hasill penelitian Wahidahwati (2002) yang menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh negative dan signifikan terhadap kebijakan 

hutang. Namun, tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Indahningrum dan Handayani (2009) yang mengungkapkan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh posititf terhadap kebijakan hutang.  

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang 

Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap kebijakan hutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang sehingga hipotesis 

ketiga (H3) ditolak. Dari hasil penelitian ini, tidak berpengaruhnya ukuran 

perusahaan terhadap kebijakan hutang disebabkan ukuran perusahaan tidak 

menjadi faktor utama perusahaan dalam menentukan kebijakan hutangnya dan 

juga tidak menjadi faktor utama bagi kreditor dalam memberikan hutang. Dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan besar ataupun perusahaan kecil pasti memiliki 

hutang dan besarnya jumlah hutang tidak dipenagruhi oleh besar kecilnya 

perusahaan tetapi kondisi perusahan ketika manfaat penghematan pajak atas 

penghasilan kena pajak dan biaya kesulitan keuangan turut dipertimbangkan 

dalam menentukan kebijakan hutang yang menguntungkang sebuah perusahaan.  

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Stevan 

dan Lina (2011) yang berpendapat bahwa tidak adanya pengaruh antara ukuran 

perusahaan dengan kebijakan hutang. ukuran perusahaan bukanlah penetu sumber 



 

 
 

pendanaan yang dipilih oleh perusahaan sebab yang dipikirkan perusahaan adalah 

bagaimana memperoleh dana atau modal yang mempunyai borrowing cost sekecil 

mungkin. Hasil penelitian Nuraina dan Elva (2012) juga menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada kebijakan hutang.  

4. Pengaruh Free Cash Flow Terhadap Kebijakan Hutang dimoderasi oleh 

Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen berdasarkan hipotesis keempat (H4) diduga dapat 

memoderasi hubungan antara free cash flow terhadap kebijakan hutang. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil uji parsial (uji t) pada tabel 4.7, dimana variabel deferred 

tax asset berinteraksi dengan variabel moderasi ukuran perusahaan memiliki nilai 

probabilitas dibawah nilai standar signifikansi. Hal ini menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan antara free cash flow terhadap 

kebijakan hutang. Sehingga, variabel kebijakan dividen memperkuat pengaruh 

free cash flow terhadap kebijakan hutang. 

Sejalan dengan Agency Theory oleh Jensen dan Meckling (1976) yang 

menyatakan bahwa peningkatan hutang perusahaan dinilai sebagai solusi dalam 

mengurangi konflik dan keagenan yang terjadi antara manajer dengan pemegang 

saham akibat adanya free cash flow. Free cash flow atau alur kas bebas dalam 

sebuah perusahaan dapat mencerminkan keleluasan perusahaan dalam melakukan 

investasi tambahan, melunasi hutang, membeli saham treasury atau bahkan 

menambah likuiditas karena semakin tinggi free cash flow yang miliki perusahaan 

maka ukuran perusahaan akan semakin besar dan nilai perusahaan akan semakin 



 

 
 

tinggi sehingga akan berkaitan dengan penggunaan hutang dalam aktivitas 

operasionalnya.  

Adanya free cash flow yang tinggi dalam sebuah perusahaan cenderung 

memaksa manajemen untuk mendistribusikan kepada pemegang saham dalam 

bentuk dividen. Dividen yang dibayarkan oleh perusahaan juga menjadi faktor 

dalam menentukan kebijakan hutang. Kebijakan dividen yang stabil akan 

menyebabkan adanyaa keharusan perusahaan untuk menyediakan dana untuk 

membayar dividen. Dana yang digunakan perusahaan dalam membayar 

dividennya berasal dari laba ditahan perusahaan. Sehingga apabila perusahaan 

memiliki hutang yang lebih besar maka harusnya perusahaan mengurangi jumlah 

dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Sehingga kebijakan dividen 

akan memperkuat hubungan antara free cash flow terhadap kebijakan hutang.  

5.  Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kebijakan Hutang 

dimoderasi oleh Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen berdasarkan hipotesis kelima (H5) diduga dapat 

memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional terhadap kebijakan 

hutang. Dimana interaksi variabel kepemilikan insttiusional berinteraksi dengan 

kebijakan dividen (M) yang memiliki nilai probabilitas dibawah nilai standar 

signifikansi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dividen dapat memoderasi 

pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan hutang. Sehingga, variabel 

kebijakan dividen memperlemah pengaruh kepemilikan institusional terhadap 

kebijkaan hutang. 



 

 
 

Hal ini juga berarti bahwa semakin tinggi persentase kepemilikan 

institusional dalam suatu perusahaan property dan real estated maka akan ada 

pengaruhnya terhadap tingkat penggunaan hutang dalam sebuah perusahaan. Hal 

ini dapat terjadi karena fokus dari pemegang saham adalah untuk keuntungan 

pribadi mereka saja, sehingga pemegang saham kurang aktif dalam pengambilan 

keputusan perusahaan. Sejalan dengan Agency Theory oleh Jensen dan Meckling 

(1976) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat mengurangi 

konflik keagenan yang terjadi dalam sebuah perusahaan dengan meningkatkan 

kepemilikan saham oleh pihak institusi. Dimana dengan bertambahnya 

kepemilikan institusional akan membuat mekanisme pengawasan terhadap 

tindakan opurtunistik yang dilakukan manajer perusahaan dapat diminimalisir 

sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

 Hasil penelitian ini berarti bahwa besar atau kecilnya dividen yang 

dibagikan kepada pemegang saham akan mempengaruhi kepemilikan institusional 

terhadap kebijakan hutang. Dimana semakin besar jumlah dividen yang 

dibayarkan perusahaan akan berdampak pada tinggi rendahnya kepemilikan 

institusi pada perusahaan. Hal ini membuat perusahaan tetap membutuhkan dana 

yang besar untuk menjalankan aktivitas operasionalnya sehingga perusahaan 

menggunakan pendanaan eksternal (hutang).  Sehingga kebijakan dividen akan 

memperlemah hubungan antara kepemilikan institusional terhadap kebijakan 

hutang. 

 



 

 
 

6. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang dimoderasi 

oleh Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen berdasarkan hipotesis keenam (H6) diduga dapat 

memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang. 

Dimana variabel ukuran perusahaan berinteraksi dengan kebijakan dividen (M) 

memiliki nilai probabilitas dibawah nilai standar signifikansi. Hal ini 

menunjukkan bahwa kebijakan dividen dapat memoderasi pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap kebijakan hutang. Koefisien untuk interaksi variabel ukuran 

perusahaan dan kebijakan dividen bernilai positif yang berarti bahwa variabel 

kebijakan dividen memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan 

hutang.  

Hal ini berarti bahwa perusahaan dengan total asset yang besar dapat 

memberikan signal kepada calon investor bahwa perusahaan tersebut dalam 

kondisi yang baik dan keadaan yang sehat serta kemungkinan perusahaan tersebut 

akan memberikan dividen kepada para pemegang saham. Kebijakan dividen tidak 

menjadi salah satu faktor yang membuat perusahaan dengan ukuran besar 

memiliki peluang lebih tinggi melakukan tindakan dalam kebijakan hutang. 

Perusahaan besar tentu saja mempunyai banyak pertimbangan dalam melakukan 

operasionalnya untuk menjaga kepercayaan investor, kreditor, dan masyarakat. 

Investor pasti akan memilih perusahaan yang baik (Arif dan Akbar, 2013). 

Kebijakan dividen merupakan kebijakan untuk membagikan laba kepada para 

pemegang saham sesuai dengan porsi masing-masing pemegang saham. 

Perusahaan yang akan membayar dividen harus mempertimbangkan bahwa 



 

 
 

perusahaan tersebut telah memiliki dana yang cukup atau tidak dalam 

membagikan dividennya.   

Sesuai dengan Pecking Order Theory oleh Myers (1984) perusahaan akan 

mengurangi pembayaran dividennya ketika terlebih dahulu menggunakan 

keuntungannya untuk membayar bunga dan pokok pinjaman. Selain itu 

perusahaan yang memiliki kebijakan dividen yang tinggi cenderung memilih 

pendanaan dengan modal sendiri karena pembayaran dividen akan meningkatkan 

utang perusahaan dan umumnya pembayaran dividen dilakukan setelah manajer 

lebih berhati-hati dan efisien dalam menggunakan hutang yang dimiliki. Ukuran 

perusahaan merupakan jumlah asset perusahaan yang dimiliki untuk 

menggambarkan tinggi rendahnya kegiatan operasional perusahaan, dimana besar 

kecilnya ukuran perusahaan dapat mempengaruhi struktur modal yang ada. Hal 

inilah yang menjadi dasar pertimbangan mengapa ukuran perusahaan diperlukan 

dalam sebuah perusahaan dalam menetukan kebijakan hutangnya.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Free cash flow berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan hutang. 

berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis H1 diterima. 

2. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap 

kebijakan hutang. berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis H2 

diterima. 

3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis H3 ditolak. 

4. Free cash flow berinteraksi dengan kebijakan dividen serta memperkuat 

pengaruh free cash flow terhadap kebijakan hutang. Berdasarkan hasil 

tersebut, maka hipotesis H4 diterima 

5. Kepemilikan institusional berinteraksi dengan kebijakan dividen serta 

memperlemah pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan 

hutang. berdasarkan hipotesis tersebut, maka H5 diterima. 

6. Ukuran perusahaan berinteraksi dengan kebijakan dividen serta 

memperkuat pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang. 

bedasarkan hipotesisi tersebut, maka H6 diterima. 
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B. Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini terbatas dan hanya 

terfokus pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. Untuk itu penelitian selanjutnya 

disarankan memperbesar jumlah sampel serta memperpanjang periode 

penelitian. 

2. Jumlah variabel yang diteliti pada penelitian ini hanya terbatas pada 

variabel free cash flow, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan 

dan kebijakan hutang. 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah 

dilakukan diatas, adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu: 

1. Bagi para calon investor yang ingin ikut serta berinvestasi di pasar modal, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan investasi. 

2. Penelitian selanjutnya disarankan memperbesar jumlah sampel dan 

memperpanjang periode penelitian. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 



 

 

LAMPIRAN 1 

FREE CASH FLOW   

KODE TAHUN 

LABA BERSIH SETELAH 

PAJAK DIVIDEN BEBAN PENYUSUTAN TOTAL TOTAL AKTIVA HASIL 

ADHI 2016  Rp   315,107,783,135.00   Rp   (93,386,215,189.00)  Rp            4,489,374.00   Rp    408,498,487,698.00   Rp    20,095,435,959,279.00    0.020  

  2015  Rp   465,025,548,006.00   Rp   (64,814,602,280.00)  Rp          15,525,479.00   Rp    529,855,675,765.00   Rp    16,761,063,514,879.00    0.032  

  2018  Rp   645,029,449,105.00   Rp (103,083,063,043.00)  Rp 179,388,728,635.00   Rp    927,501,240,783.00   Rp    30,118,614,769,882.00    0.031  

  2017  Rp   517,059,848,207.00   Rp   (94,035,304,967.00)  Rp 118,904,438,289.00   Rp    729,999,591,463.00   Rp    28,332,948,012,950.00    0.026  

BEST 2015  Rp   211,935,909,297.00   Rp   (21,995,869,422.00)  Rp     6,273,941,762.00   Rp    240,205,720,481.00   Rp      4,631,315,439,422.00    0.052  

  2016  Rp   336,287,878,603.00   Rp   (11,866,192,714.00)  Rp     5,593,262,271.00   Rp    353,747,333,588.00   Rp      5,205,373,116,830.00    0.068  

  2017  Rp   483,387,486,933.00   Rp   (33,090,277,245.00)  Rp     4,628,595,802.00   Rp    521,106,359,980.00   Rp      5,719,000,999,540.00    0.091  

  2018  Rp   422,536,948,687.00   Rp   (96,473,111,500.00)  Rp     5,836,903,961.00   Rp    524,846,964,148.00   Rp      6,290,126,551,391.00    0.083  

CTRA 2015  Rp1,740,300,000,000.00   Rp (121,327,000,000.00)  Rp 201,774,000,000.00   Rp 2,063,401,000,000.00   Rp    26,258,718,000,000.00    0.079  

  2016  Rp1,170,706,000,000.00   Rp   (91,984,000,000.00)  Rp 225,191,000,000.00   Rp 1,487,881,000,000.00   Rp      2,907,225,000,000.00    0.512  

  2017  Rp1,018,529,000,000.00   Rp   (88,045,000,000.00)  Rp   26,508,000,000.00   Rp 1,133,082,000,000.00   Rp    31,872,302,000,000.00    0.036  

  2018  Rp1,302,702,000,000.00   Rp (176,089,000,000.00)  Rp 315,922,000,000.00   Rp 1,794,713,000,000.00   Rp    34,289,017,000,000.00    0.052  

DUTI 2015  Rp   670,949,496,747.00   Rp   (93,986,412,500.00)  Rp   40,076,456,465.00   Rp    805,012,365,712.00   Rp      9,014,911,216,451.00    0.089  

  2016  Rp   840,650,624,016.00   Rp (121,016,612,625.00)  Rp   43,330,246,698.00   Rp 1,004,997,483,339.00   Rp      9,692,217,785,825.00    0.104  

  2017  Rp   648,646,197,979.00   Rp   (97,195,201,875.00)  Rp   45,653,139,234.00   Rp    791,494,539,088.00   Rp    10,575,681,686,285.00    0.075  

  2018  Rp1,126,657,230,110.00   Rp   (63,324,307,500.00)  Rp   47,735,335,535.00   Rp 1,237,716,873,145.00   Rp    12,642,895,738,823.00    0.098  

GMTD 2015  Rp   118,494,551,000.00   Rp     (6,599,970,000.00)  Rp   52,377,650,610.00   Rp    177,472,171,610.00   Rp      1,273,990,253,786.00    0.139  

  2016  Rp     86,914,558,516.00   Rp     (4,569,210,000.00)  Rp   44,692,871,201.00   Rp    136,176,639,717.00   Rp      1,229,172,450,340.00    0.111  

  2017  Rp     68,230,259,472.00   Rp     (2,253,845,000.00)  Rp   41,619,632,489.00   Rp    112,103,736,961.00   Rp      1,242,714,753,944.00    0.090  

  2018  Rp     61,443,212,441.00   Rp     (1,624,608,000.00)  Rp   43,861,573,133.00   Rp    106,929,393,574.00   Rp      1,252,862,156,022.00    0.085  

GWSA 2015  Rp1,263,864,476,009.00   Rp   (10,305,600,000.00)  Rp   11,464,938,546.00   Rp 1,285,635,014,555.00   Rp      6,805,277,762,308.00    0.189  



 
 

 
 

  2016  Rp   210,148,843,517.00  Rp. (1,104,950,000,000.00)  Rp   12,423,098,668.00   Rp 1,327,521,942,185.00   Rp      6,963,273,062,204.00    0.191  

  2017  Rp   188,500,432,096.00   Rp     (9,092,000,000.00)  Rp   13,269,592,356.00   Rp    210,862,024,452.00   Rp      7,200,861,383,403.00    0.029  

  2018  Rp   210,570,439,177.00   Rp (272,168,875,000.00)  Rp   13,093,608,642.00   Rp    495,832,922,819.00   Rp      7,491,033,825,272.00    0.066  

JRPT 2015  Rp          869,777,178.00   Rp        (235,361,067.00)  Rp          51,834,709.00   Rp        1,156,972,954.00   Rp             7,578,101,438.00    0.153  

  2016  Rp       1,017,849,186.00   Rp        (282,853,280.00)  Rp          53,721,175.00   Rp        1,354,423,641.00   Rp             8,484,436,652.00    0.160  

  2017  Rp       1,117,126,108.00   Rp        (323,260,891.00)  Rp          55,610,234.00   Rp        1,495,997,233.00   Rp             9,472,682,688.00    0.158  

  2018  Rp       1,049,745,761.00   Rp        (357,500,000.00)  Rp          56,221,623.00   Rp        1,463,467,384.00   Rp           10,541,248,267.00    0.139  

MDLN 2015  Rp   873,420,195,958.00   Rp (150,396,807,864.00)  Rp   43,234,421,639.00   Rp 1,067,051,425,461.00   Rp    12,843,050,665,229.00    0.083  

  2016  Rp   501,349,673,188.00   Rp (100,264,538,576.00)  Rp   45,148,147,859.00   Rp    646,762,359,623.00   Rp    14,540,108,285,179.00    0.044  

  2017  Rp   614,773,608,046.00   Rp (100,264,538,576.00)  Rp   48,674,579,427.00   Rp    763,712,726,049.00   Rp    14,599,669,337,351.00    0.052  

  2018  Rp     25,265,863,861.00   Rp (150,396,807,864.00)  Rp   58,227,510,320.00   Rp    233,890,182,045.00   Rp    15,227,479,982,230.00    0.015  

MTLA 2015  Rp          239,982,607.00   Rp          (34,106,998.00)  Rp          21,470,630.00   Rp           295,560,235.00   Rp             3,620,742,578.00    0.082  

  2016  Rp          316,514,414.00   Rp          (24,496,404.00)  Rp          30,531,956.00   Rp           371,542,774.00   Rp             3,932,529,273.00    0.094  

  2017  Rp          551,010,785.00   Rp          (40,572,169.00)  Rp          32,989,407.00   Rp           624,572,361.00   Rp             4,819,145,802.00    0.130  

  2018  Rp          507,227,779.00   Rp          (67,365,112.00)  Rp          34,737,152.00   Rp           609,330,043.00   Rp             5,193,962,740.00    0.117  

PWON 2015  Rp       1,400,554,118.00   Rp        (216,718,211.00)  Rp        244,216,599.00   Rp        1,861,488,928.00   Rp           18,788,122,467.00    0.099  

  2016  Rp       1,780,254,981.00   Rp        (216,718,211.00)  Rp        267,000,071.00   Rp        2,263,973,263.00   Rp           20,674,141,654.00    0.110  

  2017  Rp       2,024,627,040.00   Rp        (216,718,211.00)  Rp        277,277,059.00   Rp        2,518,622,310.00   Rp           23,358,717,736.00    0.108  

  2018  Rp       2,826,936,213.00   Rp        (288,957,614.00)  Rp        346,878,275.00   Rp        3,462,772,102.00   Rp           25,018,080,224.00    0.138  

RDTX 2015  Rp   258,656,574,637.00   Rp   (22,763,000,000.00)  Rp   37,742,780,569.00   Rp    319,162,355,206.00   Rp      1,872,158,609,529.00    0.170  

  2016  Rp   260,009,476,018.00   Rp   (20,085,000,000.00)  Rp   37,369,611,576.00   Rp    317,464,087,594.00   Rp      2,101,753,788,854.00    0.151  

  2017  Rp   246,909,721,574.00   Rp   (24,192,000,000.00)  Rp   36,015,332,735.00   Rp    307,117,054,309.00   Rp      2,280,461,717,989.00    0.135  

  2018  Rp   267,384,570,823.00   Rp   (14,784,000,000.00)  Rp   26,534,653,172.00   Rp    308,703,223,995.00   Rp      2,526,489,781,165.00    0.122  

DMAS 2015  Rp   757,548,336,781.00        Rp. (1,578,377,333,200.00)  Rp     7,842,147,020.00   Rp 2,343,767,817,001.00   Rp      8,007,121,008,539.00    0.293  

  2016  Rp1,368,208,235,334.00   Rp (530,179,222,100.00)  Rp   20,099,179,670.00   Rp 1,918,486,637,104.00   Rp      7,803,851,935,273.00    0.246  



 
 

 
 

  2017  Rp   657,119,635,819.00   Rp (722,971,666,500.00)  Rp   40,449,929,636.00   Rp 1,420,541,231,955.00   Rp      7,470,941,557,319.00    0.190  

  2018  Rp   496,354,970,438.00   Rp (313,287,722,150.00)  Rp   42,502,452,124.00   Rp    852,145,144,712.00   Rp      7,500,033,435,372.00    0.114  

GPRA 2015  Rp     72,893,324,167.00   Rp   (10,691,638,417.00)  Rp     8,217,455,589.00   Rp      91,802,418,173.00   Rp      1,574,174,572,164.00    0.058  

  2016  Rp     46,995,769,773.00   Rp   (21,383,276,680.00)  Rp     8,278,822,215.00   Rp      76,657,868,668.00   Rp      1,569,319,030,878.00    0.049  

  2017  Rp     37,316,086,438.00   Rp   (12,819,316,010.00)  Rp     5,988,363,198.00   Rp      56,123,765,646.00   Rp      1,499,462,028,211.00    0.037  

  2018  Rp     50,425,199,916.00   Rp     (4,276,655,336.00)  Rp     5,076,515,832.00   Rp      59,778,371,084.00   Rp      1,536,453,590,418.00    0.039  

JKON 2015  Rp   236,634,983,529.00   Rp   (70,126,635,398.00)  Rp   91,833,207,393.00   Rp    398,594,826,320.00   Rp      3,810,273,494,244.00    0.105  

  2016  Rp   331,660,186,639.00   Rp   (73,388,339,370.00)  Rp 111,201,130,097.00   Rp    516,249,656,106.00   Rp      4,007,387,279,838.00    0.129  

  2017  Rp          309,948,018.00   Rp        (104,374,527.00)  Rp        127,179,192.00   Rp           541,501,737.00   Rp             4,202,515,316.00    0.129  

  2018  Rp          268,229,012.00   Rp          (94,589,806.00)  Rp        136,970,779.00   Rp           499,789,597.00   Rp             4,804,256,788.00    0.104  

LPKR 2015  Rp              1,024,121.00   Rp               (380,000.00)  Rp               495,318.00   Rp               1,899,439.00   Rp                  41,326,558.00    0.046  

  2016  Rp              1,227,374.00   Rp                 (80,000.00)  Rp               486,325.00   Rp               1,793,699.00   Rp                  45,603,683.00    0.039  

  2017  Rp                 856,984.00   Rp                 (45,177.00)  Rp               588,625.00   Rp               1,490,786.00   Rp                  56,772,116.00    0.026  

  2018  Rp              1,726,085.00   Rp                 (61,484.00)  Rp               630,775.00   Rp               2,418,344.00   Rp                  49,806,410.00    0.049  

MKPI 2015  Rp   889,628,865,732.00   Rp (212,110,997,800.00)  Rp 130,617,094,571.00   Rp 1,232,356,958,103.00   Rp      5,709,371,372,467.00    0.216  

  2016  Rp1,199,373,747,588.00   Rp (310,059,438,000.00)  Rp 129,553,883,534.00   Rp 1,638,987,069,122.00   Rp      6,612,200,867,199.00    0.248  

  2017  Rp1,193,639,823,893.00   Rp (349,883,586,000.00)  Rp 127,890,567,778.00   Rp 1,671,413,977,671.00   Rp      6,828,046,514,843.00    0.245  

  2018  Rp1,018,559,536,819.00   Rp (349,883,586,000.00)  Rp 137,203,312,603.00   Rp 1,505,646,435,422.00   Rp      7,008,254,843,361.00    0.215  

PTPP 2015  Rp1,287,388,411,806.00   Rp (106,390,160,192.00)  Rp   80,612,212,413.00   Rp 1,474,390,784,411.00   Rp    19,158,984,502,925.00    0.077  

  2016  Rp1,703,610,146,023.00   Rp (148,064,636,384.00)  Rp 102,632,960,173.00   Rp 1,954,307,742,580.00   Rp    31,232,766,567,390.00    0.063  

  2017  Rp1,723,852,894,286.00   Rp (307,010,840,936.00)  Rp 294,612,575,003.00   Rp 2,325,476,310,225.00   Rp    41,782,780,915,111.00    0.056  

  2018  Rp1,958,993,059,360.00   Rp (290,629,550,314.00)  Rp 497,747,817,246.00   Rp 2,747,370,426,920.00   Rp    52,459,150,902,972.00    0.052  

SMRA 2015  Rp       1,064,079,939.00   Rp        (288,535,633.00)  Rp        409,340,707.00   Rp        1,761,956,279.00   Rp           18,758,262,022.00    0.094  

  2016  Rp          605,050,858.00   Rp          (72,133,908.00)  Rp        504,484,503.00   Rp        1,181,669,269.00   Rp           20,810,319,657.00    0.057  

  2017  Rp          532,437,613.00   Rp          (72,133,908.00)  Rp        592,647,282.00   Rp        1,197,218,803.00   Rp           21,662,950,720.00    0.055  



 
 

 
 

  2018  Rp          690,625,630.00   Rp          (72,133,908.00)  Rp        626,451,520.00   Rp        1,389,211,058.00   Rp           23,299,242,068.00    0.060  

SSIA 2015  Rp   383,182,228,263.00   Rp   (84,055,453,920.00)  Rp 152,637,959,358.00   Rp    619,875,641,541.00   Rp      6,463,923,464,990.00    0.096  

  2016  Rp   100,854,847,637.00   Rp   (45,343,247,642.00)  Rp 163,903,921,214.00   Rp    310,102,016,493.00   Rp      7,195,448,327,618.00    0.043  

  2017  Rp1,241,357,001,429.00   Rp   (51,367,221,840.00)  Rp 162,887,149,803.00   Rp 1,455,611,373,072.00   Rp      8,851,436,967,401.00    0.164  

  2018  Rp     89,833,255,584.00   Rp   (92,989,396,800.00)  Rp 164,646,879,736.00   Rp    347,469,532,120.00   Rp      7,404,167,100,524.00    0.047  

TOTL 2015  Rp          191,292,911.00   Rp        (102,300,000.00)  Rp          25,354,526.00   Rp           318,947,437.00   Rp             2,846,152,620.00    0.112  

  2016  Rp          221,287,384.00   Rp        (136,400,000.00)  Rp          38,577,622.00   Rp           396,265,006.00   Rp             2,950,559,912.00    0.134  

  2017  Rp          231,269,085.00   Rp        (153,450,000.00)  Rp          39,672,403.00   Rp           424,391,488.00   Rp             3,243,093,474.00    0.131  

  2018  Rp          204,418,079.00   Rp        (170,500,000.00)  Rp          34,683,753.00   Rp           409,601,832.00   Rp             3,228,718,157.00    0.127  

WIKA 2015  Rp          703,005,054.00   Rp        (122,568,635.00)  Rp        272,017,950.00   Rp        1,097,591,639.00   Rp           19,602,406,034.00    0.056  

  2016  Rp       1,147,144,922.00   Rp        (125,014,252.00)  Rp        283,475,573.00   Rp        1,555,634,747.00   Rp           31,096,539,490.00    0.050  

  2017  Rp       1,356,115,489.00   Rp        (303,548,348.00)  Rp        546,593,680.00   Rp        2,206,257,517.00   Rp           45,683,774,302.00    0.048  

  2018  Rp       2,073,299,864.00   Rp        (240,413,755.00)  Rp        291,708,824.00   Rp        2,605,422,443.00   Rp           59,230,001,239.00    0.044  

WSKT 2015  Rp1,047,590,672,774.00   Rp (100,306,102,480.00)  Rp 142,718,633,206.00   Rp 1,290,615,408,460.00   Rp    30,309,111,177,468.00    0.043  

  2016  Rp1,813,068,616,784.00   Rp (200,547,624,362.00)  Rp 197,923,041,120.00   Rp 2,211,539,282,266.00   Rp    61,425,181,722,030.00    0.036  

  2017  Rp4,201,572,490,754.00   Rp (513,978,185,018.00)  Rp 524,677,318,960.00   Rp 5,240,227,994,732.00   Rp    97,895,760,838,624.00    0.054  

  2018  Rp4,619,567,705,553.00   Rp (776,342,383,468.00)  Rp 637,614,957,046.00   Rp 6,033,525,046,067.00   Rp  124,391,581,623,636.00    0.049  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL 

KODE TAHUN 

JUMLAH SAHAM YANG 

DIMILIKI INSTITUSI 

JUMLAH SAHAM YANG 

BEREDAR HASIL 

ADHI 2015  Rp                       1,816,046,624   Rp          3,560,849,376  0.51 

  2016  Rp                       1,816,046,623   Rp          3,560,849,376  0.51 

  2017  Rp                       1,816,046,623   Rp          3,560,846,376  0.51 

  2018  Rp                       1,816,046,623   Rp          3,560,849,376  0.51 

BEST 2015  Rp                       5,608,354,400   Rp          9,647,311,150  0.58 

  2016  Rp                       5,608,354,400   Rp          9,647,311,150  0.58 

  2017  Rp                       5,608,354,400   Rp          9,647,311,150  0.58 

  2018  Rp                       6,205,520,000   Rp          9,647,311,150  0.64 

CTRA 2015  Rp                       4,695,236,413   Rp        15,330,659,837  0.31 

  2016  Rp                       4,724,219,353   Rp        15,425,291,220  0.31 

  2017  Rp                       8,709,780,608   Rp        18,560,303,397  0.47 

  2018  Rp                       8,716,333,730   Rp        18,560,303,397  0.47 

DUTI 2015  Rp                       1,638,372,333   Rp          1,850,000,000  0.89 

  2016  Rp                       1,638,372,333   Rp          1,850,000,000  0.89 

  2017  Rp                       1,638,372,333   Rp          1,850,000,000  0.89 

  2018  Rp                       1,638,372,333   Rp          1,850,000,000  0.89 

GMTD 2015  Rp                            59,400,000   Rp             101,538,000  0.59 

  2016  Rp                            59,400,000   Rp             101,538,000  0.59 

  2017  Rp                            59,400,000   Rp             101,538,000  0.59 

  2018  Rp                            59,400,000   Rp             101,538,000  0.59 

GWSA 2015  Rp                       6,200,760,000   Rp          7,800,760,000  0.79 

  2016  Rp                       6,200,760,000   Rp          7,800,760,000  0.79 

  2017  Rp                       6,200,760,000   Rp          7,800,760,000  0.79 



 
 

 
 

  2018  Rp                       6,200,760,000   Rp          7,800,760,000  0.79 

JRPT 2015  Rp                     10,637,963,500   Rp        13,750,000,000  0.77 

  2016  Rp                     10,821,226,500   Rp        13,750,000,000  0.79 

  2017  Rp                     10,601,783,100   Rp        13,750,000,000  0.77 

  2018  Rp                     10,641,773,700   Rp        13,750,000,000  0.77 

MDLN 2015  Rp                       4,266,824,506   Rp        12,533,067,322  0.34 

  2016  Rp                       4,050,488,014   Rp        12,533,067,322  0.32 

  2017  Rp                       4,533,457,282   Rp        12,533,067,322  0.36 

  2018  Rp                       4,072,788,082   Rp        12,533,067,322  0.32 

MTLA 2015  Rp                       6,804,098,803   Rp          7,655,126,330  0.89 

  2016  Rp                       6,450,776,407   Rp          7,655,126,330  0.84 

  2017  Rp                       5,680,473,803   Rp          7,655,126,330  0.74 

  2018  Rp                       5,680,473,803   Rp          7,655,126,330  0.74 

PWON 2015  Rp                     25,129,459,200   Rp        48,159,602,400  0.52 

  2016  Rp                     27,032,158,800   Rp        48,159,602,400  0.56 

  2017  Rp                     33,587,598,400   Rp        48,159,602,400  0.70 

  2018  Rp                     33,077,598,400   Rp        48,159,602,400  0.69 

RDTX 2015  Rp                          222,233,900   Rp             268,800,000  0.83 

  2016  Rp                          201,590,500   Rp             268,800,000  0.75 

  2017  Rp                          201,590,500   Rp             268,800,000  0.75 

  2018  Rp                          201,603,500   Rp             268,800,000  0.75 

DMAS 2015  Rp                     41,630,154,510   Rp        48,198,111,100  0.86 

  2016  Rp                     38,015,107,310   Rp        48,198,111,100  0.79 

  2017  Rp                     39,658,300,000   Rp        48,198,111,100  0.82 

  2018  Rp                     39,658,300,000   Rp        48,198,111,100  0.82 



 
 

 
 

GPRA 2015  Rp                       3,089,289,756   Rp          4,276,655,336  0.72 

  2016  Rp                       3,646,310,629   Rp          4,276,655,336  0.85 

  2017  Rp                       3,143,533,500   Rp          4,276,655,336  0.74 

  2018  Rp                       3,340,330,243   Rp          4,276,655,336  0.78 

JKON 2015  Rp                     10,790,408,415   Rp        16,308,519,860  0.66 

  2016  Rp                     11,048,167,915   Rp        16,308,519,860  0.68 

  2017  Rp                       9,929,587,750   Rp        16,308,519,860  0.61 

  2018  Rp                       9,929,587,750   Rp        16,308,519,860  0.61 

LPKR 2015  Rp                       5,338,899,908   Rp        22,771,585,119  0.23 

  2016  Rp                       9,232,399,908   Rp        22,771,585,119  0.41 

  2017  Rp                     10,654,792,527   Rp        22,771,585,119  0.47 

  2018  Rp                     13,812,853,288   Rp        22,771,585,119  0.61 

MKPI 2015  Rp                          723,123,281   Rp             948,194,000  0.76 

  2016  Rp                          723,123,281   Rp             948,194,000  0.76 

  2017  Rp                          730,771,281   Rp             948,194,000  0.77 

  2018  Rp                          730,771,281   Rp             948,194,000  0.77 

PTPP 2015  Rp                       2,645,763,360   Rp          4,842,436,501  0.55 

  2016  Rp                       3,168,222,870   Rp          6,199,897,355  0.51 

  2017  Rp                       3,167,133,927   Rp          6,199,897,354  0.51 

  2018  Rp                     13,166,777,527   Rp          6,199,897,354  2.12 

SMRA 2015  Rp                       5,430,364,728   Rp        14,426,781,680  0.38 

  2016  Rp                       6,597,992,138   Rp        14,426,781,680  0.46 

  2017  Rp                       6,597,992,138   Rp        14,426,781,680  0.46 

  2018  Rp                       6,602,239,138   Rp        14,426,781,680  0.46 

SSIA 2015  Rp                       1,787,601,076   Rp          4,669,747,440  0.38 



 
 

 
 

  2016  Rp                       1,605,475,776   Rp          4,669,747,440  0.34 

  2017  Rp                       1,315,289,776   Rp          4,650,969,840  0.28 

  2018  Rp                       1,357,789,776   Rp          4,649,469,840  0.29 

TOTL 2015  Rp                       1,926,650,000   Rp          3,410,000,000  0.57 

  2016  Rp                       1,926,650,000   Rp          3,410,000,000  0.57 

  2017  Rp                       1,926,650,000   Rp          3,410,000,000  0.57 

  2018  Rp                       1,926,650,000   Rp          3,410,000,000  0.57 

WIKA 2015  Rp                       3,999,999,999   Rp          6,149,225,000  0.65 

  2016  Rp                       5,834,850,000   Rp          8,969,951,372  0.65 

  2017  Rp                       5,834,850,000   Rp          8,969,951,372  0.65 

  2018  Rp                       5,834,850,000   Rp          8,969,951,372  0.65 

WSKT 2015  Rp                       8,963,697,886   Rp        13,572,493,310  0.66 

  2016  Rp                       8,963,697,886   Rp        13,573,654,550  0.66 

  2017  Rp                       8,963,697,886   Rp        13,573,902,600  0.66 

  2018  Rp                       8,963,697,886   Rp        13,573,902,600  0.66 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

UKURAN PERUSAHAAN  

KODE TAHUN TOTAL AKTIVA PERUSAHAAN  HASIL 

ADHI 2015  Rp                16,761,063,514,879.00  30.45 

 

2016  Rp                20,095,435,959,279.00  30.63 

 

2017  Rp                28,332,948,012,950.00  30.98 

 

2018  Rp                30,118,614,769,882.00  31.04 

BEST 2015  Rp                  4,631,315,439,422.00  29.16 

 

2016  Rp                  5,205,373,116,830.00  29.28 

 

2017  Rp                  5,719,000,999,540.00  29.37 

 

2018  Rp                  6,290,126,551,391.00  29.47 

CTRA 2015  Rp                            26,258,718.00  17.08 

 

2016  Rp                            29,072,250.00  17.19 

 

2017  Rp                            31,872,302.00  17.28 

 

2018  Rp                            34,289,017.00  17.35 

DUTI 2015  Rp                  9,014,911,216,451.00  29.83 

 

2016  Rp                  9,692,217,785,825.00  29.90 

 

2017  Rp                10,575,681,686,285.00  29.99 

 

2018  Rp                12,642,895,738,823.00  30.17 

GMTD 2015  Rp                  1,273,990,253,786.00  27.87 

 

2016  Rp                  1,229,172,450,340.00  27.84 

 

2017  Rp                  1,242,714,753,944.00  27.85 

 

2018  Rp                  1,252,862,156,022.00  27.86 

GWSA 2015  Rp                  6,805,277,762,308.00  29.55 

 

2016  Rp                  6,963,273,062,204.00  29.57 

 

2017  Rp                  7,200,861,383,403.00  29.61 



 
 

 
 

 

2018  Rp                  7,491,033,825,272.00  29.64 

JRPT 2015  Rp                        7,578,101,438.00  22.75 

 

2016  Rp                        8,484,436,652.00  22.86 

 

2017  Rp                        9,472,682,688.00  22.97 

 

2018  Rp                      10,541,248,267.00  23.08 

MDLN 2015  Rp                12,843,050,665,229.00  30.18 

 

2016  Rp                14,540,108,285,179.00  30.31 

 

2017  Rp                14,599,669,337,351.00  30.31 

 

2018  Rp                15,227,479,982,230.00  30.35 

MTLA 2015  Rp                        3,620,742,578.00  22.01 

 

2016  Rp                        3,932,529,273.00  22.09 

 

2017  Rp                        4,819,145,802.00  22.30 

 

2018  Rp                        5,193,962,740.00  22.37 

PWON 2015  Rp                      18,788,122,467.00  23.66 

 

2016  Rp                      20,674,141,654.00  23.75 

 

2017  Rp                      23,358,717,736.00  23.87 

 

2018  Rp                      25,018,080,224.00  23.94 

RDTX 2015  Rp                  1,872,158,609,529.00  28.26 

 

2016  Rp                  2,101,753,788,854.00  28.37 

 

2017  Rp                  2,280,461,717,989.00  28.46 

 

2018  Rp                  2,526,489,781,165.00  28.56 

DMAS 2015  Rp                  8,007,121,008,539.00  29.71 

 

2016  Rp                  7,803,851,935,273.00  29.69 

 

2017  Rp                  7,470,941,557,319.00  29.64 

 

2018  Rp                  7,500,033,435,372.00  29.65 



 
 

 
 

GPRA 2015  Rp                  1,574,174,572,164.00  28.08 

 

2016  Rp                  1,569,319,030,878.00  28.08 

 

2017  Rp                  1,499,462,028,211.00  28.04 

 

2018  Rp                  1,536,453,590,418.00  28.06 

JKON 2015  Rp                  3,810,273,494,244.00  28.97 

 

2016  Rp                  4,007,387,279,838.00  29.02 

 

2017  Rp                        4,202,515,316.00  22.16 

 

2018  Rp                        4,804,256,788.00  22.29 

LPKR 2015  Rp                            41,326,558.00  17.54 

 

2016  Rp                            45,603,683.00  17.64 

 

2017  Rp                            56,772,116.00  17.85 

 

2018  Rp                            49,806,410.00  17.72 

MKPI 2015  Rp                  5,709,371,372,467.00  29.37 

 

2016  Rp                  6,612,200,867,199.00  29.52 

 

2017  Rp                  6,828,046,514,843.00  29.55 

 

2018  Rp                  7,008,254,843,361.00  29.58 

PTPP 2015  Rp                19,158,984,502,925.00  30.58 

 

2016  Rp                31,232,766,567,390.00  31.07 

 

2017  Rp                41,782,780,915,111.00  31.36 

 

2018  Rp                52,459,150,902,972.00  31.59 

SMRA 2015  Rp                      18,758,262,022.00  23.65 

 

2016  Rp                      20,810,319,657.00  23.76 

 

2017  Rp                      21,662,950,720.00  23.80 

 

2018  Rp                      23,299,242,068.00  23.87 

SSIA 2015  Rp                  6,463,923,464,990.00  29.50 



 
 

 
 

 

2016  Rp                  7,195,448,327,618.00  29.60 

 

2017  Rp                  8,851,436,967,401.00  29.81 

 

2018  Rp                  7,404,167,100,524.00  29.63 

TOTL 2015  Rp                        2,846,152,620.00  21.77 

 

2016  Rp                        2,950,559,912.00  21.81 

 

2017  Rp                        3,243,093,474.00  21.90 

 

2018  Rp                        3,228,718,157.00  21.90 

WIKA 2015  Rp                      19,602,406,034.00  23.70 

 

2016  Rp                      31,096,539,490.00  24.16 

 

2017  Rp                      45,683,774,302.00  24.55 

 

2018  Rp                      59,230,001,239.00  24.80 

WSKT 2015  Rp                30,309,111,177,468.00  31.04 

 

2016  Rp                61,425,181,722,030.00  31.75 

 

2017  Rp                97,895,760,838,624.00  32.21 

 

2018  Rp               124,391,581,623,636.00  32.45 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

KEBIJAKAN HUTANG 

KODE TAHUN TOTAL LIABILITAS TOTAL ASET HASIL 

ADHI 2016  Rp    14,652,655,996,381.00   Rp    20,095,435,959,279.00  0.73 

  2015  Rp    11,598,931,718,043.00   Rp    16,761,063,514,879.00  0.69 

  2018  Rp    23,833,342,873,624.00   Rp    30,118,614,769,882.00  0.79 

  2017  Rp    22,463,030,586,953.00   Rp    28,332,948,012,950.00  0.79 

BEST 2015  Rp     1,589,160,166,683.00   Rp      4,631,315,439,422.00  0.34 

  2016  Rp     1,814,537,354,523.00   Rp      5,205,373,116,830.00  0.35 

  2017  Rp     1,870,815,438,091.00   Rp      5,719,000,999,540.00  0.33 

  2018  Rp     2,118,132,306,800.00   Rp      6,290,126,551,391.00  0.34 

CTRA 2015  Rp                13,208,457.00   Rp                26,258,718.00  0.50 

  2016  Rp                14,774,323.00   Rp                29,072,250.00  0.51 

  2017  Rp                16,321,729.00   Rp                31,872,302.00  0.51 

  2018  Rp                17,644,741.00   Rp                34,289,017.00  0.51 

DUTI 2015  Rp     2,183,853,143,849.00   Rp      9,014,911,216,451.00  0.24 

  2016  Rp     1,899,304,756,790.00   Rp      9,692,217,785,825.00  0.20 

  2017  Rp     2,240,819,998,834.00   Rp    10,575,681,686,285.00  0.21 

  2018  Rp     3,227,976,940,583.00   Rp    12,642,895,738,823.00  0.26 

GMTD 2015  Rp        719,732,960,562.00   Rp      1,273,990,253,786.00  0.56 

  2016  Rp        590,413,630,191.00   Rp      1,229,172,450,340.00  0.48 

  2017  Rp        538,877,693,247.00   Rp      1,242,714,753,944.00  0.43 

  2018  Rp        488,790,826,773.00   Rp      1,252,862,156,022.00  0.39 

GWSA 2015  Rp        536,331,978,128.00   Rp      6,805,277,762,308.00  0.08 

  2016  Rp        478,485,384,788.00   Rp      6,963,273,062,204.00  0.07 

  2017  Rp        524,360,986,056.00   Rp      7,200,861,383,403.00  0.07 



 
 

 
 

  2018  Rp        597,490,070,576.00   Rp      7,491,033,825,272.00  0.08 

JRPT 2015  Rp           3,437,170,298.00   Rp            7,578,101,438.00  0.45 

  2016  Rp           3,578,037,749.00   Rp            8,484,436,652.00  0.42 

  2017  Rp           3,496,187,155.00   Rp            9,472,682,688.00  0.37 

  2018  Rp           3,847,899,580.00   Rp          10,541,248,267.00  0.37 

MDLN 2015  Rp     6,785,593,826,555.00   Rp    12,843,050,665,229.00  0.53 

  2016  Rp     7,944,774,284,719.00   Rp    14,540,108,285,179.00  0.55 

  2017  Rp     7,522,211,606,109.00   Rp    14,599,669,337,351.00  0.52 

  2018  Rp     8,397,680,558,019.00   Rp    15,227,479,982,230.00  0.55 

MTLA 2015  Rp           1,407,525,853.00   Rp            3,620,742,578.00  0.39 

  2016  Rp           1,430,126,743.00   Rp            3,932,529,273.00  0.36 

  2017  Rp           1,819,793,556.00   Rp            4,819,145,802.00  0.38 

  2018  Rp           1,755,200,333.00   Rp            5,193,962,740.00  0.34 

PWON 2015  Rp           9,323,066,490.00   Rp          18,788,122,467.00  0.50 

  2016  Rp           9,654,447,854.00   Rp          20,674,141,654.00  0.47 

  2017  Rp          10,567,227,711.00   Rp          23,358,717,736.00  0.45 

  2018  Rp           9,706,398,758.00   Rp          25,018,080,224.00  0.39 

RDTX 2015  Rp        282,593,660,798.00   Rp      1,872,158,609,529.00  0.15 

  2016  Rp        273,290,660,870.00   Rp      2,101,753,788,854.00  0.13 

  2017  Rp        225,499,951,528.00   Rp      2,280,461,717,989.00  0.10 

  2018  Rp        213,066,766,537.00   Rp      2,526,489,781,165.00  0.08 

DMAS 2015  Rp        846,523,142,537.00   Rp      8,007,121,008,539.00  0.11 

  2016  Rp        415,467,051,316.00   Rp      7,803,851,935,273.00  0.05 

  2017  Rp        465,103,754,344.00   Rp      7,470,941,557,319.00  0.06 

  2018  Rp        311,529,808,844.00   Rp      7,500,033,435,372.00  0.04 



 
 

 
 

GPRA 2015  Rp        626,943,804,650.00   Rp      1,574,174,572,164.00  0.40 

  2016  Rp        559,139,315,183.00   Rp      1,569,319,030,878.00  0.36 

  2017  Rp        466,150,356,014.00   Rp      1,499,462,028,211.00  0.31 

  2018  Rp        454,440,028,598.00   Rp      1,536,453,590,418.00  0.30 

JKON 2015  Rp     1,866,428,882,202.00   Rp      3,810,273,494,244.00  0.49 

  2016  Rp     1,806,636,040,445.00   Rp      4,007,387,279,838.00  0.45 

  2017  Rp           1,799,503,533.00   Rp            4,202,515,316.00  0.43 

  2018  Rp           2,221,760,533.00   Rp            4,804,256,788.00  0.46 

LPKR 2015  Rp                22,409,794.00   Rp                41,326,558.00  0.54 

  2016  Rp                23,528,544.00   Rp                45,603,683.00  0.52 

  2017  Rp                26,911,822.00   Rp                56,772,116.00  0.47 

  2018  Rp                24,336,392.00   Rp                49,806,410.00  0.49 

MKPI 2015  Rp     2,880,175,893,867.00   Rp      5,709,371,372,467.00  0.50 

  2016  Rp     2,897,296,559,011.00   Rp      6,612,200,867,199.00  0.44 

  2017  Rp     2,276,438,836,762.00   Rp      6,828,046,514,843.00  0.33 

  2018  Rp     1,776,589,738,461.00   Rp      7,008,254,843,361.00  0.25 

PTPP 2015  Rp    14,011,688,556,539.00   Rp    19,158,984,502,925.00  0.73 

  2016  Rp    20,436,609,059,979.00   Rp    31,232,766,567,390.00  0.65 

  2017  Rp    27,539,670,430,514.00   Rp    41,782,780,915,111.00  0.66 

  2018  Rp    36,233,538,927,553.00   Rp    52,459,150,902,972.00  0.69 

SMRA 2015  Rp          11,228,512,108.00   Rp          18,758,262,022.00  0.60 

  2016  Rp          12,644,764,172.00   Rp          20,810,319,657.00  0.61 

  2017  Rp          13,309,208,657.00   Rp          21,662,950,720.00  0.61 

  2018  Rp          14,238,537,503.00   Rp          23,299,242,068.00  0.61 

SSIA 2015  Rp     3,125,923,913,442.00   Rp      6,463,923,464,990.00  0.48 



 
 

 
 

  2016  Rp     3,842,621,248,275.00   Rp      7,195,448,327,618.00  0.53 

  2017  Rp     4,374,602,549,195.00   Rp      8,851,436,967,401.00  0.49 

  2018  Rp     3,019,160,765,637.00   Rp      7,404,167,100,524.00  0.41 

TOTL 2015  Rp           1,979,837,997.00   Rp            2,846,152,620.00  0.70 

  2016  Rp           2,007,949,620.00   Rp            2,950,559,912.00  0.68 

  2017  Rp           2,232,994,466.00   Rp            3,243,093,474.00  0.69 

  2018  Rp           2,176,607,420.00   Rp            3,228,718,157.00  0.67 

WIKA 2015  Rp          14,164,304,669.00   Rp          19,602,406,034.00  0.72 

  2016  Rp          18,597,824,186.00   Rp          31,096,539,490.00  0.60 

  2017  Rp          31,051,949,689.00   Rp          45,683,774,302.00  0.68 

  2018  Rp          42,014,686,674.00   Rp          59,230,001,239.00  0.71 

WSKT 2015  Rp    20,604,904,309,805.00   Rp    30,309,111,177,468.00  0.68 

  2016  Rp    44,651,963,165,082.00   Rp    61,425,181,722,030.00  0.73 

  2017  Rp    75,140,936,029,129.00   Rp    97,895,760,838,624.00  0.77 

  2018  Rp    95,504,462,872,769.00   Rp   124,391,581,623,636.00  0.77 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

KEBIJAKAN DIVIDEN 

KODE TAHUN  DIVIDEN NET INCOME HASIL 

ADHI 2015  Rp     64,814,602,280.00   Rp         32,079,515,472.00  2.02 

  2016  Rp     93,386,215,189.00   Rp         69,424,391,857.00  1.35 

  2017  Rp     94,035,304,967.00   Rp       350,459,983,268.00  0.27 

  2018  Rp   103,083,063,043.00   Rp       640,223,977,571.00  0.16 

BEST 2015  Rp     21,995,869,422.00   Rp       347,441,370,000.00  0.06 

  2016  Rp     11,866,192,714.00   Rp       316,483,524,022.00  0.04 

  2017  Rp     33,090,277,245.00   Rp       716,795,199,690.00  0.05 

  2018  Rp     96,473,111,500.00   Rp       565,540,089,079.00  0.17 

CTRA 2015  Rp   121,327,000,000.00   Rp    1,740,300,000,000.00  0.07 

  2016  Rp     91,984,000,000.00   Rp    1,170,706,000,000.00  0.08 

  2017  Rp     88,045,000,000.00   Rp    1,018,529,000,000.00  0.09 

  2018  Rp   176,089,000,000.00   Rp    1,302,702,000,000.00  0.14 

DUTI 2015  Rp     93,986,412,500.00   Rp       670,949,496,747.00  0.14 

  2016  Rp   121,016,612,625.00   Rp       840,650,624,016.00  0.14 

  2017  Rp     97,195,201,875.00   Rp       648,646,197,979.00  0.15 

  2018  Rp     63,324,307,500.00   Rp    1,126,657,230,110.00  0.06 

GMTD 2015  Rp       6,599,970,000.00   Rp       118,494,551,000.00  0.06 

  2016  Rp       4,569,210,000.00   Rp         86,914,558,516.00  0.05 

  2017  Rp       2,253,845,000.00   Rp         68,230,259,472.00  0.03 

  2018  Rp       1,624,608,000.00   Rp         61,443,212,441.00  0.03 

GWSA 2015  Rp     10,305,600,000.00   Rp    1,263,864,476,009.00  0.01 

  2016  Rp1,104,950,000,000.00   Rp       210,148,843,517.00  5.26 

  2017  Rp       9,092,000,000.00   Rp       188,500,432,096.00  0.05 



 
 

 
 

  2018  Rp   272,168,875,000.00   Rp       210,570,439,177.00  1.29 

JRPT 2015  Rp          235,361,067.00   Rp              869,777,178.00  0.27 

  2016  Rp          282,853,280.00   Rp           1,017,849,186.00  0.28 

  2017  Rp          323,260,891.00   Rp           1,117,126,108.00  0.29 

  2018  Rp          357,500,000.00   Rp           1,049,745,761.00  0.34 

MDLN 2015  Rp   150,396,807,864.00   Rp       873,420,195,958.00  0.17 

  2016  Rp   100,264,538,576.00   Rp       501,349,673,188.00  0.20 

  2017  Rp   100,264,538,576.00   Rp       614,773,608,046.00  0.16 

  2018  Rp   150,396,807,864.00   Rp         25,265,863,861.00  5.95 

MTLA 2015  Rp            34,106,998.00   Rp              239,982,607.00  0.14 

  2016  Rp            24,496,404.00   Rp              316,514,414.00  0.08 

  2017  Rp            40,572,169.00   Rp              551,010,785.00  0.07 

  2018  Rp            67,365,112.00   Rp              507,227,779.00  0.13 

PWON 2015  Rp          216,718,211.00   Rp           1,400,554,118.00  0.15 

  2016  Rp          216,718,211.00   Rp           1,780,254,981.00  0.12 

  2017  Rp          216,718,211.00   Rp           2,024,627,040.00  0.11 

  2018  Rp          288,957,614.00   Rp           2,826,936,213.00  0.10 

RDTX 2015  Rp     22,763,000,000.00   Rp       258,656,574,637.00  0.09 

  2016  Rp     20,085,000,000.00   Rp       260,009,476,018.00  0.08 

  2017  Rp     24,192,000,000.00   Rp       246,909,721,574.00  0.10 

  2018  Rp     14,784,000,000.00   Rp       267,384,570,823.00  0.06 

DMAS 2015  Rp1,578,377,333,200.00   Rp       757,548,336,781.00  2.08 

  2016  Rp   530,179,222,100.00   Rp    1,368,208,235,334.00  0.39 

  2017  Rp   722,971,666,500.00   Rp       657,119,635,819.00  1.10 

  2018  Rp   313,287,722,150.00   Rp       496,354,970,438.00  0.63 



 
 

 
 

GPRA 2015  Rp     10,691,638,417.00   Rp         72,893,324,167.00  0.15 

  2016  Rp     21,383,276,680.00   Rp         46,995,769,773.00  0.46 

  2017  Rp     12,819,316,010.00   Rp         37,316,086,438.00  0.34 

  2018  Rp       4,276,655,336.00   Rp         50,425,199,916.00  0.08 

JKON 2015  Rp     70,126,635,398.00   Rp       236,634,983,529.00  0.30 

  2016  Rp     73,388,339,370.00   Rp       331,660,186,639.00  0.22 

  2017  Rp          104,374,527.00   Rp              309,948,018.00  0.34 

  2018  Rp            94,589,806.00   Rp              268,229,012.00  0.35 

LPKR 2015  Rp                 380,000.00   Rp                  1,024,121.00  0.37 

  2016  Rp                   80,000.00   Rp                  1,227,374.00  0.07 

  2017  Rp                   45,177.00   Rp                     856,984.00  0.05 

  2018  Rp                   61,484.00   Rp                  1,726,085.00  0.04 

MKPI 2015  Rp   212,110,997,800.00   Rp       889,628,865,732.00  0.24 

  2016  Rp   310,059,438,000.00   Rp    1,199,373,747,588.00  0.26 

  2017  Rp   349,883,586,000.00   Rp    1,193,639,823,893.00  0.29 

  2018  Rp   349,883,586,000.00   Rp    1,018,559,536,819.00  0.34 

PTPP 2015  Rp   106,390,160,192.00   Rp    1,287,388,411,806.00  0.08 

  2016  Rp   148,064,636,384.00   Rp    1,703,610,146,023.00  0.09 

  2017  Rp   307,010,840,936.00   Rp    1,723,852,894,286.00  0.18 

  2018  Rp   290,629,550,314.00   Rp    1,958,993,059,360.00  0.15 

SMRA 2015  Rp          288,535,633.00   Rp           1,064,079,939.00  0.27 

  2016  Rp            72,133,908.00   Rp              605,050,858.00  0.12 

  2017  Rp            72,133,908.00   Rp              532,437,613.00  0.14 

  2018  Rp            72,133,908.00   Rp              690,625,630.00  0.10 

SSIA 2015  Rp     84,055,453,920.00   Rp       383,182,228,263.00  0.22 



 
 

 
 

  2016  Rp     45,343,247,642.00   Rp       100,854,847,637.00  0.45 

  2017  Rp     51,367,221,840.00   Rp    1,241,357,001,429.00  0.04 

  2018  Rp     92,989,396,800.00   Rp         89,833,255,584.00  1.04 

TOTL 2015  Rp          102,300,000.00   Rp              191,292,911.00  0.53 

  2016  Rp          136,400,000.00   Rp              221,287,384.00  0.62 

  2017  Rp          153,450,000.00   Rp              231,269,085.00  0.66 

  2018  Rp          170,500,000.00   Rp              204,418,079.00  0.83 

WIKA 2015  Rp          122,568,635.00   Rp              703,005,054.00  0.17 

  2016  Rp          125,014,252.00   Rp           1,147,144,922.00  0.11 

  2017  Rp          303,548,348.00   Rp           1,356,115,489.00  0.22 

  2018  Rp          240,413,755.00   Rp           2,073,299,864.00  0.12 

WSKT 2015  Rp   100,306,102,480.00   Rp    1,047,590,672,774.00  0.10 

  2016  Rp   200,547,624,362.00   Rp    1,813,068,616,784.00  0.11 

  2017  Rp   513,978,185,018.00   Rp    4,201,572,490,754.00  0.12 

  2018  Rp   776,342,383,468.00   Rp    4,619,567,705,553.00  0.17 

 



 

 

 

LAMPIRAN 2 

DATA PERUSAHAAN 

TAHUN KODE X1 X2 X3 Y M 

2015 

ADHI      0.03      0.51    30.45    0.69     2.02  

BEST      0.05      0.58    29.16    0.34     0.06  

CTRA      0.08      0.31    17.08    0.50     0.07  

DUTI      0.09      0.89    29.83    0.24     0.14  

GMTD      0.14      0.59    27.87    0.56     0.14  

GWSA      0.19      0.79    29.55    0.08     0.01  

JRPT      0.15      0.77    22.75    0.45     0.27  

MDLN      0.08      0.34    30.18    0.53     0.17  

MTLA      0.08      0.89    22.01    0.39     0.14  

PWON      0.10      0.52    23.66    0.50     0.15  

RDTX      0.17      0.83    28.26    0.15     0.09  

DMAS      0.29      0.86    29.71    0.11     2.08  

GPRA      0.06      0.72    28.08    0.40     0.15  

JKON      0.10      0.66    28.97    0.49     0.30  

LPKR      0.05      0.23    17.54    0.54     0.54  

MKPI      0.22      0.76    29.37    0.50     0.50  

PTPP      0.08      0.55    30.58    0.73     0.73  

SMRA      0.09      0.38    23.65    0.60     0.60  

SSIA      0.10      0.38    29.50    0.48     0.48  

TOTL      0.11      0.57    21.77    0.70     0.70  

WIKA      0.06      0.65    23.70    0.72     0.72  

WSKT      0.04      0.66    31.04    0.68     0.68  

 

 

 

 



 
 

 
 

DATA PERUSAHAAN 

TAHUN KODE  X1   X2   X3   Y   M  

2016 

ADHI         0.02         0.51      30.63       0.73        1.35  

BEST         0.07         0.58      29.28       0.35        0.04  

CTRA         0.51         0.31      17.19       0.51        0.08  

DUTI         0.10         0.89      29.90       0.20        0.14  

GMTD         0.11         0.59      27.84       0.48        0.05  

GWSA         0.19         0.79      29.57       0.07        5.26  

JRPT         0.16         0.79      22.86       0.42        0.28  

MDLN         0.04         0.32      30.31       0.55        0.20  

MTLA         0.09         0.84      22.09       0.36        0.08  

PWON         0.11         0.56      23.75       0.47        0.12  

RDTX         0.15         0.75      28.37       0.13        0.08  

DMAS         0.25         0.79      29.69       0.05        0.39  

GPRA         0.05         0.85      28.08       0.36        0.46  

JKON         0.13         0.68      29.02       0.45        0.22  

LPKR         0.04         0.41      17.64       0.52        0.07  

MKPI         0.25         0.76      29.52       0.44        0.26  

PTPP         0.06         0.51      31.07       0.65        0.09  

SMRA         0.06         0.46      23.76       0.61        0.12  

SSIA         0.04         0.34      29.60       0.53        0.53  

TOTL         0.13         0.57      21.81       0.68        0.62  

WIKA         0.05         0.65      24.16       0.60        0.11  

WSKT         0.04         0.66      31.75       0.66        0.11  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DATA PERUSAHAAN 

TAHUN KODE  X1   X2   X3   Y   M  

2017 

ADHI      0.03      0.51    30.98    0.79     0.27  

BEST      0.09      0.58    29.37    0.33     0.05  

CTRA      0.04      0.47    17.28    0.51     0.09  

DUTI      0.07      0.89    29.99    0.21     0.15  

GMTD      0.09      0.59    27.85    0.43     0.03  

GWSA      0.03      0.79    29.61    0.07     0.05  

JRPT      0.16      0.77    22.97    0.37     0.29  

MDLN      0.05      0.36    30.31    0.52     0.16  

MTLA      0.13      0.74    22.30    0.38     0.07  

PWON      0.11      0.70    23.87    0.45     0.11  

RDTX      0.13      0.75    28.46    0.10     0.10  

DMAS      0.19      0.82    29.64    0.06     1.10  

GPRA      0.04      0.74    28.04    0.31     0.34  

JKON      0.13      0.61    22.16    0.43     0.34  

LPKR      0.03      0.47    17.85    0.47     0.05  

MKPI      0.24      0.77    29.55    0.33     0.29  

PTPP      0.06      0.51    31.36    0.66     0.18  

SMRA      0.06      0.46    23.80    0.61     0.14  

SSIA      0.16      0.28    29.81    0.49     0.04  

TOTL      0.13      0.57    21.90    0.69     0.66  

WIKA      0.05      0.65    24.55    0.68     0.22  

WSKT      0.05      0.66    32.21    0.77     0.12  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DATA PERUSAHAAN 

TAHUN KODE  X1   X2   X3   Y   M  

2018 

ADHI      0.03      0.51    31.04    0.79     0.16  

BEST      0.08      0.64    29.47    0.34     0.17  

CTRA      0.05      0.47    17.35    0.51     0.14  

DUTI      0.10      0.89    30.17    0.26     0.06  

GMTD      0.09      0.59    27.86    0.39     0.03  

GWSA      0.07      0.79    29.64    0.08     1.29  

JRPT      0.14      0.77    23.08    0.37     0.34  

MDLN      0.02      0.32    30.35    0.55     5.95  

MTLA      0.12      0.74    22.37    0.34     0.13  

PWON      0.14      0.69    23.94    0.39     0.10  

RDTX      0.12      0.75    28.56    0.08     0.06  

DMAS      0.11      0.82    29.65    0.04     0.63  

GPRA      0.04      0.78    28.06    0.30     0.08  

JKON      0.10      0.61    22.29    0.46     0.35  

LPKR      0.05      0.61    17.72    0.49     0.04  

MKPI      0.21      0.77    29.58    0.25     0.34  

PTPP      0.05      2.12    31.59    0.69     0.15  

SMRA      0.06      0.46    23.87    0.61     0.10  

SSIA      0.05      1.04    29.63    0.41     1.04  

TOTL      0.13      0.83    21.90    0.67     0.83  

WIKA      0.04      0.12    24.80    0.71     0.12  

WSKT      0.05      0.17    32.45    0.77     0.17  
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