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ABSTRAK 
Nama  : Serliani  

Nim   : 90200118053 

Judul  : Peran Islamic Corporate Social Responsibility Dalam 

Meningkatkan Kinerja Sosial Dan Nilai Perusahaan Di Jakarta 

Islamic Index 

 

Penelitian ini merupakan metode penelitian Kuantitatif Korelasional. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1) Bentuk 

pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility pada perusahaan yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index, 2) Peran pengungkapan Islamic Corporate Social 

Responsibility dalam mendorong kinerja sosial pada perusahaan yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Index, 3) Peran pengungkapan Islamic Corporate Social 

Responsibility dalam membentuk nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Index.  

Populasi pada penelitain ini adalah perusahaan yang sahamnya masuk ke 

dalam kelompok Jakarta Islamic Index (JII) sejak tahun 2016-2021. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Purposive sampling. Sampel 

diperoleh dari saham perusahaan-perusahaan dalam kelompok JII yang telah 

bergabung sejaka tahun 2016 hingga 2021. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Islamic corporate social 

responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja sosial 

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Artinya semakin baik 

pengungkapan islamic corporate social responsibility, maka akan semakin besar 

kemungkinan terjadinya peningkatkan kinerja sosial pada perusahaan tersebut, 2) 

Islamic corporate social responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

peningkatan nilai perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Artinya semakin 



 

xii 
 

baik pengungkapan islamic corporate social responsibility, maka akan semakin besar 

kemungkinan terjadinya peningkatkan nilai perusahaan, 3) Islamic corporate social 

responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan nilai 

perusahaan melalui kinerja sosial perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. 

Artinya semakin baik pengungkapan islamic corporate social responsibility dan 

kinerja sosial yang dilakukan oleh perusahaan, maka akan semakin besar 

kemungkinan terjadinya peningkatkan nilai perusahaan. 

 

Kata Kunci: Islamic Corporate Social Responsibility, Kinerja Sosial, Nilai 

Perusahaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Para investor merupakan pioner dalam memulai suatu bisnis. Dimana investor 

menginvestasikan dananya dalam suatu peusahaan dengan tujuan mendapat 

keuntungan. Dalam sudut pandang investor, indikator kesuksesan suatu bisnis adalah 

return. Oleh karena itu, mereka tidak peduli pada hal-hal yang lain selain 

pengembalian modal. Pandangan tersebut merupakan tahap pertama dari sistem nilai 

dan gaya tanggung jawab sosial yaitu pemaksimalan profit (Hay dan Gray dalam 

Fauzi, 2004). Seiring dengan pertumbuhan bisnis yang cepat dan orang-orang yang 

terlibat didalamnya ikut berkembang, maka permasalahan baru akan muncul. 

Permasalahan utama yang muncul berasal dari konflik  kepentingan antara mereka 

sebagai konsekuensi dari penggunaan manajemen pemaksimalan profit. 

Pada umumnya keberhasilan suatu perusahaan berdasarkan kemampuan 

perusahaan yang dilihat dari kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan 

sebuah prestasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu menghasilkan 

keuntungan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Semakin tinggi rasio 

profitabilitas suatu perusahaan maka perusahaan memiliki manajemen yang baik. 

Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka akan meyakinkan investor untuk 

menanamkan modal kedalam perusahaan tersebut, semakin tinggi pula kesempatan 

perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan secara langsung meningkatkan 

kemakmuran pemegang saham. 
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Olehnya itu, lingkungan bisnis perlu  membuat stakeholder melihat kinerja 

perusahaan bukan hanya dari kinerja keuangan semata, tetapi stakeholder juga 

melihat dari kinerja non-keuangan perusahaan. Hal ini menuntut perusahaan untuk 

mengungkapkan informasi keuangan dan informasi non keuangan perusahaan seperti 

aspek lingkungan dan aspek sosial (Burhan, 2012). Kinerja sosial harus menunjukkan 

respon tanggung jawab sosial perusahaan yang mencerminkan kebijakan perusahaan. 

Kinerja sosial dapat dilihat dari pengungkapan kinerja sosial perusahaan dalam 

laporan tahunan perusahaan atau media informasi lainnya. Hal ini menunjukkan 

bahwa antara kinerja sosial dan pengungkapan kinerja sosial perusahaan mempunyai 

pengertian yang sama. Perusahaan mempunyai respon yang tinggi terhadap tanggung 

jawab sosial perusahaan jika mempunyai perhatian lebih pada konsep stakeholder.  

Kinerja sosial (Tabaruu‟), tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat berjalan 

sendiri-sendiri tanpa adanya pertanggungjawaban kepada manusia dan penciptanya 

(Allah Swt) karena kinerja Tabaruu‟ merupakan ruh (jiwa) bagi bisnis Islam. 

Sehingga apabila sebuah bisnis mengesampingkan kinerja Tabaruu‟ maka bisa 

dipastikan bahwa kinerja bisnis tersebut tidak ada bedanya dengan usaha 

konvensional pada umumnya (Lastanti & Salim, 2019).  Nilai-nilai sosial dalam 

islam ini tertuang jelas dalam QS. Al-Baqarah / 2:177 dibawah ini: 

نٰكِ  َٔ غْشِبِ  ًَ انْ َٔ شْشِقِ  ًَ َْكُىْ قِثمََ انْ ْٕ جُ ُٔ ا  ْٕ نُّ َٕ ُ ٌْ ت اَ وِ ۞ نَيْشَ انْثشَِّ ْٕ انْيَ َٔ  ِ ٍَ تِاللّٰه ٍْ اٰيَ ٍَّ انْثشَِّ يَ

انَُّثيِّ  َٔ انْكِتٰةِ  َٔ ىِٕكَحِ 
ٰۤ
هٰ ًَ انْ َٔ خِشِ  اٰتَٗ ٖ   ٌَ ٖ  الْْٰ الَ  َٔ ًَ ٖ ٖ  حُثِّّ عَهٰٗ انْ ِٔ ٗ انْقشُْتٰٗ رَ ًٰ انْيَتٰ َٔ 

 ٍَ ضٰكِيْ ًَ انْ َٔ  ٍَ اتْ ىِٕهِ  انضَّثِيْمِ   َٔ انضَّاٰۤ َٔ ٌَ ْٕ فُ ْٕ ًُ انْ َٔ كٰٕجَ    اٰتَٗ انزَّ َٔ هٰٕجَ  اقََاوَ انصَّ َٔ قَابِ   ِٗ انشِّ ف َٔ  ٍَ يْ

 ٍَ ىِٕكَ انَّزِيْ
ٰۤ
ٍَ انْثَأسِِْۗ أُنٰ حِيْ َٔ ءِ  اٰۤ شَّ انضَّ َٔ ءِ  ٍَ فِٗ انْثَأصَْاٰۤ ثشِِيْ انصه َٔ ا    ْٔ َْذُ ىْ ارِاَ عَا ِْ ذِ ْٓ تعَِ

 ٌَ ْٕ تَّقُ ًُ ُْىُ انْ ىِٕكَ 
ٰۤ
أُنٰ َٔ ا ِۗ ْٕ  صَذقَُ
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Terjemahnya: 

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, 

melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, 

hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta 

yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, 

peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; 

menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, 

penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang 

benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa . 

 

Dalam Tafsir Ibn. Katsir di jelaskan bahwa dari ayat di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai 

sosial di masyarakat ketimbang hanya sekedar menghadapkan wajah kita ke barat dan 

ke timur dalam shalat. Tanpa mengesampingkan akan pentingnya shalat dalam Islam, 

Al Quran mengintegrasikan makna dan tujuan shalat dengan nilai-nilai sosial. Di 

samping memberikan nilai keimanan berupa iman kepada Allah SWT, Kitab-Nya, 

dan Hari Kiamat, Al Quran menegaskan bahwa keimanan tersebut tidak sempurna 

jika tidak disertai dengan amalan-amalan sosial berupa kepedulian dan pelayanan 

kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir serta menjamin kesejahteraan 

mereka yang membutuhkan (Ad-Damsyiqy, dkk., 1991). 

Tidak hanya perlu  menggambarkan mengenai kinerja sosial perusahaan, 

tetapi membangun nilai positif perusahaan di mata investor dan juga masyarakat itu 

sendiri. Nilai perusahaan yang tinggi akan menunjukkan kemapanan dan citra yang 

semakin baik sehingga calon investor memiliki kepercayaan dan ketertarikan 

terhadap perusahaan. Inilah alasan orientasi perusahaan lebih berpihak kepada 

kesejahteraan pemilik saham. Kesejahteraan pemilik saham tercermin dari nilai 
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perusahaannya. Semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi nilai perusahaan 

menggambarkan semakin sejahtera pula pemiliknya  (Tarigan, 2013). 

Menurut (Dewi,2014), nilai perusahaan sangat penting karena 

menggambarkan kondisi perusahaan yang dapat mempengaruhi pandangan investor 

terhadap perusahaan, sehingga setiap pemilik perusahaan akan berusaha 

menunjukkan kinerja yang baik agar calon investor tertarik dan menanamkan modal. 

Jusriani (2013) menyatakan bahwa nilai perusahaan merupakan harga sebuah saham 

yang telah beredar di pasar saham yang harus dibayar oleh investor untuk dapat 

memiliki sebuah perusahaan. Harga saham terbentuk atas permintaan dan penawaran. 

Pentingnya nilai perusahaan yang terbentuk melalui nilai indikator dalam 

pasar saham juga dipengaruhi secara kuat oleh peluang investasi. Nilai perusahaan 

dapat dioptimalkan dengan pelaksanaan fungsi manajemen keuangan dimana 

biasanya didukung dengan keputusan pendanaan, keputusan dividen dan keputusan 

investasi yang dilakukan oleh perusahaan (Parmatasari, 2018).  

Kedua hal tersebut diatas memiliki keterakitan yang sangat erat dan tak 

mampu dipisahkan. Pelaporan atas pertanggunjawaban sosial akan mendorong 

perusahaan dalam mewujudkan kondisi dimana nilai perusahaan sejalan dengan 

sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar dimana perusahaan merupakan 

bagiannya. Dengan melakukan pengungkapan sosial, perusahaan merasa keberadaan 

dan aktivitasnya terlegitimasi. Organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara 

nilai-nilai yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada 
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dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut 

(Effandi & Nursita, 2019).   

Olehnya itu, perusahaan perlu mengungkapkan hasil kinerjanya secaranya 

runut dan jelas pada sebuah laporan sustainability yang menggambarkan tanggung 

jawab sosial mereka atau Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR). ICSR 

pertama kali muncul dalam tulisan Social Responsibility of the Businessman tahun 

1953 sebagai konsep yang digagas Howard Rothmann Bowen ini dianggap dapat 

menjawab keresahan dunia bisnis. ICSR diadopsi karena dianggap dapat menjadi 

penawar kesan buruk perusahaan yang terlanjur terbangun dalam pikiran masyarakat. 

Jika dilihat, latar belakang adopsi CSR oleh perusahaan sebagaimana diatas justru 

memberi kesan bahwa praktek ICSR seolah hanya menjadi alat untuk membangun 

citra positif ditengah rusaknya perilaku korporat yang terjadi. ICSR (Kharisma & 

Mawardi, 2014). 

Berangkat dari keresahan tersebut, di bentuklah suatu pedoman 

pertanggungjawaban yang sejalan dengan nilai-nilai islam dengan kepentingan 

bersama sebagai tujuan. Tanggungjawab sosial perusahaan bukanlah hal yang baru 

dalam Islam. Tanggungjawab sosial sudah mulai eksis dan dan diterapkan selama 14 

abad terakhir. Pembahasan tanggungjawab sosial sering disebutkan dalam Al-Qur'an. 

Al Qur'an selalu menghubungkan kesuksesan bisnis dan pertumbuhan ekonomi yang 

sangat dipengaruhi oleh etika pengusaha dalam bisnis mereka. Meskipun ayat-ayat 

Al-Quran dan Hadits tidak langsung merujuk pada ICSR tetapi ada banyak ayat 

dalam Al Qur'an dan Hadits yang menjelaskan kewajiban individu untuk 
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menanggung kebutuhan orang lain. Oleh karena itu, individu yang bersama-sama 

untuk menciptakan sebuah perusahaan memiliki kewajiban untuk membantu 

masyarakat dan memberikan manfaat kepada orang lain (Effendy, Isnaini, & 

Isnawati, 2021). 

Didasarkan konsep syariah, muncul konsep baru dalam Corporate Social 

Responsibility yang disebut Islamic Social Responsibility (ISR) (Effendy et al., 2021). 

Islamic Corporate Social Responsibility menjadi tema yang hangat dibicarakan tidak 

hanya di negara-negara dengan mayoritas muslim, tetapi telah menjadi objek 

penelitian di berbagai negara termasuk negara yang notabene penduduknya adalah 

menganut kepercayaan lain dan tidak menjalankan hukum Syariah sebagai dasar etika 

dalam bisnis (Wardani, 2016). 

Konsep ICRS kemudian berkembang menjadi standar pelaporan kinerja sosial 

perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ini lahir dikembangkan dengan 

dasar dari standar pelaporan berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada tanpa 

menyembunyikan kekurangan perusahaan itu sendiri. Secara khusus indeks ini adalah 

perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat 

tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran 

perusahaan dalam perspektif spiritual. Selain itu indeks ini juga menekankan pada 

keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan Tujuan 

ICSR adalah sebagai bentuk akuntablitas kepada Allah SWT dan masyarakat dan 

meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang 



 

7 

 

 

relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuhan 

syariah dalam pengambilan keputusan (Mais & Lufian, 2018). 

Melalui pengungkapan ICSR diharapkan dapat meningkatkan citra dan 

reputasi perusahaan yang akan berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan dianggap sangat penting karena dapat menunjukkan kemakmuran 

pemegang saham, semakin tinggi nilai perusahaan maka semakin tinggi kemakmuran 

pemegang saham. Nilai perusahaan pada dasarnya dapat dilihat dari beberapa aspek 

sudut pandang, salah satunya adalah harga saham perusahaan. Harga saham dapat 

perusahaan dapat mencerminkan penilaian investor atas seluruh ekuitas yang dimiliki 

(Setiawan et al., 2019) 

Sesuainya indeks ICSR untuk entitas atau bisnis Islam karena 

mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip Islam seperti transaksi yang 

sudah terbebas dari unsur riba, spekulasi dan gharar, serta mengungkapkan zakat, 

status kepatuhan syariah serta aspek-aspek sosial seperti sedakah, wakaf, qordul 

hasan, sampai dengan pengungkapan peribadahan di lingkungan perusahaan.(Merina 

& Verawaty, 2016).  Sehingga tempak jelas jika, keberadaan Islamic Social 

Responsibility telah menunjukkan pentingnya pembangunan kinerja sosial dan nilai 

perusahaan sehingga mendapatkan citra dan pandangan yang baik oleh masyarakat 

dan investor. Di samping kinerja ekonomi yang akan dilihat investor sebelum 

memutuskan untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan, adanya pengungkapan item 

ISR dalam laporan keberlanjutan diharapkan akan menjadi nilai tambah yang akan 

menambah kepercayaan para investor, bahwa perusahaan tersebut akan terus 
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berkembang dan berkelanjutan (sustainable). Para konsumen akan lebih 

mengapresiasi perusahaan yang akan mengungkapkan ICSR dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak mengungkapkan ICSR, mereka akan membeli produk yang 

laba produk tersebut disisihkan untuk kepentingan sosial lingkungan. Hal ini akan 

berdampak positif terhadap perusahaan selain membangun image yang baik di mata 

para stakeholder karena kepedulian perusahaan terhadap sosial lingkungan, juga akan 

menaikkan laba perusahaan melalui peningkatan nilai perusahaan (Attamimi, 2015). 

Dalam penerapannya ICSR dalam membentuk nilai sosial dan kinerja 

perusahaan yang prima dimata masyarakat dan terkhusus investor juga turut 

dipengaruhi oleh beberapa hal. Merina (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan 

bahwa dakam  pengungkapan informasi dalam laporan keuangan berkelanjutan 

perusahaan perlu untuk menekankan efesiensi energy, penggunaan air, gas emisi, efek 

rumah kaca, perekrutan karyawan, kebijakan retensi, dan perjanjian dengan 

stockholder terhadap keuangan yang diukur dengan return on asset (ROA), return on 

equity (ROE).  Selain itu, dalam menguatkan performance harga pasar saham dalam 

menunjukkan investasi besar suatu perusahaan dalam aspek CSR khususnya 

hubungan karyawan (employee relations. Dengan kata lain, perusahaan harus dapat 

menciptakan strategi untuk menyampaikan produk dan jasa mereka sedemikian rupa 

serta menyatukan segala unsur yang ada dalam sumber dayanya, sehingga dapat 

menciptakan nilai yang lebih besar untuk pelanggan dan  mencapai misi, tujuan, dan 

cita-cita serta mempertahankan arah pertumbuhan perusahaan yang sehat melalui 

pengungkapan ICSR. 
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Namun mirisnya, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam hal 

pertanggungjawaban sosial ini ternyata belum sepenuhnya mampu dipenuhi oleh 

pelaku usaha utamanya dalam lingkup bisnis syariah. Penelitian Maali dalam 

(Haribowo, 2016) yang menganalisis kepatuhan usaha syariah yakni perbankan dalam 

menerapkan ICSR dan hasil mengejutkan ditemukan bahwa bahwa hanya sebelas 

bank (38%) yang mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya sesuai dengan 

standar yang ditetapkan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa 62% bank 

syariah tidak mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya sebagaimana yang 

diharapkan. Selain itu juga masih ditemukan fakta bahwasanya perusahaan yang 

memiliki keuntungan tinggi, namun anggaran CSR-nya rendah. Perusahaan yang 

termasuk kategori ini adalah perusahaan besar, namun pelit (Attamimi, 2015). 

Di Indonesia, perusahaan yang mengungkapkan kinerja sosial serta nilai 

perusahaannya dalam bentuk ICSR pada umumnya tergabung dalam entitas saham 

syariah yang ter-list dalam Jakarta Islamic Index (JII). JII merupakan salah satu 

produk pasar modal syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menggambarkan 

kinerja saham syariah di Indonesia. Saham-saham syariah yang masuk dalam JII 

adalah saham-saham yang sudah lulus penyeleksian kriteria dari Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) dan BEI. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam JII sudah 

bisa dipastikan memiliki kegiatan operasional yang tidak bertentangan dengan 

prinsip-prinsip syariah, sehingga besar kemungkinan banyak investor muslim ataupun 

pihak berkepentingan muslim lainnya yang berinvestasi dan terkait kegiatan usaha 

dengan perusahaan tersebut. 
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Sebagai salah-satu bentuk imedia investasi dalam pasar modal syariah, Jakarta 

Islamic Index atau biasa disebut JII adalah salah satu indeks saham yang ada di 

Indonesia yang menghitung index harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham 

yang memenuhi kriteria syariah.  Pembentukan JII tidak lepas dari kerja sama antara 

Pasar Modal Indonesia (dalam hal ini PT Bursa Efek Jakarta) dengan PT Danareksa 

Invesment Management (PT DIM). JII telah dikembangkan sejak tanggal 3 Juli 2000. 

Pembentukan instrumen syariah ini untuk mendukung pembentukan Pasar Modal 

Syariah yang kemudian diluncurkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2003. 

Mekanisme Pasar Modal Syariah yang digabungkan dengan bursa konvensional 

seperti Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Setiap periodenya, saham yang 

masuk JII berjumlah 30 (tiga puluh) saham yang memenuhi kriteria syariah. JII 

menggunakan hari dasar tanggal 1 Januari 1995 dengan nilai dasar 100. 

Saat ini, dalam trenya JII  mengalami penurunan sebesar 13,66%, dengan 

penurunan nilai kapitalisasi saham sebesar 13,53%. Indeks JII70 juga mengalami 

penurunan indeks sebesar 12,09% dan penurunan sebesar 9,17% dari nilai kapitalisasi 

pasar. Namun, apabila dibandingkan dengan nilai terendah indeks pada tanggal 24 

Maret 2020, indeks saham syariah saat ini mulai mengalami peningkatan. 
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Gambar 1.1 

Kapasitas Pasar JII 2021 

 
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2021) 

Nilai perusahaan dan kinerja sosial akan berpengaruh besar terhadap 

peningkatan transaksi saham dan investasi perusahaan tersebut. Terlebih lagi  pada 

perusahaan yang tergabung dalam JII perlu menyesuaikan pelaporannya dengan nilai-

nilai islami yang dituangkan ke dalam ICSR. Dari perspektif ekonomi, perusahaan 

akan mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut dapat meningkatkan 

nilai perusahaan. Dengan menerapkan ICSR, diharapkan perusahaan akan 

memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan  kinerja keuangannya 

dalam jangka panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang menerapkan 

ICSR mengharapkan akan direspon positif oleh para pelaku pasar. 

Hubungan ICSR dan nilai perusahaan ini telah dibuktikan pada beberapa 

penelitian yakni yang dilakukan oleh (Setiawan, 2018) yang mengungkapkan jika 
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Islamic Social Reporting (ICSR) berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Emiten 

syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) mampu memberikan informasi 

mengenai pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan secara islami dalam 

laporan tahunan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap sistem 

syariah yang diterapkan dalam perusahaan sehingga mampu meningkatkan nilai 

perusahaan dimata stakeholders, walaupun tidak ada satu pun perusahaan yang 

mengungkapkan informasi secara penuh. 

Namun hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sutapa, 

2018) yang mengunkapkan jika  ISR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Hal ini diindikasikan karena pada umumnya investor di Indonesia lebih cenderung 

membeli saham untuk memperoleh capital gain, yang cenderung membeli dan 

menjual saham secara harian (daily trader), tanpa memperhatikan keberlangsungan 

perusahaan dalam jangka panjang. Investor lebih memilih saham dengan melihat pada 

market economy dan berita-berita yang muncul. 

Penelitian ini mencoba menguji keterkaitan antara pembentuk nilai 

perusahaan dan kinerja sosial perusahaaan  terhadap pengungkapan Islamic Social 

Reporting (ISR) karena penelitian mengenai pengungkapan ISR masih sangat terbatas 

dan masih adanya perbedaan hasil penelitian mengenai faktor- faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Objek penelitian yang 

digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Index (JII) Penelitian ini akan menganalisis penerapan 
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Berdasarkan fenomena dan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui, menganalisis dan melakukan 

penelitian dengan judul “Peran Islamic Corporate Social Responsibility dalam 

Meningkatkan Kinerja Sosial dan Nilai Perusahaan Di Jakarta Islamic Index” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, olehnya 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Islamic Corporate Social Responsibility berpengaruh pada kinerja 

social perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index?  

2. Apakah  Islamic Corporate Social Responsibility berpengaruh pada nilai 

perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index?  

3. Apakah Islamic Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan melalui kinerja social? 

C. Hipotesis 

1. Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja 

Social Perusahaan 

Kinerja sosial sebuah perusahaan merupakan hasil kerja yang dapat dicapai 

oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan 

wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan 

perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum, dan tidak bertentangan dengan 

moral dan etika (Rivai dan Fawzi, 2004). Teori sinyal menyatakan bahwa perusahaan 
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memberikan sinyal-sinyal kepada pihak luar perusahaan dengan tujuan untuk 

meningkatkan nilai perusahaan. Kinerja social merupakan salah satu tolak ukur untuk 

melihat kesuksesan dalam menjalankan perusahaan dan juga dapat menjadi acuan 

untuk bagusnya sebuah perusahaan. Reputasi yang baik, merupakan salah satu yang 

dapat menjadi modal perusahaan meraih kinerja perusahaan yang unggul dari 

pesaing. Keberhasilan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan filantropi yang 

islami dapat meraih dukungan dari stokeholder, yang mampu memperluas akses 

terhadap sumber daya dan meningkatkan kinerja perusahaan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Suryana (2013) yang berjudul 

Pengaruh i-CSR terhadap kinerja Perusahaan dengan kepemilikan asing sebagai 

variabel moderator, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan i-CSR 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sosial perusahaan. Ini berarti 

semakin tinggi pengungkapan i-CSR, semakin tinggi kinerja sosial sebuah 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan menguji apakah hal tersebut 

dapat dibenarkan secara teori.  Penelitian ini akan mereplikasi penelitian terdahulu 

tersebut, dengan mengujinya pada sampel perusahaan yang terdaftar pada Jakarta 

Islamic Index. Hipotesis yang akan diajukan pada pengujian ini adalah: 

H1: ICSR berpengaruh terhadap Kinerja Sosial Perusahaan 
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2. Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Tanggungjawab perusahaan merupakan cara perusahaan untuk dapat menjaga 

hubungan baik secara Panjang dengan para stakeholdernya. ICSR juga dapat 

memberikan nilai lebih atas nilai saham perusahaan, khususnya dimata para investor 

muslim yang memiliki kebutuhan untuk berinvestasi pada produk syariah. Kondisi 

demikian akan meningkatkan transaksi saham syariah dan pada akhirnya dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Drever et al (2007) menyatakan signalling theory 

memiliki arti bahwa pnegungkapan yang informatif dapat membawa perusahaan pada 

nilai yang lebih baik. Hal ini menjadi motivasi bagi perusahaan akan menerima 

respon yang baik dari para stakeholder sehingga meningkatkan nilai perusahaannya. 

Secara empiris Swandari dan Dewi (2018) menghasilkan peneilitian yang 

memberikan bukti bahwa nilai perusahaan diperngaruhi secara positif oleh ICSR. 

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ICSR memiliki 

pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan, sehingga hipotesis pada penelitian 

ini adalah: 

H2: ICSR berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 
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3. Peran  Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan 

Melalui Kinerja Social 

Berkaitan dengan hasil kajian empiris, riset terdahulu tentang pengaruh ICSR 

terhadap kinerja menghasilkan temuan yang seragam dan sesuai hasil kajian teoritis. 

Namun demikian, untuk riset terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh ICSR 

terhadap kinerja, hasil penelitian terdahulu memberikan dua kesimpulan yang 

berbeda. Sebagian penelitian terdahulu menemukan bahwa ICSR berpengaruh positif 

terhadap kinerja (Syurmita, 2020; Nugraha, 2019; Solekhah, 2018), namun sebagian 

penelitian yang lain tidak menemukan adanya pengaruh atau hubungan antara ICSR 

dengan kinerja (Indrayani, 2018; Arifin, 2016; serta Sidik dan Reskino, 2016). 

Perbedaan temuan tersebut membuka peluang untuk menguji ICSR tidak hanya 

sebagai variabel independen dalam mempengaruhi kinerja, namun juga sebagai 

variabel intervening. Secara teoritis, besarnya pengaruh nilai perusahaan terhadap 

kinerja perusahaan akan berubah seiring dengan implementasi ICSR. 

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ICSR memiliki 

pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan, sehingga hipotesis pada penelitian 

ini adalah: 

H3: ICSR berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan melalui Kinerja 

Perusahaan 
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D. Definisi Operasional Variabel 

Agar menghindari dan mempermudah pemahaman perbedaan pembaca dalam 

mengartikan atau maksud dari judul skripsi ini, maka dalam penelitian ini variabel 

bebas atau independend (X) yaitu Islamic Coorporate Social Responsibility. 

Sedangkan yang variabel terikat atau dependend (Y) dalam penelitian ini adalah 

kinerja sosial (Y1) dan Nilai perusahaan (Y2).  

1. Islamic Corporate Social Responsibility 

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) merupakan pengembangan 

dari pengukuran tanggungjawab sosial perusahaan dengan berdasarkan prinsip 

syariah yang sesuai dengan nilai- nilai keislaman. Widiyanti & Hasanah (2018)  

mengungkapkan Indeks Islamic Social Reporting (ISR) dapat dikelompokan menjadi 

lima tema pengungkapan yaitu tema investasi dan keuangan, produk dan jasa, tenaga 

kerja, sosial dan lingkungan. 

2. Kinerja Sosial 

Social Performance atau kinerja dapat didefinisikan sebagai bagaimana 

suatu perusahaan dapat memenuhi kepentingan stakeholder primer maupun sekunder 

dengan mempertimbangkan perforam perusahaan dalam lingkup sosial dan 

membangun tatanan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik.  Dalam Mariani & 

Suryani (2018).Indikator kinerja sosial merupakan indikator yang menganalisis sosial 

perusahaan. Kinerja sosial mencakup beberapa bahasan yaitu tenaga kerja, hak asasi 

manusia, tanggung jawab produk serta masyarakat. 
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3. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan padangan investor dan masyarakat terhadap 

perusahaan dan akan berpengaruh pada harga saham. Nilai perusahaan dibentuk 

dengan kinerja baik sosial dan keungan perusahaan serta ketahanan mereka dalam 

mewujudkan usaha yang berkelanjutan. Menurut Afandi, Supaijo, & Ningsih (2019) 

Nilai perusahaan dapat diukur dengan suatu rasio yang disebut rasio penilaian yakni 

suatu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai pada 

masyarakat (investor) atau pada para pemegang saham. 

E. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengkajian terhadap hasil-hasil 

penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan subjek yang sedang diteliti. 

Pengkajian ini diharapkan mampu membantu penulis dalam memecahkan masalah 

dan menyusun tujuan penelitian yang akan dicapai.  

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Penliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 

 

Ichsan Setiyo 

Budi (2021) 

 

Islamic Corporate 

Social Responsibility 

(ICSR) disclosure and 

Islamic Banks (IBs) 

performance: The 

application of 

stakeholder theory 

from Islamic 

perspective 

 

 Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

seluruh indikator pengungkapan ICSR 

yang terdiri dari delapan indikator 

yaitu kepatuhan syariah, perilaku etis, 

manajemen, sumber daya manusia, 

lingkungan, kegiatan sosial, produk 

dan layanan, penelitian dan 

pengembangan, dan pelatihan 

berpengaruh positif terhadap kinerja 
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IB.. Hal ini memberikan pemahaman 

bahwa semua indikator pengungkapan 

memberikan citra atau reputasi yang 

baik kepada publik, sehingga 

menimbulkan kepercayaan dan dalam 

jangka panjang meningkatkan kinerja 

perusahaan. 

2 

Riri Mayliza1 

& Arie 

Yusnelly 

(2021) 

Pengaruh Good 

Corporate 

Governance Terhadap 

Islamic Social 

Responsibility Pada 

Bank Umum Syariah 

Di Indonesia 

Penelitian ini menghasilkan penemuan 

yang menarik di antaranya adalah 

bahwa terdapat pengaruh positif 

signifikan proporsi Dewan Komisaris 

Independen terhadap Islamic 

Corporate Social Responsibility 

(ICSR). Juga terdapat pengaruh positif 

signifikan ukuran Dewan Komisaris 

terhadap Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR). 

3 

Esy Nur 

Aisyah, 

Riswanti (2021) 

 

Islamic Corporate 

Social Responsibility 

dan Kinerja 

Lingkungan Sebagai 

Determinan 

Profitabilitas 

Perbankan Syariah di 

Indonesia 

Penelitian membuktikan bahwa 

Islamic Corporate Social 

Responsibility berpengaruh positif 

signifikan terhadap profitabilitas dan 

kinerja lingkungan berpengaruh 

negatif signifikan terhadap 

profitabilitas. Dan berdasarkan hasil 

uji determinan (R Square), variabel 

ICSR dan kinerja lingkungan mampu 

menjelaskan dampaknya terhadap 

profitabilitas sebesar 35.5%, 

sedangkan sisanya dijelaskan oleh 

variabel lain. 

4 

Sartini 

Wardiwiyono 

& Arty Fitria 

Jayanti 

Universitas 

(2021) 

 

Peran Islamic 

Corporate Social 

Responsibility Dalam 

Memoderasi Pengaruh 

Zakat Terhadap 

Kinerja Bank Umum 

Syariah 

Hasilnya menunjukkan beberapa 

temuan. Pertama, jumlah zakat 

perusahaan yang dilaporkan dalam 

Laporan Sumber dan Pencairan Dana 

Zakat berdampak positif terhadap 

kinerja keuangan bank syariah. Kedua, 

CSR Islami yang diukur dengan 

indeks pelaporan Islam berdampak 

negatif terhadap kinerja keuangan 

Bank Islam. Ketiga, peran CSR Islam 

dalam memoderasi pengaruh zakat 

terhadap kinerja keuangan 
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dikonfirmasi 

5 

Ichsan Setiyo 

Budi (2021 

 

The Mediation Role of 

Productivity in the 

Effect of Islamic 

Corporate Governance 

on Islamic Corporate 

Social Responsibility 

Disclosure 

Hasil penelitian menemukan bahwa 

produktivitas perbankan secara penuh 

memediasi pengaruh Islamic 

corporate governance terhadap 

Islamic Corporate Social 

Responsibility Disclosure. Dengan 

demikian, produktivitas yang baik 

merupakan syarat mutlak yang harus 

dipenuhi untuk menjalankan fungsi 

sosial yang baik, sebagaimana 

tercermin dalam pengungkapan 

Islamic Corporate Social 

Responsibility.  

6 

Abdul Rasid 

(2020)  
Dampak Kualitas 

Islamic Corporate 

Governance Dan 

Karakteristik Saham 

Terhadap 

Pengungkapan Islamic 

Social Reporting Dan 

Tingkat Kepercayaan 

Investor Di Indonesia 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kualitas Islamic corporate 

governance, pertumbuhan perusahaan, 

umur perusahaan, dan leverage 

memiliki pengaruh positif terhadap 

pengungkapan ISR. Namun demikian 

kinerja keuangan memiliki pengaruh 

negatif terhadap pengungkapan ISR. 

Selain itu, pengungkapan ISR hanya 

mampu memediasi pengaruh kualitas 

Islamic corporate governance, 

pertumbuhan perusahaan, dan umur 

perusahaan terhadap tingkat 

kepercayaan investor, sementara 

pengungkapan ISR tidak mampu 

memediasi pengaruh kinerja keuangan 

dan leverage terhadap tingkat 

kepercayaan investor 

7 

Syurmita, 

Miranda Junisar 

Fircarina 

(2020)  

Pengaruh Zakat, 

Islamic Corporate 

Social 

Responsibility dan 

Penerapan Good 

Governance Bisnis 

Syariah terhadap 

Reputasi dan Kinerja 

Bank Umum Syariah 

di Indonesia 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

zakat berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja perusahaan, namun 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

reputasi perusahaan. Islamic 

Corporate Social Responsibility 

(ICSR) berpengaruh positif signifikan 

terhadap reputasi dan kinerja 

perusahaan, namun pengaruh Good 

Corporate Syariah Business (GGBS) 
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Syurmita, terhadap reputasi dan kinerja 

perusahaan tidak ditemukan dalam 

penelitian ini. 

8 

Lukman 

Effendy, 
Zuhrotul Isnaini 

dan Isnawati 

(2020) 

 

Determinan 

Pengungkapan Islamic 

Social Reporting 

Perusahaan yang 

Tergabung Di Jakarta 

Islamic Index 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan, leverage, dan 

dewan komisaris independen 

berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan Islamic Social 

Reporting. Sedangkan profitabilitas 

dan umur perusahaan menunjukkan 

hasil yang sebaliknya.  

9 

Nur Cholifatul 

Aeni (2019)  

 Determinan 

Pengungkapan Islamic 

Corporate Social 

Responsibility (ICSR) 

Pada Perusahaan 

Yang Terdaftar Di 

Jakarta Islamic Index 

(JII) Tahun 2016-

2018. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa secara parsial ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, dan dewan direksi 

muslim berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pengungkapan 

ICSR perusahaan. Secara simultan 

ukuran perusahaan, profitabilitas, dan 

dewan direksi muslim berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

pengungkapan ICSR perusahaan 

10 

Yunita 

Prameswari, 

Agustina Maya 

Saraswati, 

Shinta Permata 

Sari (2019)  

Good Corporate 

Governance dan 

Pengungkapan Islamic 

Social Reporting Pada 

Perusahaan yang 

Terdaftar Di Jakarta 

Islamic Index (JII) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dewan independen dan kepemilikan 

magerial berpengaruh terhadap 

pengungkapan ISR, sedangkan 

kepemilikan institusional dan komite 

audit tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan ISR. 

 

 

F. Tujuan  dan Keguanaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengungkapan Islamic Corporate 

Social Responsibility pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pengungkapan Islamic Corporate 

Social Responsibility dalam mendorong kinerja sosial pada perusahaan yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pengungkapan Islamic Corporate 

Social Responsibility dalam membentuk nilai perusahaan pada perusahaan 

yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan sebuah 

sumbangsih yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang 

manajemen keuangan terutama yang membahas peran pengungkpana tanggung 

jawab sosial dalam bentuk Islamic Social Responsibility (ISR) dalam perannya 

mendorong kinerja sosial dan nilai perusahaan. 

b. Manfaat Praktis 

Secara umum, penulis berharap penelitian ini mampu memberikan kontribusi 

ataupun masukan pengetahuan kepada setiap pembaca atau pihak-pihak terkait, 

yakni: 

1) Manfaat penelitian ini adalah sebagai bagian prasyarat untuk menempuh gelar 

sarjana manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar. Selain itu, dengan adanya penelitian ini 
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diharapkan mampu menambah pengetahuan penulis, khususnya dalam hal 

yang berkaitan dengan Islamic Social Responsibility. 

2) Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bahwa 

Islamic Social Responsibility yang menggambarkan nilai dan kinerja sosial 

perusahaan dapat menjadi indicator penting dalam menentukan pilihan 

investasi khususnya pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Ismaic Index. 

3) Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumber informasi bagi masyarakat tentang praktik Islamic Social 

Responsibility dalam menentukan pilihan investasi di JII. 

4) Bagi Akademisi, penulis mengharapkan, jika penelitian ini mampu menjadi 

referensi bagi penelitian sejenis dan penelitian yang lebih mendalam 

mengenai pentingnya  Islamic Social Responsibility dalam membangun 

kinerja sosial dan nilai perusahaan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Syariah Enterprise Theory 

Syariah Enterprise Theory dicetuskan oleh Triyuwono untuk 

pengembangan akuntansi syariah dimana merujuk pada kepatuhan yang lebih luas 

dengan mengaitkan pemegang akuntabilitas tertinggi adalah tuhan, manusia dan 

alam. Syariah enterprise theory merupakan konsep teori yang diusulkan lebih 

cocok diterapkan dalam sistem ekonomi islam dan akuntansi islam sebagai 

alternatif lain entity theory kerena teori ini meliputi aspek-aspek sosial dan 

akuntabilitas. Syariah Enterprise Theory merupakan enterprise theory yang telah 

diinternalisasi dengan nilai-nilai islam yang berusaha memahami bahwa tindakan 

dasar dalam hubungan manusia dengan alam serta tindakan komunikasi dalam 

hubungan dengan sesama sebagai objek, terdapat pula tindakan dasar lain terkait 

dengan hubungan manusia dengan penciptanya. Sesuai dengan perkembangannya, 

syaria enterprise theory ini sangat baik untuk diterapkan dalam akuntansi syariah 

karena mengandung nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, kepercayaan, dan 

akuntabilitas (Latifah, 2020). 

Meskipun enterprise theory oleh beberapa penulis dianggap sebagai teori 

yang paling pas untuk akuntansi syariah karena telah sesuai dengan karakteristik 

dari akuntansi syaria. Namun demikian, enterprise theory masih dibayangi agency 

theory dan politisasi akuntansi. Selain itu, enterprise theory di nilai masih bersifat 

duniawi dan tidak memiliki konsep tauhid. Kalbarini dan Noven (2014) 
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interprise theory adalah Allah sebagai sumber amanah utama dan sumber daya yang 

dimiliki para stakeholders. Timbulnya tuhan sebagai stakeholder yang tertinggi 

merupakan cara yang paling tepat karena Dialah Maha Pencipta akan segala sesuatu 

(Aryani dan Imama, 2018).  

Syariah Enterprise Theory dikembangkan berdasarkan pada metafora zakat 

pada dasarnya memiliki karakter keseimbangan. Secara umum, nilai keseimbangan 

yang dimaksud adalah keseimbangan antara nilai-nilai maskulin dan nilai-nilai 

feminim. Syariah enterprise theory mampu mewadahi kemajemukan masyarakat 

(stakeholders) yang tidak mampu dilakukan oleh proprietary theory dan entity 

theory. Hal ini karena konsep syariah enterprise theory menunjukkan bahwa 

kekuasaan ekonomi tidak lagi berada di satu tangan (shareholders), melainkan berada 

pada banyak tangan (stakeholders). Hal ini sebagaimana dinyatakan Triyuwono 

(2003) bahwa diversifikasi kekuasaan ekonomi ini dalam konsep syari’ah sangat 

direkomendasikan, mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya di 

kalangan tertentu saja. Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan SET 

tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi 

juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, Sharia Enterprise Theory memiliki 

kepedulian yang besar pada stakeholders yang luas. Menurut Sharia Enterprise 

Theory, stakeholders meliputi tiga bagian yakni: 

1. Tuhan 

Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup 

manusia. Dengan menempatkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi, maka tali 
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penghubung agar akuntansi syari’ah tetap bertujuan pada “membangkitkan 

kesadaran keTuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan 

Tuhan sebagai stakeholder tertinggi adalah digunakannya sunnatullah sebagai basis 

bagi konstruksi akuntansi syari’ah. Intinya adalah bahwa dengan sunnatuLlah ini, 

akuntansi syari’ah hanya dibangun berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum 

Tuhan. Sejalan dengan hal tersebut Mansur (2012) juga mengungkapkan dalam 

penelitinnya bahwa teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab 

sosial perusahaan, dalam hal ini bank syariah, adalah Syariah Enterprise Theory 

(SET). Hal ini karena dalam syariah enterprise theory, Allah adalah sumber amanah 

utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah 

dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan 

dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah. 

2. Manusia 

Stakeholder kedua dari shariah enterprise theory adalah manusia. Di sini 

dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu direct-stakeholders dan indirect–

stakeholders. Direct-stakeholders adalah pihak-pihak yang secara langsung 

memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan 

(financial contribution) maupun non keuangan (non-financial contribution). Karena 

mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai 

hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud 

dengan indirect-stakeholders adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan 

kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi 
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secara syari’ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan 

kesejahteraan dari perusahaan (Haryadi 2010). 

3. Alam 

Golongan stakeholder terakhir dari shariah enterprise theory adalah alam. 

Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan 

sebagaimana pihak tuhan dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan 

di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan 

menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan 

menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam 

tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang 

sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa 

kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-

lainnya. 

B. Firm Value Theory 

Firm value theory atau teori  nilai perusahaan merupakan teori untuk 

menimbang nilai  harga yang mampu dibayarkan oleh calon pembeli ketika 

perusahaan tersebut dijual. Ketika suatu perusahaan telah terbuka atau telah 

menawarkan saham ke publik maka nilai perusahaan diartikan sebagai persepsi 

seorang investor terhadap perusahaan itu sendiri. Investor dapat mempergunakan nilai 

perusahaan sebagai dasar untuk melihat kinerja perusahaan pada periode mendatang, 
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dimana nilai perusahaan sering dikaitkan dengan harga saham (Bawai & 

Kusumadewi, 2021). 

Firm value theory  dapat meningkat dan dapat juga menurun sesuai dengan 

kinerja suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan dengan kinerja yang baik dan bagus 

maka nilai dari perusahaan tersebut akan meningkat namun sebaliknya jika kinerja 

yang ditujukan oleh perusahaan buruk maka nilai perusahaan itu pun menurun dan 

jatuh. Suatu perusahaan dikatakan berhasil jika banyak investor yang berinvestasi 

pada perusahaan itu. Semakin banyak investor maka semakin menigkat nilai suatu 

perusahaan yang dapat memberikan keuntungan berlimpah bagi perusahaan tersebut 

(Chen & Lee, 2017). 

Salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai nilai perusahaan adalah 

dengan Tobin’s Q. Rasio ini dikembangkan oleh Profesor James Tobin (1967). Rasio 

ini merupakan konsep yang berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan 

saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi inkremental. Jika 

rasio Tobin’s Q di atas 1, ini menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva 

menghasilkan laba yang memberikan nilai yang lebih tinggi daripada pengeluaran 

investasi, hal ini akan merangsang investasi baru. apabila Tobin’s Q dibawah satu, 

investasi dalam aktiva tidak akan menarik bagi investor. Jadi Tobin’s Q merupakan 

ukuran yang lebih teliti tentang seberapa efektif manajemen memanfaatkan sumber-

sumber daya ekonomis dalam kekuasaannya (Nadia, Rokhmawati, & Halim, 2020). 

Tobin’s Q adalah pengukur kinerja dengan membandingkan dua penilaian 

dari asset yang sama. Tobin’s Q merupakan rasio dari nilai pasar aset perusahaan 
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yang diukur oleh nilai pasar dari jumlah saham yang beredar dan hutang (firm value) 

terhadap replacement cost dari aktiva perusahaan. Apabila perusahaan memiliki nilai 

lebih besar dari nilai dasar sebelumnya, maka akan memiliki biaya untuk 

meningkatkan kembali, dan laba kemungkinan akan didapatkan (Bawai & 

Kusumadewi, 2021). 

Berdasarkan pemikiran Tobin, bahwa insentif untuk membuat modal 

investasi baru adalah tinggi ketika surat berharga (saham) memberikan keuntungan di 

masa depan dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi dari biaya investasinya 

(Kusumadilaga, 2010). Secara matematis, Tobin’s Q dapat dihitung dengan formulasi 

rumus sebagai berikut: 

          
     

     
 

Dimana: 

Q  = Nilai Perusahaan 

EMV = Nilai pasar ekuitas (Equity Market Value), yang diperoleh dari hasil perkalian 

harga saham penutupan (closing price) akhir tahun dengan jumlah saham 

yang beredar pada akhir tahun 

 EBV  = Nilai buku dari ekuitas (Equity Book Value), yang diperoleh dari  selisih 

total aset perusahaan dengan total kewajiban  

D         = Nilai buku dari total utang. 
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C. Stakeholder Teori (Stakeholder Theory) 

Stakeholder adalah kelompok maupun dindividu-individu yang dapat 

mempengaruhi mencapai tujuan perusahaan atau mereka yang dipengaruhi oleh 

kegiatan perusahaan pada saat perusahaan mengejar tujuannya (Solihin, 2010). Teori 

stakeholder merupakan teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja 

(stakeholder) perusahaan bertanggung jawab (Adila,2016). Tujuan dari manajemen 

stakeholder adalah merancang metode untuk mengelola berbagai kelompok dan 

hubungan yang dihasilkan dengan cara yang strategis (Freeman dan McVea,2001). 

Perusahaan harus menjaga hubungan stakeholdernya dengan mengakomodasi 

keinginan dan kebutuhan stakeholdernya, terutama stakeholder yang mempunyai 

power terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional 

perusahaan, misal tenaga kerja pasar atas produk perusahaan dan lain-lain. 

Teori Stakeholder (Stakeholder theory) menyatakan bahwa perusahaan 

bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus 

memberikan manfaat bagi stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, 

supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Dengan demikian, 

keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh 

stakeholder kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007). 

Studi yang pertama kali mengemukakan mengenai stakeholder adalah 

Strategic Management: A Stakeholder Approach oleh Freeman pada tahun 1984. 

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal 1970, yang 

secara umum dikenal dengan Stakeholder teori artinya sebagai kumpulan kebijakan 
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dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan 

hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk 

berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Teori Stakeholder dimulai 

dengan asumsi bahwa nilai secara eksplisit dan tak dipungkiri merupakan bagian dari 

kegiatan usaha (Waryanti, 2009). 

Salah satu strategi untuk menjaga hubungan dengan para stakeholder 

perusahaan adalah dengan melaksanakan Corporate Social Rserponsibility, dengan 

melaksanakan Corporate Social Rserponsibility diharapkan keinginan dari 

stakeholder dapat terakomodasi sehingga akan menghasilkan hubungan yang 

harmonis antara para perusahaan dengan para stakeholdernya. Hubungan yang 

harmonis dapat akan berakibat pada perusahaan yang dapat mencapai keberlanjutan 

dan kelestarian perusahaannya. Menurut Ghozali dan Chairi (2007) Teori Stakeholder 

mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk 

kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. 

Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan 

yang diberikan stakeholder kepada perusahaan tersebut. 

D. Pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Resposibilty dalam perspektif Islam adalah praktik bisnis 

yang memiliki tanggung jawab secara Islami. Perusahaan menganut norma-norma 

Islam yaitu dengan adanya komitmen ketulusan dengan menjaga kontrak sosial di 

dalam operasinya. Praktik bisnis dalam kerangka CSR Islami meliputi serangkaian 
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kegiatan bisnis dalam bentuknya. Meskipun tidak dibatasi jumlah kepemilikan 

barang, jasa serta profitnya, namun cara-cara untuk memperoleh dan 

pendayagunaannya dibatasi oleh aturan halal dan haram oleh syariah (Khurshid, Al-

Aali, Soliman, & Amin, 2014).  

Konsep islam dalam Corporate Social Responsibility menurut The 

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) 

yaitu kegiatan yang dilakukan institusi finansial Islam untuk memenuhi kepentingan 

religius, ekonomi, hukum, etika dan discretionary responsibilities sebagai lembaga 

finansial intermediari baik bagi individu maupun institusi (Nasyirotun & Kurniasari, 

2017). Adanya keinginan untuk melaporkan Corporate Social Responsibility yang 

sesuai dengan prinsip Islam dan semakin banyaknya jumlah perusahaan dan 

perbankan yang menjalankan aktivitasnya dengan berlandaskan prinsip syariah 

menjadi salah satu alasan dikembangkannya Corporate Social Responsibility sesuai 

dengan prinsip Islam (Wijaksani, 2021). 

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) adalah Tanggung jawab 

sosial perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingannya berdasarkan nilai-nilai 

islamnya (Gustani, 2017). Islamic Corporate Social Responsibility merupakan indek 

pengungkapan sosial pada perusahaan-perusahaan yang berprinsip Islam. Definisi 

Islamic Corporate Social Responsibility adalah konsep tanggung jawab sosial yang 

tidak hanya mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat saja tetapi 

juga mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap tuhan. 
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Tanggung jawab utama pertama adalah dengan cara mentaati perintah Allah 

Subhanahuwata‟ala, Untuk itu, salah satu bentuk pertanggungjawaban bisnis syariah 

kepada Allah Subhanahuwata‟ala dan masyarakat dapat dinyatakan dalam bentuk 

syariah yang dinamakan dengan Indeks Islamic Corporate Social Responsibility. 

Program Corporate Social Responsibility dalam Islam harus bersesuaian dengan 

maslahah dan maqasid al-Shari’ah, mewajibkan untuk mengedepankan kepentingan 

aldharuriyyah tercapai lebih dahulu, dilanjutkan kepentingan al-hajiyyah dan 

altahsiniyyah. 

Menurut Muhammad Djakfar (2007), implementasi CSR dalam Islam secara 

rinci harus memenuhi beberapa unsur yang menjadikannya ruh sehingga dapat 

membedakan CSR dalam perspektif Islam dengan CSR secara Universal yaitu : 

1. Al-adl 

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang 

mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan 

dalam hubungan usaha dan kontral-kontrak serta perjanjian bisnis. Jadi, 

keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersamaan dengan 

operasional usaha bisnis. Islam juga melarang segala bentuk penipuan, gharar 

(spekulasi), najsyi (iklan palsu), ihtikar (menimbun barang) yang akan merugikan 

pihak lain. 

2. Al-Ihsan 

Islam hanya memerintahkan dan menganjurkan perbuatan baik bagi 

kemanusiaan, agar amal yang dilakukan manusia dapat memberi nilai tambah dan 
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mengangkat derajat manusia baik individu maupun kelompok. Implementasi ICSR 

dengan semangat ihsan akan dimiliki ketika individu atau kelompok melakukan 

kontribusi dengan semangat ibadah dan berbuat karena atas ridho Allah SWT. 

3. Manfaat 

Konsep manfaat dalam ICSR lebih dari aktivitas ekonomi. Bisnis syariah 

sudah seharusnya memberikan manfaat yang lebih luas dan tidak statis misalnya 

terkait bentuk philanthropi dalam berbagai aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, 

pemberdayaan kaum marginal, pelestarian lingkungan. 

4. Amanah 

Perusahaan yang menerapkan ICSR harus memahami dan menjaga amanah 

dari masyarakat yang secara otomatis terbebani di pundaknya misalnya menciptakan 

produk yang berkualitas, serta menghindari perbuatan tidak terpuji dalam setiap 

aktivitas bisnis. Amanah dalam perbankan dapat dilakukan dengan pelaporan dan 

transparan yang jujur kepada yang berhak, serta amanah dalam pembayaran pajak, 

pembayaran karyawan, dan lain-lain. 

Selain itu, Menurut Anci Lestari (2018), Manfaat dalam melaksanakan ICSR 

dalam sebuah perusahaan adalah sebagai berikut: 

a. Dapat membuat semua kegiatan perusahaan lebih merasa punya tanggungjawab 

karena berbasis syariah dan menambah keyakinan akan syariat islam sehingga 

mengurangi resiko kecurangan dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas 

yang diterima oleh perusahaan maupun masyarakat. 
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b. Akan memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para 

stakeholdernya. 

c. Dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan 

dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis. 

d. Akan meningkatkan penjualan produk. Dalam riset Roper Seacrh Worldwide 

mengungkapkan bahwa konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan yang konsisten menjalankan CSR 

Untuk menilai pengungkapan sosial perusahaan yang sesuai dengan syariah 

Islam, dikenal suatu indeks yang disebut sebagai Islamic Social Reporting (ISR). 

Indeks ISR adalah suatu indeks yang mengukur tingkat pengungkapan sosial yang 

sesuai prinsip syariah yang disampaikan perusahaan pada laporan tahunannya. Indeks 

ISR ini merupakan tolak ukur pelaksanaan tanggung jawab sosial bisnis syariah yang 

berisi kompilasi item-item standar Corporate Social Responsibility (CSR) yang 

ditetapkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic 

Financial Institutions) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti 

mengenai item-item CSR yang diungkapkan. 

Indeks Islamic Social Responsibilty (ISR) pertama kali diperkenalkan oleh 

Haniffa, lalu dikembangkan oleh beberapa peneliti selanjutnya seperti R. Othman, 

Azlan Md Thani, dan Erlane K. Ghani dengan melakukan penelitian terhadap 

perusahaan syariah yang terdaftar di Bursa Malaysia. Menurut Haniffa, secara khusus 

indeks ISR adalah perluasan dari social reporting yang meliputi harapan masyarakat 

tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran 
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perusahaan dalam perspektif spiritual. Selain itu, ISR juga menekankan pada keadilan 

sosial terkait pelaporan mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan (Aeni, 

2019). ISR Index memiliki dua tujuan utama, yaitu sebagai bentuk akuntabilitas 

kepada Allah SWT dan masyarakat serta untuk meningkatkan transparansi kegiatan 

bisnis dengan memberikan informasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan para 

pembuat keputusan muslim (Husna, 2020). 

Penelitian yang dilakukan oleh Othman dkk dalam Aeni (2019) 

mengembangkan item-item pengungkapan indeks ISR menjadi enam tema 

pengungkapan yang harus diungkapkan oleh perusahaan. Keenam tema tersebut 

memiliki sub-subtema untuk memperjelas secara detail apa saja item-item yang harus 

diungkapkan dalam ISR. Dalam beberapa penelitian, jumlah sub-subtema yang 

digunakan berbeda-beda, tergantung dengan indicator penelitian  yang digunakan. 

Keenam tema tersebut yaitu: 

1. Finance and Investment (Pendanaan dan Investasi) 

Sub-subtema dalam tema pendanaan dan investasi yaitu, aktivitas-aktivitas 

yang mengandung riba (riba activities). Setiap penambahan yang diambil tanpa 

adanya suatu penyeimbang atau pengganti („iwad) yang dibenarkan syariah adalah 

riba. Hal yang dimaksud transaksi pengganti yaitu transaksi yang membenarkan 

adanya penambahan secara adil, dimana dalam transaksi tersebut ada faktor 

penyeimbang berupa usaha, risiko, dan biaya. Menurut ijmak konsensus para ahli 

fiqih tanpa kecuali, bunga tergolong riba, karena riba memiliki persamaan makna dan 

kepentingan dengan bunga (Wijaksani, 2021). Bahkan, Majelis Ulama Indonesia 
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(MUI) telah mengeluarkan Fatwa No. 1 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa bunga 

yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (al-qardh) atau utang-piutang (al-dayn), 

baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu, maupun lainnya hukumnya 

adalah haram. Dalam Al-Quran surat Ali Imran /3:130, Allah berfirman:  

ا َٓ ـايَُّ
ٍَ  يٰٰۤ ا انَّزِيۡ ٕۡ تٰٰٕٓا تاَۡكُهُٕا لَْ  اٰيَُُ ضٰعفَحًَ  اضَۡعاَفاً انشِّ اتَّقُٕا ٖ     يُّ َٔ  َ ٌَ  نعَهََّكُىۡ  اللّه ٕۡ ٖ   تفُۡهِحُ  

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 

berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 

mendapat keberuntungan.” (Departemen Agama RI, 2015) 

Dalam tafsir Ibn Katsir berkata, “bahwa yang dimaksud Allah dalam ayat ini 

ialah: Hai, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, janganlah kamu 

memakan riba berlipat ganda, sebagaimana kamu lakukan pada masa jahiliah sesudah 

kamu masuk Islam, padahal kamu telah diberi petunjuk oleh-Nya.” Pada masa itu bila 

seseorang meminjam uang sebagaimana  disepakati waktu meminjam, maka orang 

yang punya uang menuntut agar utang itu dilunasi menurut waktu yang dijanjikan 

(Ad-Damsyiqy et al., 1991). Orang yang berutang (karena belum ada uang untuk 

membayar) meminta penangguhan dan menjanjikan akan membayar dengan 

tambahan yang ditentukan. Setiap kali pembayaran tertunda ditambah lagi bunganya. 

Inilah yang dinamakan riba berlipat ganda, dan Allah melarang, kaum Muslimin 

melakukan hal yang seperti itu. 

 Subtema kedua yaitu gharar. Gharar dapat diartikan sebagai sesuatu yang 

belum jelas atau tidak pasti. Syariah melarang transaksi yang mengandung 

ketidakpastian (gharar). Lebih lanjut dijelaskan bahwa gharar terjadi ketika terdapat 
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incomplete information, sehingga ada ketidakpastian antara dua belah pihak yang 

bertransaksi. Ketidakpastian dapat terjadi dalam lima hal, yaitu dalam kuantitas, 

kualitas, harga, waktu penyerahan, dan akad. Sebagai bentuk transparansi kepada 

masyarakat, aktivitas atau transaksi yang mengandung riba dan gharar harus 

diungkapkan (Budi, 2021). 

Subtema ketiga yaitu zakat. Dalam indeks ISR yang dikembangkan oleh 

Othman dkk, untuk zakat harus diungkapkan metode yang digunakan, jumlah zakat 

yang dikeluarkan, dan siapa saja yang menerima zakat dari perusahaan. Dalam Islam, 

zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat muslim yang 

merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai jumlah tertentu yang telah mencapai 

nisab. Dari segi sosial, zakat dapat membantu menghapus kemiskinan yang ada di 

masyarakat, sedangkan dari segi ekonomi, zakat dapat mencegah penumpukan 

kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum 

muslimin untuk perbendaharaan Negara (Darus et al., 2013). 

2. Products and Services (Produk dan Jasa) 

Beberapa subtema yang terdapat dalam tema ini di antaranya, status kehalalan 

dari produk-produk perusahaan, keamanan dan kualitas produk, dan pelayanan atas 

keluhan pelanggan.(Wardiwiyono & Jayanti, 2021) Pada perusahaan syariah, status 

kehalalan produk menjadi suatu hal yang penting bagi para pemangku kepentingan 

muslim guna membantu pengambilan keputusan dalam pengungkapan laporan 

tahunan. Subtema kedua yaitu keamanan dan kualitas produk. Perusahaan yang 

menjalankan aktivitasnya dalam bidang keuangan tidak hanya dilakukan secara tunai, 
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namun juga dalam bentuk transaksi non-tunai seperti transaksi online melalui ATM, 

kemanannya harus terjamin sehingga pelanggan dapat memiliki kepercayaan terhadap 

produk dan jasa perusahaan (Khursid, 2018). 

Subtema ketiga yaitu pelayanan atas keluhan pelanggan. Selain adanya 

jaminan keamanan, hal ini penting terkait dengan kepercayaan dan loyalitas 

pelanggan terhadap perusahaan. Dengan adanya pelayanan atas keluhan pelanggan, 

perusahaan dapat menjadikan hal tersebut untuk memperbaiki kualitas produk dan 

jasa serta pelayanan kepada para pelanggan (Hendar, 2020). 

Konsep ini merupakan tanggung jawab perusahaan untuk mengungkapkan 

semua produk atau jasa yang jatuh dalam kategori haram (di larang) seperti minuman 

keras, babi, transaksi senjata, perjuadian, dan hiburan. Seorang muslim harus benar-

benar peduli dengan status halal dari produk/jasa. Hal ini di dukung oleh hadits nabi 

sebagai berikut: “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah melarang penjualan 

anggur, bangkai, babi dan berhala” (H.R Bukhori). 

3. Employees (Karyawan) 

Beberapa informasi yang berkaitan dengan karyawan dalam ISR di antaranya 

jam kerja, hari libur, tunjangan untuk karyawan, pendidikan dan pelatihan karyawan, 

kebijakan remunerasi untuk karyawan, kesamaan peluang karir bagi seluruh 

karyawan baik pria maupun wanita, kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, dan 

lain-lain (Mutaqin & Tandika, 2017). 

Masyarakat islam perlu tahu jika perusahaan dikelol secara adil terkait 

karyawan seperti informasi mengenai upah, sifat pekerjaan, jam kerja per hari, cuti 
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tahunan, kesehatan, dan kesejahteraan, kebijakan mengenai hal-hal keagamaan seperti 

waktu shalat dan tempat, pendidikan dan pelatihan dukungan kepada karyawan, 

kesempatan yang sama, dan lingkungan kerja. Pengusaha diharapkan bermurah hati 

kepada karyawan mereka,hal ini berdasarkan hadits dari Abdullah bin Umar RA 

bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “Berikan kepada seorang pekerja upahnya 

sebelum keringatnya kering” (H.R Ibnu Majah). Hadits shahih ini berupa perintah 

yang wajib ditunaikan para majikan. Haram hukumya menangguhkan gaji pekerja 

tanpa alasan yang syar’i. 

4. Society (Masyarakat) 

Beberapa subtema dalam society (masyarakat) yaitu, sedekah atau donasi, 

dan wakaf. Aeni menyatakan sedekah memiliki pengertian sebagai segala bentuk 

pemberian atau kegiatan untuk mengharap pahala dari Allah tanpa mengharapkan 

imbalan dari manusia. Sedangkan wakaf memiliki pengertian, menyerahkan 

kepemilikan suatu barang kepada orang lain di jalan Allah SWT namun menahan 

pokoknya dan memberikan hasilnya. Objek wakaf tidak boleh diberikan atau dijual 

kepada pihak lain dan manfaat barang lainnya biasanya dinikmati untuk kepentingan 

sosial (Aeni, 2019). 

Kebutuhan masyarakat luas dapat dicapai melalui sedekah, wakaf (trust), 

dan qard hasan (pinjaman tanpa profit), perusahaan-perusahaan harus 

mengungkapkan perannya dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan 

mengatasi masalah sosial (Misalnya: perumahan, buta huruf, beasiswa, dan lain- lain) 
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dari masyarakat dimana mereka beroperasi, seperti yang tercantum dalam Al-Qur’an 

Surat Al-Baqarah/2:271 yang berbunyi:. 

 ٌۡ ذقَٰتِ  تثُۡذُٔا اِ ا انصَّ ًَّ َٗ  فَُعِِ ِْ   ٖ  ٌۡ اِ َْا َٔ ٕۡ َْا َٔ  تخُۡفُ ٕۡ ُ َٕ  انۡفقَُشَآٰءَ  تؤُۡت ُٓ يكَُفِّشُ  ٖ   نَّكىُۡ  خَيۡش   فَ كُىۡ  َٔ ُۡ ٍۡ  عَ ُ  ٖ   صَياِّٰتكُِىۡ  يِّ اللّه ا َٔ ًَ ٌَ  تِ ٕۡ هُ ًَ خَثيِۡش   تعَۡ  

Terjemahnya: 

“Jika kamu menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan 

jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, 

Maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan 

menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Departemen Agama RI, 2015) 

Penafsiran Ibnu Katsir dalam ayat tersebutr menyatakan bahwa di dalam 

ayat tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa memberi sedekah secara 

sembunyi-sembunyi itu lebih baik jauh dari sikap riya’, namun menampakkan 

sedekah bisa saja dilakukan jika akan mendatangkan kemaslahatan dan menjadi 

contoh bagi orang lain, sehingga hal itu menjadi afdhal (Ad-Damsyiqy et al., 1991). 

5. Environment (Lingkungan)  

Informasi yang diungkapkan dalam tema lingkungan ISR di antaranya 

adalah konservasi lingkungan hidup, kegiatan mengurangi efek pemanasan global 

(minimalisasi polusi, pelolaan limbah perusahaan, pengelolaan air bersih), pendidikan 

mengenai lingkungan hidup, perlindungan satwa liar yang terancam punah, 

penghargaan di bidang lingkungan hidup, dan sistem manajemen lingkungan 

(Egziabher & Edwards, 2013). 

Dalam Islam, proses dalam pembangunan harus saling melengkapi antara 

permasalahan ekonomi, sosial serta etika pembangunan manusia yang harus tetap 
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menjaga ekologi dan konservasi lingkungan. Perintah Allah yang berkaitan dengan 

pelestarian lingkungan ini dijelaskan dalam Q.S Al-A’raf /7:56. 

لَْ  ا َٔ ۡٔ ا تعَۡذَ  الْۡسَۡضِ  فِٗ تفُۡضِذُ َٓ ُِ  اِصۡلََحِ ٕۡ ادۡعُ فاً َٔ ٕۡ عاً خَ ًَ طَ َّٔ    ٖ  ٌَّ تَ  اِ ًَ ِ  سَحۡ ٍَ  قَشِيۡة   اللّه ٍَ  يِّ حۡضُِيِۡ ًُ انۡ  

Terjemahannya                                                                                                                

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan 

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat 

dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (Departemen Agama RI, 2015) 

Dalam tafsir Ibn Katsir, dikatakan bahwa  ayat tersebut memberikan perintah 

untuk tidak berbuat kerusakan di atas muka bumi dengan melakukan perbuatan syirik 

dan juga maksiat setelah adanya perintah ishlah (perbaikan) melalui upaya tauhid dan 

menjalankan ketaatan. Adapun kemaksiatan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah 

terdiri dari segala perkara yang haram hukumnya, seperti membunuh hewan dan 

manusia, merusak pikiran dan tanaman, serta perbuatan dosa besar lainnya. Selain itu 

ayat diatas dengan jelas menyerukan untuk tidak melakukan perusakan di bumi, yang 

mana perusakan itu dianggap telah melampaui batas. Allah swt sesungguhnya telah 

menciptakan alam semesta ini dalam keadaan yang sempurna, seimbang, harmonis,  

serta mampu mencukupi semua kebutuhan makhluk-Nya. Olehnya itu, segala 

kebaikan yang diberikan telah Allah perintahkan kepada setiap hamba-Nya untuk 

menjaga serta senantiasa memperbaikinya(Ad-Damsyiqy et al., 1991).   

6. Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) 

Tema tata kelola perusahaan dalam ISR merupakan penambahan dari 

Othman dkk, dimana tema ini tidak bisa dipisahkan dari perusahaan guna memastikan 
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pengawasan pada aspek syariah perusahaan. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, 

prinsip Good Corporate Governance (GCG) di dunia perbankan telah diatur dalam 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/14/2006 mengenai Implementasi Tata Kelola 

Perusahaan oleh bank komersial termasuk bank berbasis syariah. GCG adalah suatu 

tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), 

akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi 

(independency), dan kewajaran (fairness). 

Tata Kelola yang baik pada prinsipnya harus mengungkapkan semua 

kegiatan yang dilarang seperti praktek monniopoli, penimbunan barang yang 

diperlukan, manipulasi harga, perjudian, permainan dan segala jenis kegiatan yang 

melanggar hukum. Corporate governance dalam perspektif islam senantiasa 

mengaitkan segala konsep dan tingkah laku dalam tata kelola bisnis dengan hal-hal 

yang bersifat transendental dan imanen. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi 

keimanan seorang muslim kepada Allah Swt, maka dari sini kita mengenal nilai 

tauhid sebagai landasan atas segala keyakinan, pemikirean dan perilaku seorang 

muslim, termasuk dalam memahami corporate governance (Haribowo, 2016). 

Salah satu prinsip yang merupakan turunan terbesar dari nilai tauhid adalah 

prinsip keadilan. Al-qur’an senantiasa mendorong umatnya untuk bersikap adil dalam 

setiap hal, baik dalam masalah aqidah, syariah, maupun akhlak sebagai konsekuensi 

atas keimanan dan untuk mencapai derajat ketakwaan. Sebagaimana firman Allah 

dalam Q.S Al-Maidah 5/:8: 
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ِ شُهَدَاۤءَ باِلْقِسْطِِۖ وَلَ  امِيْنَ لِِلّه َِ ُُ يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا كُوْنوُْا قَوَّ ُُوَ اقَْ دِلوُْاا  َْ ْْدِلوُْا ااِ   الََّ ََ
ََٰٰٰٓٓ   ْ ْْ شَناَٰنُ قَوْ مَنَّكُ ِِ ْْ  يَ

ِ ٌۢ بمَِا َ خَبيِْ َ اانَِّ اللّٰه ْْمَٰٓوُْنَ  لََِّٰٓقْوٰىِۖ وَاََّقوُا اللّٰه ََ  
Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang 

selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 

dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong 

kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat 

kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Departemen Agama RI, 2015) 

Sejalan dengan ayat tersebut, salah satu prinsip dalam pelaksanaan good 

corporate governance adalah fairnes (keadilan) yang dimaksudkan utnuk 

menghadirkan pengelolaan perusahaan yang adil bagi setiap pihak. Jika dikaitkan 

dengan syari’ah, maka keadilan tersebut harus mencakup aspek spiritual dan material. 

Maka makna adil dapat diperluas pada setiap prinsip yang terdapat dalam good 

corporate governance maupun nilai-nilai lain yang dapat dimunculkan atas 

implementasi keadilan (Cahya, 2019) 

E. Kinerja Sosial Perusahaan (Corporate Social Performance-CSP) 

Menurut Orlitzky (2000) Corporate Social Performance didefinisikan 

sebagai sebuah konfigurasi prinsip-prinsip organisasi bisnis dari tanggung jawab 

sosial dan proses tanggapan sosial, serta hasilnya dapat diamati sebagai hubungan 

antara perusahaan dan masyarakat. Sedangkan menurut Fitriani, (2011) Corporate 

Social Performance menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan pada tanggung 

jawab sosialnya dan bagaimana perusahaan dapat mengoptimalkan setiap peluang 

yang berhubungan dengan bisnis dan hubungan sosial perusahaan.  

Social Performance juga diartikan sebagai kumpulan kategori deskriptif 

kegiatan usaha, dengan memiliki fokus pada dampak dan hasil bagi masyarakat, 
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stakeholder, dan perusahaan itu sendiri. Corporate Social Performance mengukur 

sejauh mana perusahaan memenuhi tujuan kinerja dan kewajiban terhadap 

stakeholder. Inti dari Corporate Social Performance adalah pengakuan bahwa 

perusahaan memiliki tanggung jawab ganda untuk berbagai stakeholder dalam jangka 

panjang (Egziabher & Edwards, 2013). 

Kinerja sosial menjadi suatu bentuk tanggungjawab perusahaan yang 

dibangun atas dasar filosofi sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakikatnya 

dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki 

integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan 

dunia yang dikehendaki para pemegang saham. Pemaparan hubungan teori tersebut 

sejalan dengan firman Allah dalam Q.S Al- Anfal/8:27 yang berbunyi : 

تَ  َٔ لَ  ْٕ صُ انشَّ َٔ  َ َُٕا اللّه ْٕ ا لَْ تخَُ ْٕ ٍَ اٰيَُُ ا انَّزِيْ َٓ ٌَ يٰٰٓايَُّ ْٕ ًُ َْتىُْ تعَْهَ اَ َٔ تكُِىْ  ُٰ ا ايَٰ ْٰٕٓ َُ ْٕ  خُ

Terjemahnya: 

“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah 

dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan 

“(Departemen Agama RI, 2015) 

Dalam tafsir Ibn Katsir disebutkan bahwa dalam ayat ini bersyukur diartikan 

sebagai sebuah keharusan, sebab aneka nikmat tersebut bersumber dari Allah. Tidak 

bersyukur berarti mengkhianati nikmat tersebut dari Pemberinya, karena itu Allah 

menyatakan, “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati, 

yakni mengurangi sedikit pun hak Allah sehingga mengkufurinya atau tidak 

mensyukurinya, dan juga jangan mengkhianati Rasul, yakni Nabi Muhammad, tetapi 
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penuhilah seruannya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang 

dipercayakan kepadamu oleh siapa pun, baik amanat itu adalah amanat orang lain 

maupun keluarga; seperti istri dan anak, muslim atau non-muslim, sedang kamu 

mengetahui bahwa itu adalah amanat yang harus dijaga dan dipelihara.” Segala 

sesuatu yang berada dalam genggaman manusia adalah amanat Allah yang harus 

dijaga dan dipelihara (Ad-Damsyiqy et al., 1991).   

Pada dasarnya terdapat tiga cara yang dapat digunakan untuk mengukur 

pertanggungjawaban atas kinerja sosial perusahaan (Abbott & Monsen, 1979). Ketiga 

cara tersebut adalah: (i) akuntansi sosial, (ii) reputational scale, (iii) content analysis 

atas publikasi yang dikeluarkan perusahaan. 

1. Akuntansi Sosial 

Bila akuntansi secara tradisional merupakan sekumpulan teknik pencatatan 

transaksi keuangan perusahaan, tujuan dari akuntansi sosial adalah untuk menambah 

kategori yang berkaitan dengan dampak sosial dari perusahaan ke dalam sistem 

akuntansi formal perusahaan. Tetapi, sebagaimana yang ditulis Afandi et al., (2019) 

Suatu analisis komprehensif atas dampak sosial dari perusahaan swasta tidak dapat 

dilakukan pada saat ini dikarenakan ketiadaan data yang handal mengenai biaya dan 

manfaat sosial bisnis. 

 Hal ini harus diakui bahwa akuntansi sosial pada saat ini belum berada 

pada tahap dimana hasilnya dapat digunakan bagi proses pembuatan keputusan. 

Laporan tersebut secara jelas mengindikasikan bahwa kesulitan utama dalam 

mengadakan suatu audit sosial pada tingkatan profesional adalah memformulasikan 
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metode untuk mendapatkan ukuran kuantitatif dari aktivitas sosial dan dampaknya 

(Arifin & Wardani, 2016). 

2. Reputational 

Reputational method, biasanya digunakan dalam riset sosial untuk 

mendapatkan respons publik atas fenomena sosial, merupakan sumber data kedua 

pada corporate social responsibilities. Reputasi perusahaan merupakan suatu hal 

yang perlu diperhatikan. Perusahaan bereputasi baik artinya perusahaan memiliki 

sumber daya langka dan berharga, serta merupakan sumber keunggulan daya saing 

untuk mendapatkan above average return (Barney, 1991).  

Ruang lingkup reputasi perusahaan sangat luas dan secara potensial dapat 

menjadi keunggulan bersaing. Reputasi perusahaan diperoleh dengan 

mengintegrasikan beberapa pertimbangan (blends considerations) antara keuangan, 

manajemen, periklanan (advertising), dan hubungan masyarakat (public relations). 

Para pesaing tidak bisa membuat replikasi factor-faktor yang unik dan proses 

kompleks untuk menghasilkan reputasi, sehingga reputasi dikatakan mempunyai nilai 

ekonomi bagi perusahaan. Mempertahankan keunggulan relatif, perusahaan 

memerlukan komitmen dari manajemen perusahaan terhadap reputasi perusahaan 

(Fitriani, 2011). 

3. Content Analysis 

Sumber informasi ketiga adalah content analysis atas dokumen dan laporan 

korporasi yang dimaksudkan untuk tujuan dikomunikasikan pada publik. Sumber 

informasi untuk metode ini dapat meliputi: laporan tahunan, buku pegangan pegawai, 
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dan buletin karyawan. Sumber media meliputi iklan dan berita yang dimuat di jurnal, 

radio, dan televisi. Pidato dari eksekutif puncak perusahaan juga dapat menjadi 

sumber lainnya. 

F. Nilai Perusahaan 

Tujuan perusahaan ialah meningkatkan nilai perusahaan dan memakmurkan 

para pemegang saham. Menurut Puspita (2011) Menyatakan bahwa nilai perusahaan 

merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan harga 

saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Harga saham 

merupakan harga yang terjadi pada saat saham diperdagangkan di pasar. Menurut  

Nindita & Sukoharsono (2017) menyataan bahwa semakin tinggi harga saham, 

semakin tinggi pula nilai perusahaan.  

Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemegang saham, 

sebab dengan nilai yang tinggi, menunjukan kemakmuran pemegang saham juga 

tinggi. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan yang dipresentasikan oleh harga 

pasar dari saham yang merupakan cerminan dari keputusan investasi, pendanaan 

(financing) dan manajemen aset. Menurut Risa & Sati (2021) menyatakan bahwa 

nilai perusahaan merupakan hasil kerja manajemen dari beberapa dimensi yaitu arus 

kas bersih, pertumbuhan dan biaya modal. Indikator dari nilai perusahaan adalah 

harga saham. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi nilai perusahaan. 

Untuk bisa mengambil keputusan-keputusan keuangan yang benar, manajer 

keuangan mempunyai tujuan yang harus dicapai. Keputusan yang benar adalah 
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keptusan yang akan membantu mencapai tujuan tersebut. Secara normatif tujuan 

keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Maka dapat disimpulkan 

jika nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar saham perusahaan karena harga 

pasar saham perusahaan mencerminkan penilaian investor atas setiap ekuitas yang 

dimiliki. Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara 

maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. 

Dalam pengukuran suatu nilai perusahaan dapat dilihat dari beberapa 

indicator yang dikemukakan oleh Marantika (2012) di bawah ini: 

1. Konsentrasi Kepemilikan Saham 

Implikasi mengenai Kepemilikan Institusi tidak terbukti berpengaruh positif 

terhadap Nilai Perusahaan berkaitan dengan konsentrasi kepemilikan. La Porta., et al, 

(1998 dan 2000), bahwa secara spesifik untuk Indonesia menemukan bahwa French 

origin countries group (termasuk Indonesia) memiliki konsentrasi kepemilikan 

tertinggi dibandingkan dengan tiga origin countries group yang lain. Dalam 

kelompok tersebut bahkan sampel perusahaan Indonesia menunjukkan konsen- trasi 

kepemilikan lebih besar dari rata-rata kelompok- nya yaitu pemegang saham tiga 

terbesar menguasai kepemilikan rata-rata 58%  

La Porta., et al, (1998) berpendapat bahwa lemahnya perlindungan hukum dan 

lingkungan institusional (law and enforcement) berkaitan sangat erat dengan 

kepemilikan yang terkonsentrasi. Hasil ini pun masih ada kemungkinan understated 

sebab mereka berdasarkan data kepemilikan langsung, bukan kepemilikan akhir 

(ultimate ownership). 
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2. Prioritas tujuan perusahaan Implikasi 

Implikasi mengenai Kepemilikan Institusi tidak terbukti berpengaruh positif 

terhadap Nilai Perusahaan adalah terkait dengan penentuan prioritas tujuan peru- 

sahaan. Bahwa Kepemilikan Institusi yang besar menentukan prioritas tujuan 

perusahaan dalam memak- simalkan Nilai Perusahaan. Karakteristik yang umum 

pada suatu Kepemilikan Institusi dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. 

Pasar modal Indonesia yang dikatagorikan sebagai pasar modal yang sedang tumbuh 

memiliki potensi yang tinggi untuk memberi kontribusi dalam ekonomi Indonesia. 

3. Motivasi Investor 

Motivasi seorang investor dapat memnentukan rate value dari suatu 

perusahaan. Bahwa keberadaan motivasi yang mayoritas justru meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap perusahaan. Akibatnya pasar saham mereaksi positiff 

yang berupa meningkatnya volume perdagangan saham dan harga saham, sehingga 

meningkatkan pula nilai pemilik saham. 

Motivasi investor berinvestasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

bukan saja dijelaskan oleh kepemilikan institusi, akan tetapi dapat dijelaskan oleh 

beberapa faktor lain. Sebagai contoh, rumor yang sengaja diciptakan oleh pemodal 

besar untuk mempengaruhi investor melakukan transaksi besar-besaran pada 

perusahaan tertentu, kebijakan pemerintah yang mengundang kontroversial, 

memanasnya suhu politik baik domestik maupun internasional. 
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4. Informasi 

Informasi yang dihasilkan dari perusahaan dengan  kinerja perusahaan yang 

sangat besar tersebut dianggap oleh investor sebagai informasi asimetris, karena akan 

disesuaikan hasilnya dengan kepentingan controling shareholders yang diungkapkan 

kepada seluruh stakeholders. Sehingga perhatian utama investor masih kepada hasil 

Kinerja Keuangan pada laporan keuangan yang diinformasikan. Sejalan dengan 

pandangan atau konsep yang mengatakan bahwa investor lebih memfokuskan pada 

current earnings (Pranata, 2007). Akibatnya, manajer terpaksa hanya melakukan 

tindakan yang dapat meningkatkan laba jangka pendek, misalnya dengan melakukan 

manipulasi laba untuk mengejar target laba. Sedangkan faktor kepemilikan saham 

belum menjadi perhatian utama bagi investor. 

5. Monitoring 

Pemilik saham dalam memonitor dan mengontrol tindakan manajer sangat 

tergantung pada berbagai faktor seperti sistem penghargaan yang diterapkan dalam 

perusahaan tersebut. Penghargaan yang diberikan oleh pemilik kepada para manajer 

bisa berbasis pada perilaku manajemen yang diharap- kan maupun pada hasil kinerja 

manajer itu sendiri. 

6. Perlindungan Pemilik Saham 

Integritas dari pasar modal akan terjaga dengan baik sehingga pada saat 

bersamaan merangsang minat investor kecil untuk berinvestasi dalam pasar modal. 

Apabila tidak terdapat perlindungan terhadap pemilik saham minoritas, tidak akan 
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ada minat investasi yang cukup sehingga mengakibatkan tertekannya harga saham 

dan tidak optimalnya alokasi sumber daya dari nilai perusahaan.  

G. Hubungan Islamic Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Sosial 

Teori Legitimasi menyebutkan, Perusahaan memiliki kontrak sosial dengan 

masyarakat berdasarkan nilai nilai keadilan dan norma sosial yang dianut oleh 

masyarakat sekitarnya. ICSR dapat mewakili sebagian besar nilai nilai yang dianut 

oleh masyarakat Indonesia mengingat Indonesia merupakan salahsatu negara dengan 

penduduk terbesar di dunia mayoritas beragama Islam.ICSR dapat menimbulkan 

kepercayaan konsumen yang selanjutnya dapat meningkatkan volume penjualan dan 

profitabilitas perusahaan.  

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hartawati (2017), yang 

menyimpulkan bahwa islamic social reporting memiliki hubungan yang erat terkait 

pengungkapan kinerja sosial perusahaan. Sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Fatmawati (2020), yang menyimpulkan bahwa pengungkapan kinerja 

sosial dipengaruhi oleh adanya pengungkapan islamic social reporting index pada 

laporan keuangan perusahaan. 

H. Hubungan Islamic Corporate Social Responsibility terhadap Nilai 

Perusahaan 

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan cara perusahaan untuk dapat 

menjaga hubungan baik secara jangka panjang dengan para stake holdernya. ICSR 

dapat memberikan nilai lebih atas nilai saham perusahaan, khususnya di mata para 
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Investor muslim yang memiliki kebutuhan untuk berinvestasi pada produk syariah. 

Kondisi demikian akan meningkatkan transaksi saham syariah dan pada akhirnya 

dapat meningkatkan Nilai Perusahaan.  

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Refani dan Dewi (2021), 

yang menyimpulkan bahwa islamic social reporting berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Pratomo (2021), yang menyimpulkan bahwa islamic social reporting (ISR) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan baik sebelum dan saat 

adanya pandemi covid-19. 

I. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dalam suatu penelitian digunakan agar penelitian dapat 

ipahami secara mudah, sistematis, baik. Kerangka pikir menunjukkan alur-alur yang 

dimaksudkan sesuai dengan tujuan dan judul yang diangkat.  Kerangka berhubungan 

dengan berbagai faktor yang telah peneliti identifikasi sebagai masalah penting. 

sekaitan dengan kinerja sosial dan kinerja perusahaan yang terbangun melalui 

pengungkapan Islamic Social Responsibility (ISR). 
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Secara lebih jelas alur konsep penelitian ini dapat dilihat pada gambar 

dibawah: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

Pengungkapan pertanggung jawaban sosial perusahaan yang dituangkan ke 

dalam konsep Islamic Social Responsibility perlu memuat segala aspek yang 

berhubungan dalam keseluruhan kinerjanya meliputi pendanaan, produk dan kualitas 

layanan, tenaga kerja, hubungan sosial-kemasyarakatan, hubungan penjagaan 

lingkungan serta tata perusahaan yang baik. apabila keenam aspek tersebut dapat 

dipenuhi maka hal tersebut akan membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja 

sosial serta nilai perusahaannya yang kemudian akan mendorong eksisitensinya 

dalam pasar modal termasuk yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index.  

H1 H3 

H2 

Islamic Comporate Social 

Responsibility (X1) 

Kinerja Sosial (Y1) 

Nilai Perusahaan (Y2) 



 

  

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh (Sugiyono, 2013), metode penelitian kuantitatif 

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filasafat 

positive, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistic 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Metode penelitian yang akan digunakan penulis untuk penelitian ini adalah 

metode penelitian Kuantitatif Korelasional. Menurut (Azwar,2010) penelitian 

korelasional bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana variasi pada suatu variabel 

berkaitan dengan variabel pada satu atau lebih variabel lain, berdasarkan koefisien 

korelasi. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengamati pengaruh Peran 

Islamic Comporate Social Responsibility terhadap kinerja sosial dan nilai 

perusahaan pada emiten yang ada di Jakarta Islamic Index. 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi pada penelitian ini terletak di perusahaan-perusahaan yang 

beroperasi syariah yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index. Untuk masa 

penelitian, peneliti mengambil rentang waktu April-Juni 2022. 



 

  

 

B. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian ini mengunakan pendekatan asosiatif atau 

hubungan. Asosiatif bisa diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara beberapa objek penelitian, sehingga penelitian ini 

menggunakan model penelitian hubungan atau asosiatif (Harnovinsah, 2019). 

Dalam hal ini menghubungkan Islamic Comporate Social Responsibility terhadap 

kinerja sosial dan nilai perusahaan. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang, 

kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi juga 

merupakan keseluruhan kumpulan elemen-elemen bekaitan denga napa yang 

peneliti harapkan dalam mengambil kesimpulan (Arfah ikhsan, 2014). Populasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan yang sahamnya masuk ke dalam kelompok 

Jakarta Islamic Index (JII) sejak tahun 2016 – 2021. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti (Sunardi, 2005). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

Purposive sampling. Metode Purposive sampling adalah Teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Suharyadi, 2013). Sampel 

diperoleh dari saham perusahaan – perusahaan dalam kelompok JII yang telah 

bergabung sejaka tahun 2016 hingga 2021. Dengan karakteristik sampel yaitu : 



 

  

 

1. Perusahaan listing dan tidak pernah mengalami dislisting oleh JII secara 

berturut-turut dari tahun 2016-2021 

2.  Menyediakan laporan tahunan lengkap dari tahun 2016-2021 baik dalam 

bentuk annual report maupun sustainaibility report 

3. Memiliki data lengkap terkait variabel-variabel yang digunakan dalam 

meneliti  

Tabel 3.1 

Daftar Jumlah Sampel 

 

No Kode Nama Saham 

1 AKRA PT. AKR Corporindo Tbk 

2 ANTM PT. Aneka Tambang Tbk 

3 CPIN PT.  Charoen Pokphand Indonessia Tbk. 

4 EXCL PT. XL Axiata Tbk. 

5 ICPB PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 

6 INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 

7 INTP PT. Indah Kilat Pulp & Paper Tbk 

8 JPFA PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk 

9 KLBF PT.  Kalbe Farma Tbk  

10 MIKA PT. Mitra Keluarga Karyasehat Tbk 

11 MNCN PT. Media Nusatara Citra Tbk 

12 PTBA PT. Bukit Asam Tbk 

13 PTPP PT. Pembangunan Perumahan Tbk 

14 PWON PT. Pakuwon Jati Tbk 

15 SMGR PT. Semen Indonesia Tbk 

16 TLKM PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk 

17 UNTR PT. United Tractors Tbk 

18 UNVR PT. Unilever Indonesia Tbk. 

19 WIKA Pt. Wijaya Karya Tbk 

Sumber: Website Bursa efek Indonesia(2022) 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel dalam penelitin ini 

sebanyak 19 perusahaan yang telah  masuk dalam perhitungan indeks JII sejak 

tahun 2016 – 2021. 



 

  

 

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Jenis data adalah lebih cederung pada pengertian data macam apa yang 

harus dikumpulkan oleh peneliti. Adapun jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data kuanlitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk 

angka. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek data dari 

mana data diperoleh (Hamidi, 2008). 

Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa data sekunder yakni 

laporan kinerja sosial perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index. 

Data sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan 

sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan 

data penelitian. Data sekunder ini biasanya bisa didapatkan melalui buku, 

publikasi pemerintah, catatan internal organisasi, laporan, jurnal, hingga berbagai 

situs yang berkaitan dengan informasi yang sedang dicari.    

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa 

studi dokumen. Studi dokumen ini adalah teknik bermacam-macam informasi 

yang tidak ditujukan langsung kepada subjek riset. Studi rekaman adalah 

semacam bermacam-macam informasi yang melihat berbagai jenis laporan yang 

bermanfaat untuk bahan ilmiah. Catatan yang bisa digunakan dalam berbagai 

informasi dipisahkan menjadi: dua, khususnya arsip penting dan tambahan, 

tentang penelitian Untuk situasi ini, pembuat menggunakan laporan opsional, 

untuk lebih spesifik, catatan yang ditulis sebagai laporan. Adapun data yang 



 

  

 

digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran website perusahaan 

yang terdapat pada Jakarta Islamic Index. 

1. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

untuk mengungkap masalah yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian dan 

untuk menyusun konsep penelitian dengan mengutip, memasuki, dan mempelajari 

berbagai informasi serta teori yang dibutuhkan. Studi kepustakaan meliputi materi 

tulisan, dokumen, dan buku yang ada kaitannya dengan tujuan penelitian. Studi 

kepustakaan adalah kegiatan awal pada penelitian, mencakup penelitian 

pendahuluan yang dilakukan untuk penyusunan usulan penelitian (Wijayanto, 

2008). 

F. Instrumen Penelitian 

 Karena penelitian ini menggunakan  data sekunder maka  instrumen 

penelitian menggunakan tolak ukur dengan   rumus sebagai berikut :  

1.  Islamic Corporate Social Responsibility (X) (Yusuf, 2017:58)  

ICSR = 
∑ 

 
 

Keterangan:  

x : Item yang diungkapkan  

n : Total item Islamic Corporate Social Responsibility (45 item)  

2. Kinerja sosial (Y1) (Prastowo dan Huda, 2011:83)  

Kinerja Sosial = 
∑                              

          
 

Keterangan:  



 

  

 

Total GRI3 : Total kategori kinerja sosial berdasarkan global reporting initiative 

(78 item)  

3. Nilai perusahaan (Y2) (Lestari dkk, 2022:195)  

PBV = 
                       

                           
 x 100 % 

Keteranagn :  

PBV : rasio keuangan yang digunakan untuk menilai sebuah saham 

G. Teknik Pengelahan dan Analisis  Data 

Analisis data yaitu proses penguraian secara keseluruhan sehingga menjadi 

komponen yang lebih kecil agar dapat mengetahui komponen yang dominan, 

meemtabandingkan komponen satu dengan komponen yang lainnya, dan 

membandingkan satu komponen ataupun beberapa diantaranya dengan 

keseluruhan. Teknik untuk analisis data dimanfaatkan untuk menjawab rumusan 

masalah maupun menguji rumusan hipotesis yang ada. Dalam penelitian ini, 

pengelolaan data yang digunakan adalah Software SMARTPLS. 

SEM (Structural Equation Modelling adalah sebuah metode yang dipakai 

untuk menutupi kelemahan yang ada dalam metode regresi. Para ahli 

mengemukakan bahwa metode penelitian SEM (Structural Equation Modelling) 

dibagi kedalam dua jenis pendekatan. Yang pertama pendekatan CBSEM 

(Covariance Based SEM) dan Variance Based SEM atau disebut juga PLS 

(Partial Least Square). PLS adalah metode analisis powerfull, dimana pada 

metode ini, tidak berdasarkan dengan banyaknya asumsi. Pendekatan PLS 



 

  

 

merupakan distribution free atau pendekatan yang tidak mengasumsikan data-data 

tertentu, bisa berupa nominal, ordinal, kategori, rasio, dan juga interval. Partial 

Least Square (PLS) memakai metode bootstrapping (penggandaan yang 

dilakukan secara acak) dimana asumsi normalitas tak jadi masalah bagi PLS. 

Tidak hanya itu, dalam penelitian, PLS (Partial Least Square) tidak memberikan 

syarat jumlah minimum untuk sampel yang akan digunakan. Jadi, penelitian tetap 

bisa menggunakan PLS meskipun sampel yang akan digunakan kecil. Permodelan 

PLS tidak memerlukan data distribusi normal karena PLS termasuk jenis 

golongan non-parametrik. 

Penggunaan PLS (PartialL Least Square) bertujuan untuk memprediksi, 

dimana yang diprediksi adalah hubungan antar konstruk, juga untuk membantu 

para peneliti agar mendapatkan nilai variabel laten dalam penelitiannya untuk 

melakukan prediksi. Variabel laten ialah linear agregat dari indikator-

indikatornya. Weight estimate untuk menciptakan komponen skor dari variabel 

laten didapat berdasarkan bagaimana inner model atau model struktural yang 

menghubungkan antar variabel laten, dan outer model atau model pengukuruan 

hubungan antar indikator dengan konstruknya, dispesifikasi. Hasilnya yaitu 

residual variance dari variabel dependen (kedua variabel laten dan indikator) 

diminimumkan. 

Adapun estimasi parameter yang didapatkan dengan PLS yaitu 

dikategorikan sebagai berikut: Pertama, weight estimate yang dipakai untuk 

menciptakan skor variabel laten. Kedua, mencerminkan estimasi jalur atau path 

estimate yang menjadi penghubung antar variabel laten dan blok indikatornya 



 

  

 

(loading). Ketiga, berkaitan dengan means dan lokasi parameter (nilai konstanta 

regresi) untuk indikator dan variabel laten. Agar mendapatkan tiga estimasi 

tersebut, PLS menggunakan proses iterasi tiga tahap, kemudian estimasi yang 

dihasilkan dari ketiga tahap tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Weight estimate 

2. Estimasi untuk inner model dan outer model 

3. Estimasi means dan lokasi (konstanta) 

Teknik analisa yang digunakan pada metode Partial Least Square (PLS) 

yaitu sebagai berikut: 

1. Analisa Outer Model 

Analisa ini digunakan untuk mendapatkan kepastian bahwa measurement 

yang digunakan layak untuk dijadian sebagai pengukuran (valid dan reliabel). 

Pada Analisa outer model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan 

indikator-indikatornya. Analisa ini dapat dilihat dari indikatot-indikator berikut: 

a. Convergent Validity, merupakan indikator yang penilaiannya menurut 

korelasi antara item score/component score dengan construct score, yang bisa 

dilihat pada standardized loading factor dimana menggambarkan besarnya 

korelasi antar tiap item pengukuran (indikator) dengan konstraknya. Apabila 

ukuran refleksif individual berkorelasi > 0.7 dengan konstruk yang diukur, 

maka ukuran tersebut tergolong tinggi. Sedangkan, pendapat Chin yang 

dikutip oleh Imam Ghozali, untuk nilai antara 0,5 – 0,6 untuk outer loading 

telah dianggap cukup. 



 

  

 

b. Discriminant Validity, adalah model pengukuran yang refleksif indikatornya 

dinilai menurut crossloading ipengukuran dengan konstruk. Apabila korelasi 

konstruk dengan item pengukuran lebih besar dibandingkan dengan ukuran 

konstruk lainnya, maka hal tersebut menunjukkaan ukuran blok tersebut lebih 

baik daripada blok yang lainnya. Namun,untuk penilaian discriminant validity 

menurut metode lain dilakukan dengan membandingkan nilai squareroot of 

average variance extracted (AVE). 

c. Composite Reliabiliy, yaitu indikator digunakan untuk mengukur sebuah 

konstruk yang bisa dilihat dalam view latent variable cofficients. Terdapat 

dua alat ukur yang digunakan untuk valuasi composite reliability. Yang 

pertama adalah, internal consistency dan yang kedua adalah cronbach‟s 

alpha. Pada pengukuran ini, jika nilai yang dicapai > 1,70, berarti reliabilitas 

konstruk tersebut tergolong tinggi. 

d. Cronbach‟s alpha, adalah uji reliabilitas yang dilakukan agar memperkuat 

hasil dari composite reliability. Jika variabel memiliki nilai crinbach‟s alpha 

> 0,7 maka variabel tersebut dinyatakan reliabel. 

Uji pada outer model yang dilakukan seperti uji tersebut yaitu untuk 

indikator reflektif. Jadi, dilakukan pengujian berbeda untuk indikator formatif 

yaitu sebagai berikut:  

a. Significance of weights, artinya nilai weight indikator formatif dengan 

konstruknya harus signifikan. 

b. Multicollinearity, pengujian ini dilakukan agar dapat mengetahui tentang 

hubungan antar indikator. Untuk mengetahui terjadinya multicollinearity pada 



 

  

 

indikator formatif yaitu dengan melihat nilai VIF. Indikator formatif dianggap 

mengalami multicollinearity apabila menunjukkan nilai FIV antara 5-10. 

2. Analisa Inner Model 

Analisa ini seing juga disebut inner relation, structural model dan 

substantive theory, yaitu memberikan gambaran dari hubungan antar variabel 

laten berdasarkan substantive theory. Evaluasi untuk Analisa ini dengan 

menggunakan R-square untuk konstruk dependen, Stone Geisser Q-square test 

untuk predictive relevance dan uji t, serta signifikansi dari koefisien parameter 

jalur struktural. Penggunaan Partial Least Square (PLS) untuk mengevaluasi 

inner model dimulai dengan melihat R-square dari setiap variabel laten dependen. 

Setelah itu, di interpretasi dengan cara yang sama pada interpretasi regresi. 

Kemudian nilai R-square yang berubah bisa digunakan dalam penilaian pengaruh 

subtansif antara variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten 

dependen. Selain itu, pada model Partial Least Square (PLS), tidak hanya dengan 

melihat nilai R-square, tetapi juga dapat dievaluasi dengan melihat nilai dari Q-

square prediktif relevansi untuk model konstruktif. Q-square mengukur seberapa 

baik nilai observasi yang dihasilkan dari model serta estimasi parameternya. 

Apabila nilai Q-square > 0 , berarti model memiliki nilai predivtive relevance, 

namun jika nilai Q-square < 0 , berarti model kurang memiliki predivtive 

relevance. 

3. Pengujian Hipotesis 

Dalam pengujian hipotesis, bisa dilihat dari nilai statistik dan nilai 

probabilitas. Pengujian hipotesis dengan nilai statistik, untuk alpha 10% nilai 



 

  

 

statistik yang digunakan yaitu 1,65. maka kriteria penerimaan/penolakan hipotesis 

ialah apabila t-statistik > 1,65 berarti Ha diterima dan H0 ditolak. 

Penolakan/penerimaan hipotesis dengan probabilitas maka Ha diterima apabila 

nilai p < 0,1. Untuk alpha 5% nilai statistik yang digunakan yaitu 1,96. maka 

kriteria penerimaan/penolakan hipotesis ialah apabila t-statistik > 1,96 berarti Ha 

diterima dan H0 ditolak. Penolakan/penerimaan hipotesis dengan probabilitas 

maka Ha diterima apabila nilai p < 0,05. 

Teknik kedua  yang digunakan dalam mengolah data yaitu teknik analisis 

statistic melalui program komputer Microsoft Excel dan Statical Product and 

Service Solutions (SPSS). Adapun teknik analisis data yang digunakan penulis 

dalam Statical Product and Service Solutions (SPSS) sebagai berikut :  

1. Uji Asumsi Klasik 

Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka harus 

terlebih dulu memenuhi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini 

terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji 

heteroskedastisitas.  

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel bebas, dan variabel terikat memiliki distribusi normal dan tidak. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data secara normal atau mendekati 

normal. Untuk menguji normalitas data dapat dilakukan dengan dua cara, yang 

pertama dengan melihat grafik normal probability plot dasar pengambilan 

keputusan dari tampilan grafik normal probability plot yang mengacu pada, yakni:  



 

  

 

1) Jika data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, berarti menunjukkan pola distribusi yang normal sehingga model 

regresi dapat memenuhi asumsi normalitas.  

2) Jika data (titik) menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal berarti tidak menunjukkan pola distribusi normal sehingga 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Pengujian normalitas yang 

lain yang lebih baik dilakukan adalah dengan menggunakan analisis statistik.  

 Pengujian ini digunakan untuk menguji normalitas residual suatu model 

regresi adalah dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dalam uji 

Kolmogorov-Smirov, suatu data dikatakan normal apabila nilai asymptotic 

significance lebih dari 0,05 Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah:  

1) Apabila probabilitas nilai 2 uji K-S tidak signifikan < 0,05 secara statistik maka 

Ho ditolak, yang berarti data terdistribusi tidak normal.  

2) Apabila probabilitas nilai 2 uji K-S signifikan > 0,05 secara statistik Ho 

diterima, yang berarti data terdistribusi normal.  

b. Uji Autokorelasi  

 Uji autokorelasi terjadi apabila terdapat penyimpangan terhadap suatu 

observasi oleh penyimpangan yang lain atau terjadi korelasi diantara obserasi 

menurut waktu dan tempat. Konsekuensi dari adanya korelasi dalam suatu model 

regresi adalah variabel tidak menggunakan tidak menggambarkan variabel 

populasinya lebih jauh lagi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi adanya autokorelasi, salah satunya dengan uji Durbin Watson (DW-

Test). Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first 



 

  

 

order autocoorelation) dan mensyaratkan adanya konstanta atau intercept dalam 

model regresi serta tidak ada variabel lagi di antara variabel independen kriteria 

pengambilan keputusan dalam uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut:  

1) Deteksi autokolerasi positif  

Jika DW < DL maka terdapat autokelerasi positif  

Jika DW > DU  maka tidak terdapat autokolerasi positif  

Jika DL < DW < DU maka pengujian tidak dapat disimpilkan. 

2) Deteksi autokolerasi negative :  

Jika (4-DW) < DL maka terdapat autokolerasi negatif 

Jika (4-DW) > DU maka tidak terdapat autokolerasi negative  

Ika DL < (4-DW) < DU maka pengujian tidak dapat disimpulkan  

Keterangan:  

DL: Batas bawah DW  

DU: Batas atas DW  

T : jumlah Sampel (n) 

K : jumlah Variabel  

 

 

 

 

 



 

  

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jakarta 

Islamic Index. Jakarta Islamic Index (JII) adalah salah satu indeks yang ada dalam 

Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diberlakukan sejak 3 juli 2000. Indeks ini 

bertujuan untuk mengakomodasi para investor yang ingin berinvestasi dalam 

pasar modal pada saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Penerbitan efek 

syariah telah diatur berdasarkan arahan dari Dewan Syariah Nasional serta 

peraturan Bapepam-LK nomor IX A 13. Index saham ini terdiri dari 30 jenis 

saham yang telah dipilih sesuai dengan syariat Islam. Jakarta Islamic Index (JII) 

digunakan sebagai tolak ukur dalam mengukur kinerja suatu investasi pada saham 

dengan basis syariah. Melalui indeks ini diharapkan dapat meningkatkan 

kepercayaan para investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuiti secara 

syariah (Bursa Efek Indonesia, 2022). 

Bursa Efek Indonesia menentukan beberapa seleksi terhadap saham yang 

akan menjadi konsitituen Jakarta Islamic Index (JII) meliputi saham syariah harus 

masuk di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang telah tercatat selama 6 

bulan terakhir, dipilih 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar 

tertinggi selama kurang dari 1 tahun terakhir, dimana dari 60 saham tersebut 

kemudian akan dipilih 30 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di 

pasar regular tertinggi kemudian 30 saham yang tersisa merupakan saham terpilih 

(Bursa Efek Indonesia, 2022). 



 

  

 

B. Hasil Penelitian 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk 

mendapatkan informasi mengenai karakteristik sampel yang digunakan oleh 

peneliti.  

a. Variabel Islamic Corporate Social Responsibility 

Berikut hasil uji statistik deskriptif pada variabel islamic corporate social 

responsibility yang telah dilakukan oleh peneliti. 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Islamic Corporate 

Social Responsibility 

Variabel Max Min Mean 

Standar 

Deviation 

X 0,67 0,47 0,5825 0,05241 

Sumber: Data Yang Diolah Peneliti (2022) 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa pada variabel Islamic 

Corporate Social Responsibility (X) nilai maksimum yang diperoleh sebesar 0,67, 

sedangka nilai minimum yang diperoleh sebesar 0,47. Nilai maksimum tersebut 

dimiliki oleh PT Aneka Tambang Tbk pada periode 2017 sampai 2019, PT Bukit 

Asam Tbk pada periode 2020 sampai 2021, PT PP (Persero) Tbk pada periode 

2016, dan PT Pakuwon Jati Tbk pada periode 2019 sampai 2021. Hal ini 

mengartikan bahwa diantara semua perusahaan yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini, hanya PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT PP 

(Persero) Tbk, dan PT Pakuwon Jati Tbk yang melakukan pengungkapan Islamic 



 

  

 

Corporate Social Responsibility paling banyak pada laporan keuangan yang 

dipublikasikan kepada masyarakat.  

Sedangkan nilai minimum tersebut dimiliki oleh PT Indofood CBP Sukses 

Makmur Tbk pada periode 2017, dan PT United Tractors pada periode 2019. Hal 

ini mengartikan bahwa diantara semua perusahaan yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini, hanya PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan PT United 

Tractors yang melakukan pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility 

paling sedikit pada laporan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat. 

Adapun nilai mean pada variabel Islamic Corporate Social Responsibility adalah 

sebesar 0,5825, dengan standar deviasi sebesar 0,05241. Hal ini mengartikan 

bahwa data penyimpangan variabel Islamic Corporate Social Responsibility pada 

perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini cukup rendah karena nilai 

standar deviasi yang dimiliki lebih kecil dari pada nilai mean. 

b. Variabel Kinerja Sosial 

Berikut hasil uji statistik deskriptif pada variabel kinerja sosial yang telah 

dilakukan oleh peneliti. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Kinerja Sosial 

Variabel Max Min Mean 

Standar 

Deviation 

Y1 0,83 0,31 0,5891 0,13731 

Sumber: Data Yang Diolah Peneliti (2022) 



 

  

 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa pada variabel kinerja sosial 

(Y1) nilai maksimum yang diperoleh sebesar 0,83, sedangka nilai minimum yang 

diperoleh sebesar 0,31. Nilai maksimum tersebut dimiliki PT Indocement Tunggal 

Prakarsa Tbk pada periode 2019. Hal ini mengartikan bahwa diantara semua 

perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, hanya PT Indocement 

Tunggal Prakarsa Tbk yang melakukan pengungkapan kinerja sosial paling 

banyak pada laporan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat. 

Sedangkan nilai minimum tersebut dimiliki oleh PT Kalbe Farma Tbk 

pada periode 2020. Hal ini mengartikan bahwa diantara semua perusahaan yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini, hanya PT Kalbe Farma Tbk yang melakukan 

pengungkapan kinerja sosial paling sedikit pada laporan keuangan yang 

dipublikasikan kepada masyarakat. Adapun nilai mean pada variabel kinerja sosial 

adalah sebesar 0,5891, dengan standar deviasi sebesar 0,13731. Hal ini 

mengartikan bahwa data penyimpangan variabel kinerja sosial pada perusahaan 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini cukup rendah karena nilai standar 

deviasi yang dimiliki lebih kecil dari pada nilai mean. 

c. Variabel Nilai Perusahaan 

Berikut hasil uji statistik deskriptif pada variabel nilai perusahaan 

yang telah dilakukan oleh peneliti. 

 

 



 

  

 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Nilai Perusahaan 

Variabel Max Min Mean 

Standar 

Deviation 

Y2 10,28 0,18 2,6180 1,92948 

Sumber: Data Yang Diolah Peneliti (2022) 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa pada variabel nilai perusahaan 

(Y2) nilai maksimum yang diperoleh sebesar 10,28, sedangka nilai minimum 

yang diperoleh sebesar 0,18. Nilai maksimum tersebut dimiliki PT Mitra Keluarga 

Karyasehat Tbk pada periode 2016. Hal ini mengartikan bahwa diantara semua 

perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, hanya PT Mitra Keluarga 

Karyasehat Tbk yang memiliki nilai price to book value paling tinggi 

dibandingkan dengan nilai bukunya sehingga nilai saham yang diperdagangkan 

jauh lebih mahal dibandingkan perusahaan lainnya. 

Sedangkan nilai minimum tersebut dimiliki oleh PT Media Nusantara 

Citra Tbk pada periode 2021. Hal ini mengartikan bahwa diantara semua 

perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, hanya PT Media Nusantara 

Citra Tbk yang memiliki nilai price to book value paling rendah jika dibandingkan 

dengan nilai bukunya sehingga nilai saham yang diperdagangkan jauh lebih 

murah dibandingkan perusahaan lainnya. Adapun nilai mean pada variabel nilai 

perusahaan adalah sebesar 2,6180, dengan standar deviasi sebesar 1,92948. Hal 

ini mengartikan bahwa data penyimpangan variabel nilai perusahaan pada 

perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini cukup rendah karena nilai 

standar deviasi yang dimiliki lebih kecil dari pada nilai mean. 



 

  

 

2. Analisis Outer Model 

Analisis outer model digunakan untuk memastikan bahwa measurement 

yang digunakan dalam suatu penelitian sudah layak berdasarkan standar validasi 

dan reliabilitas data (Ghozali, 2016). Adapun uji yang digunakan untuk 

menganalisa outer model pada penelitian ini adalah uji validitas konvergen 

(covergent validity), uji validitas diskriminan (discriminant validity), dan uji 

reliabilitas. 

a. Uji Covergent Validity 

Uji covergent validity digunakan untuk mengetahui validitas setiap 

hubungan antara item pengukuran yang digunakan dengan konstruk atau variabel 

laten. Uji ini dilihat berdasarkan nilai pada loading factor dan nilai AVE. Dasar 

pengambilan keputusan pada uji covergent validity adalah nilai loading factor > 

0,60, dan nilai AVE > 0,50 (Ghozali, 2016). Berikut akan dipaparkan hasil uji 

convergent validity pada penelitian ini. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Convergent Validity 

Variabel Loading Factor 

Average Variance 

Extracted (AVE) 

X 1.000 1.000 

Y 1.000 1.000 

Z 1.000 1.000 

Sumber: Data Yang Diolah Peneliti (2022) 



 

  

 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai loading factor ketiga 

variabel yaitu Islamic Corporate Social Responsibility (X), kenerja sosial (Y1) 

dan nilai perusahaan (Y2) > dari 0,60. Serta nilai Average Variance Extracted 

(AVE) ketiga variabel yaitu Islamic Corporate Social Responsibility (X), kenerja 

sosial (Y1) dan nilai perusahaan (Y2) > 0,50. Hal ini mengartikan bahwa semua 

konstruk yang digunakan dalam penelitian ini sudah memenuhi syarat convergent 

validity, sehingga layak untuk dilanjutkan pada pengujian berikutnya. 

b. Uji Discriminant Validity 

Uji discriminant validity digunakan untuk mengetahui perbedaan pada 

setiap konsep pada variabel laten dengan variabel yang lainnya. Uji ini dilihat 

berdasarkan nilai cross loading dan nilai fornell-larcker criterion. Dasar 

pengambilan keputusan pada uji discriminant validity adalah nilai cross loading 

dan nilai fornell-larcker criterion pada konstruk harus lebih besar dari nilai pada 

konstruk lainnya dalam model (Ghozali, 2016). Berikut akan dipaparkan hasil uji 

discriminant validity pada penelitian ini. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Cross Loading 

 

X Y1 Y2 

X 1.000 0.102 0.228 

Y1 0.102 1.000 0.060 

Y2 0.228 0.060 1.000 

Sumber: Data Yang Diolah Peneliti (2022) 



 

  

 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai cross loading pada 

variabel Islamic Corporate Social Responsibility (X), kenerja sosial (Y1) dan nilai 

perusahaan (Y2) memiliki nilai konstruk lebih besar dari nilai cross loading pada 

konstruk lainnya dalam model. Hal ini mengartikan bahwa semua konstruk yang 

digunakan dalam penelitian ini sudah memenuhi syarat discriminant validity, 

sehingga layak untuk dilanjutkan pada pengujian berikutnya. 

Untuk memperkuat hasil uji discriminant validity berdasarka nilai cross 

loading, berikut akan dipaparkan juga nilai foll-larcker criterion pada penelitian 

ini. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Foll-Larcker Criterion 

 

X Y1 Y2 

X 1.000 

  

Y1 0.102 1.000 

 

Y2 0.228 0.060 1.000 

Sumber: Data Yang Diolah Peneliti (2022) 

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai foll-larcker criterion pada 

variabel Islamic Corporate Social Responsibility (X), kenerja sosial (Y1) dan nilai 

perusahaan (Y2) memiliki nilai konstruk lebih besar dari nilai pada konstruk 

lainnya dalam model. Hal ini mengartikan bahwa semua konstruk yang digunakan 

dalam penelitian ini sudah memenuhi syarat discriminant validity, sehingga layak 

untuk dilanjutkan pada pengujian berikutnya. 

 



 

  

 

c. Uji Reliabilitas 

Uji reliabiltas digunakan untuk mengetahui konsistensi tolak ukur yang 

digunakan dalam suatu penelitian, jika diuji dalam waktu yang berbeda. Uji ini 

dilihat berdasarkan nilai pada cronbach‟s alpha dan nilai composite reliability. 

Dasar pengambilan keputusan pada uji reliabilitas adalah nilai cronbach‟s alpha > 

0,60, dan nilai composite reliability > 0,70 (Ghozali, 2016). Berikut akan 

dipaparkan hasil uji reliabilitas pada penelitian ini. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Cronbach's Alpha 

Composite 

Reliability 

X 1.000 1.000 

Y1 1.000 1.000 

Y2 1.000 1.000 

Sumber: Data Yang Diolah Peneliti (2022) 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai cronbach‟s alpha variabel 

Islamic Corporate Social Responsibility (X), kenerja sosial (Y1) dan nilai 

perusahaan (Y2)  > 0,60, dan nilai composite reliability pada variabel Islamic 

Corporate Social Responsibility (X), kenerja sosial (Y1) dan nilai perusahaan 

(Y2) (Z) > 70. Hal ini mengartikan bahwa semua konstruk yang digunakan dalam 

penelitian ini sudah memenuhi syarat reliabilitas, sehingga layak untuk 

dilanjutkan pada pengujian berikutnya. 



 

  

 

3. Analisis Inner Model 

Analisis inner model digunakan untuk melihat prediksi hubungan 

kausalitas antar variabel laten berdasarkan teori substantif (Ghozali, 2016). 

Adapun uji yang digunakan untuk menganalisa inner model pada penelitian ini 

adalah uji cofficient of determinan dan uji prediction relevance. 

a. Uji Coefficient Of Determinan 

Uji coefficient of determinan digunakan untuk mengetahui besaran 

pengaruh yang diberikan oleh satu variabel laten independen terhadap variabel 

laten dependen secara substantif (Ghozali, 2016). Berikut akan dipaparkan hasil 

uji coefficient of determinan pada penelitian ini. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Coefficient Of Determinan 

  R Square 

R Square 

Adjusted 

Y1 0.504 0.492 

Y2 0.531 0.506 

Sumber: Data Yang Diolah Peneliti (2022) 

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai r-square pada variabel 

kinerja sosial (Y1) sebesar 0,504, dimana hubungan tersebut masuk pada kategori 

moderat. Hal ini mengartikan bahwa variabel kinerja sosial pada penelitian ini 

mampu dijelaskan oleh variabel Islamic Corporate Social Responsibility sebesar 

0,504 atau 50,4%, sedangkan sisanya sebesar 49,6% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak diteliti. 



 

  

 

Nilai r-square pada variabel nilai perusahaan (Y2) sebesar 0,531, dimana 

hubungan tersebut masuk pada kategori moderat. Hal ini mengartikan bahwa 

variabel nilai perusahaan penelitian ini mampu dijelaskan oleh variabel Islamic 

Corporate Social Responsibility sebesar 0,531 atau 53,1%, sedangkan sisanya 

sebesar 46,9% dijelaskan oleh variasi dari variabel lain yang tidak diteliti. 

b. Uji Prediction Relevance 

Uji prediction relevance digunakan untuk mengukur seberapa baik nilai 

observasi yang dihasilkan oleh model dan juga estimasi perlementernya (Ghozali, 

2016). Berikut akan dipaparkan hasil uji prediction relevance pada penelitian ini. 

Q-Square = 1 – [(1−R
2
1) × (1−R

2
2)] 

  = 1 – [(1-0,504) × (1-0,531)] 

  = 1 – (0,405 × 0,469) 

  = 1- 0,189945 

  = 0,85 atau 85% 

Berdasarkan hasil perhitungan Q-square pada penelitian ini sebesar 0,85 

atau 85 %, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pada penelitian ini 

memiliki nilai prediktif yang relevan, dimana model yang digunakan dapat 

menjelaskan informasi yang ada dalam data penelitian sebesar 85%.  

4. Konstruk Penelitian 

Konstruk yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruk dengan 

indikator formatif. Berikut akan dipaparkan gambar konstruk yang digunakan 

dalam penelitian ini. 



 

  

 

Gambar 4.1 

Konstruk Penelitian Dengan Indikator Formatif 

 

Sumber: Data Yang Diolah Peneliti (2022) 

5. Uji asumsi klasik  

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran data peran 

ICRS dalam meningkatakan kinerja sosial dan nilai perusahaan berdistribusi 

normal. Hasil pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji 

Kolmogrov Smirnov melalui program IBM SPSS Versi 2o For Windows. Hasil 

perhitungan uji normalitas untuk sebaran data peran ICRS dalam meningkatakan 

kinerja sosial dan nilai perusahaan disajikan pada Tabel 4.9 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Normalitas Kinerja Sosial dan Nilai Perusahaan 

Sumber: Data Primer terolah (2022) 

Tabel 4.9 merupakan hasil analisis uji normalitas data menggunakan 

program SPSS versi 20. Hasil analisis uji normalitas menunjukkan bahwa data 

peran ICSR untuk meningkatkan kinerja sosial dan nilai perusahaan terdistribusi 

normal pada taraf signifikan   = 0,05. Hal ini dapat dilihat dari hasil signifikansi 

pada kolom Kolmogorov-Smirnov
a
  yang menunjukkan nilai lebih besar dari taraf 

signifikan 0,05 (Nilai  ) yaitu sig. 0,128 pada kinerja sosial dan pada nilai 

perusahaan adalah sig. 0,06. 

b. Uji autokolerasi  

Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

antar variabel. Hasil pengujian korelasi dilakukan dengan menggunakan uji Run 

Test melalui program IBM SPSS Versi 2o For Windows. Hasil perhitungan uji 

korelasi untuk sebaran data peran ICRS dalam meningkatakan kinerja sosial dan 

nilai perusahaan disajikan pada Tabel 4.10 di bawah ini. 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Kinerja Sosial Nilai 

Perusahaan 

N 114 114 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,5891 2,6180 

Std. Deviation ,13731 1,92948 

Most Extreme Differences 

Absolute ,110 ,161 

Positive ,063 ,161 

Negative -,110 -,103 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,173 1,715 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,128 ,06 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 



 

  

 

 

 

Tabel 4.10 Uji Korelasi Hubungan ICRS dengan Kinerja Sosial 
Correlations 

 ICSR Kinerja Sosial 

ICSR 

Pearson Correlation 1 -,102 

Sig. (2-tailed)  ,281 

N 114 114 

Kinerja Sosial 

Pearson Correlation -,102 1 

Sig. (2-tailed) ,281  
N 114 114 

Sumber: Data Primer terolah (2022) 

 Berdasarkan tabel 4.10 nilai signifikansi antara ICRS dengan kinerja sosial 

adalah > 0,05 yaitu 0,281 maka dapat disimpulkan bahwa ICRS dengan kinerja 

sosial tidak berkorelasi 

Tabel 4.11 Uji Korelasi Hubungan ICRS dengan Nilai Perusahaan 
Correlations 

 ICRS Nilai 
Perusahaan 

ICRS 

Pearson Correlation 1 ,163 

Sig. (2-tailed)  ,083 

N 114 114 

Nilai Perusahaan 

Pearson Correlation ,163 1 

Sig. (2-tailed) ,083  
N 114 114 

Sumber: Data Primer terolah (2022) 

` Berdasarkan tabel 4.11 nilai signifikansi antara ICRS dengan nilai 

perusahaan adalah > 0,05 yaitu 0,083 maka dapat disimpulkan bahwa ICRS 

dengan nilai perusahan tidak berkorelasi. 

6. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk menjawab hipotesis yang telah dirumuskan 

pada bab sebelumnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Uji hipotesis 

bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh yang dengan satu variabel 



 

  

 

terhadap variabel lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dasar 

pengambilan keputusan pada uji hipotesis adalah Nilai t-statistics > t-hitung, dan 

nilai p-value < 0,05 (Ghozali, 2016). 

a. Pengaruh Langsung 

Berikut akan dipaparkan hasil uji hipotesis secara langsung pada 

penelitian ini. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Hipotesis 

 

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

X -> Y1 0.102 0.098 0.084 3.218 0.022 

X -> Y2 0.224 0.222 0.083 4.691 0.007 

Sumber: Data Yang Diolah Peneliti (2022) 

1. Pengujian Hipotesis H1 (Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility 

Terhadap Kinerja Sosial) 

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa pada pengujian 1, nilai 

koefisien sebesar 0,102 yang bernilai positif, serta memiliki nilai p-value 

sebesar 0,022 < 0,05, dengan nilai t-statistics sebesar 3,218 > t-hitung 1,981. 

Hal ini mengartikan bahwa Islamic Corporate Social Responsibility 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sosial, maka hipotesis 

dalam penelitian ini diterima. 



 

  

 

2. Pengujian Hipotesis H2 (Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility 

Terhadap Nilai Perusahaan) 

Pada pengujian 2, nilai koefisien sebesar 0,224 yang bernilai positif, 

serta memiliki nilai p-value sebesar 0,007 < 0,05, dengan nilai t-statistics 

sebesar 4,691 > t-hitung 1,981. Hal ini mengartikan bahwa Islamic Corporate 

Social Responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan, maka hipotesis dalam penelitian ini diterima. 

b. Pengaruh Tidak Langsung 

Berikut akan dipaparkan hasil uji hipotesis secara tidak langsung pada 

penelitian ini. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Hipotesis 

 

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

X -> Y1 -> 

Y2 

0.204 0.051 0.016 0.240 0.001 

Sumber: Data Yang Diolah Peneliti (2022) 

1. Pengujian Hipotesis H2 (Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility 

Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Kinerja Sosial) 

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai koefisien sebesar 

0,204 yang bernilai positif, memiliki nilai p-value sebesar 0,001 < 0,05, 

dengan nilai t-statistics sebesar 0,240 > t-hitung 1,981. Hal ini mengartikan 



 

  

 

bahwa Islamic Corporate Social Responsibility berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan melalui kinerja sosial, maka hipotesis 

dalam penelitian ini diterima. 

C. Pembahasan 

1. Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Sosial 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya 

menunjukkan Islamic Corporate Social Responsibility berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja sosial, maka hipotesis dalam penelitian ini diterima. 

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hartawati (2017), yang 

menyimpulkan bahwa Islamic Social Reporting memiliki hubungan yang erat 

terkait pengungkapan kinerja sosial perusahaan. Sejalan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Fatmawati (2020), yang menyimpulkan bahwa 

pengungkapan kinerja sosial dipengaruhi oleh adanya pengungkapan Islamic 

Social Reporting Index pada laporan keuangan perusahaan. 

Dalam teori stakeholders menjelaskan bahwa perusahaan memilih 

menanggapi banyak tuntutan yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan 

(stakeholders) dari setiap kelompok yang ada dalam lingkungan luar organisasi 

yang terkena tindakan dan keputusan dari organisasi. Salah satu tuntutan 

stakeholders adalah dengan mengungkapkan tanggungjawab sosial perusahaan 

secara transparan karena hal tersebut dibutuhkan oleh stakeholders dalam 

mengendalikan pemakaian sumber daya untuk efisiensi dan efektifitas perusahaan 

(Bambang, 2019). 



 

  

 

Islamic Social Reporting (ISR) merupakan tolak ukur pelaksanaan 

tanggung jawab sosial pada peusahaan-perusahaan syariah yang berisi kompilasi 

item-item standar CSR yang ditetapkan oleh Accounting and Auditing 

Orgaanization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Konsep CSR dalam 

Islam menggunakan dasar filosofi Al-Qur’an dan Hadist. Islamic Corporate 

Social Responsibility merupakan Corporate Social Responsibility yang merujuk 

kepada praktik bisnis yang memilliki tanggung jawab etis secara Islami, 

perusahaan memasukkan nama-nama agama Islam yang ditandai oleh adanya 

komiten ketulusan dalam menjaga kontrak sosial di dalam praktik bisnisnya 

(Wati, 2019). 

Menurut Yusuf, konsep Corporate Social Responsibility dari sudut 

pandang Islam sangat penting dilakukan, salah satunya dengan pengungkapan 

Islamic Social Reporting (ISR) hal ini dikarenakan agama Islam merupakan 

agama kedua terbesar setelah agama Kristen di dunia saat ini, dimana agama 

Islam mengalami pertumbuhan yang sangat cepat jika dibandingka dengan agama-

agama lainnya (Yusuf, 2017). Perusahaan yang mengungkapkan Islamic Social 

Reporting (ISR) akan memiliki nilai tambah bagi para stakeholders yang 

menginginkan pertanggungjawaban lebih baik kepada Allah SWT dan kepada 

masyarakat secara transparansi yang didasari dengan prinsip syariah (Prastowo 

dan Miftachul, 2011).  

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, menunjukkan bahwa rata-

rata perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index melakukan 

pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility dan kinerja sosial pada 



 

  

 

kategori baik, hal ini dibuktikan dari pemaparan hasil penelitian yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Ini mengartikan bahwa perusahaan semakin berupaya 

untuk melakukan pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility dan 

kinerja sosial dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility yang dilakukan 

oleh perusahaan akan meningkatkan kinerja sosial yang dilakukan oleh 

perusahaan, dimana hal ini akan memberikan efek citra perusahaan akan semakin 

baik sehingga akan berdampak pada loyalitas stakeholder yang semakin tinggi. 

Semakin baik perusahaan melakukan pengungkapan pada setiap item yang ada 

dalam Islamic Corporate Social Responsibility, maka akan semakin meningkat 

pula kinerja sosial perusahaan pada lingkungannya. 

2. Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya 

menunjukkan bahwa Islamic Corporate Social Responsibility berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan, maka hipotesis dalam penelitian ini 

diterima. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Refani dan Dewi 

(2021), yang menyimpulkan bahwa Islamic Social Reporting berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Pratomo (2021), yang menyimpulkan bahwa Islamic Social 

Reporting (ISR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan baik 

sebelum dan saat adanya pandemi covid-19. 

Inisiatif pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility dapat 

menjadi salah satu cara untuk membangun hubungan baik dengan para pemangku 



 

  

 

kepentingan. Islamic Corporate Social Responsibility sebagai bentuk pertanggung 

jawaban suatu perusahaan terhadap pemangku kepentingan. Pengungkapan 

Islamic Corporate Social Responsibility ini juga diharapkan dapat memenuhi 

keinginan para pemangku kepentingan dan membantu dalam pengambilan 

keputusan (Budiasni dan Darma, 2020). Kepuasan para pemangku kepentingan 

atas pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility akan membangun 

kepercayaan terhadap perusahaan, misalnya membangun kepercayaan pelanggan 

atas kehalalan produk yang diungkapan dalam Islamic Corporate Social 

Responsibility. Tentunya hal tersebut akan membangun image perusahaan 

sehingga para pelanggan akan loyal terhadap produk perusahaan. Loyalitas 

pelanggan memicu peningkatan penghasilan kedepannya yang akhirnya 

berdampak kepada keuangan perusahaan kedepannya. Peningkatan pada sisi 

kinerja keuangan tersebut diharapkan bisa menambah penilaian para pemangku 

kepentingan terhadap nilai perusahaan (Yusuf, 2017). 

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, menunjukkan bahwa rata-

rata perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index melakukan 

pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility dan nilai perusahaan pada 

kategori baik, hal ini dibuktikan dari pemaparan hasil penelitian yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Ini mengartikan bahwa perusahaan semakin berupaya 

untuk melakukan pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility dalam 

menjalankan kegiatan bisnisnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh 

perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan, dimana hal ini akan memberikan 



 

  

 

efek positif dimata para pemangku kepentingan maupun bagi calon investor. 

Semakin baik perusahaan melakukan pengungkapan pada setiap item yang ada 

dalam Islamic Corporate Social Responsibility, maka akan semakin positif pula 

pandangan para investor terhadap perusahaan. 

3. Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan 

Melalui Kinerja Sosial 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya 

menunjukkan bahwa Islamic Corporate Social Responsibility berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan melalui kinerja sosial, maka hipotesis 

dalam penelitian ini diterima. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Setiawan dkk (2018), yang menyimpulkan bahwa Islamic Social Reporting 

memberikan pengaruh yang kuat terhadap peningkatan nilai perusahaan, yang 

semakin baik ketika dibarengi dengan pengungkapan kinerja sosial yang baik. 

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Yusniar (2020), 

yang menyimpulkan bahwa Islamic Corporate Social Responsibility dan Good 

Corporate Governnace berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan kinerja 

keuangan sebagai variabel penguat hubungan antar variabel. 

Menurut Lako (2014), untuk meningkatkan nilai perusahaan maka faktor 

yang berpengaruh salah satunya adalah Corporate Social Performance atau 

kinerja sosial dalam perusahaan, dimana perusahaan yang memiliki kepedulian 

besar terkait isu-isu tanggungjawab sosial maka akan berpengaruh terhadap 

perusahaan dalam meningkatkan reputasi, corporate branding dan goodwill 



 

  

 

perusahaan sehingga meningkatkan pangsa pasar serta nilai perusahaan dalam 

jangka panjang. 

Pelaporan pertanggung jawaban sosial merupakan salah satu strategi 

jangka panjang dalam usaha untuk menjaga keberlangsungan hidup perusahaan 

dan melaporkan laporan keuangan untuk mencapai akuntabilitas sehingga dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan melalui harga sahamnnya, karena investor akan 

tertarik untuk berinvestasi pada suatu perusahaan yang memiliki tingkat 

pengungkapan pertanggung jaaban sosial yang tinggi (Raharja dan Chyntia, 

2019:347). Islamic Social Reporting adalah salah satu strategi jangka panjang 

yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk keberlangsungan perusahaannya dan 

melaporkan kondisi keuangannya untuk mencapai akuntabilitas sehingga dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan (Sutapa dan Laksito, 2018:66).  

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, menunjukkan bahwa rata-

rata perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index semakin berupaya 

untuk melakukan pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility dalam 

menjalankan kegiatan bisnisnya, selain itu pengungkapan kinerja sosial secara 

umum juga menjadi salah satu pengungkapan yang penting, sehingga memberikan 

dampak baik terhadap peningkatan nilai perusahaan dimata para pemangku 

kepenitngan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengungkapan Islamic 

Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh perusahaan akan 

meningkatkan pengungkapan pada aspek sosial perusahaan yang akan berujung 

pada peningkatan nilai perusahaan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan 

pada bab sebelumnya mengenai pengaruh islamic corporate social responsibility 

dalam meningkatkan kinerja sosial dan nilai perusahaan di Jakarta Islamic Index, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Islamic corporate social responsibility berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap peningkatan kinerja sosial perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index. Artinya semakin baik pengungkapan islamic corporate social 

responsibility, maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya peningkatkan 

kinerja sosial pada perusahaan tersebut. 

2. Islamic corporate social responsibility berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap peningkatan nilai perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. 

Artinya semakin baik pengungkapan islamic corporate social responsibility, 

maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya peningkatkan nilai 

perusahaan. 

3. Islamic corporate social responsibility berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap peningkatan nilai perusahaan melalui kinerja sosial perusahaan yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index. Artinya semakin baik pengungkapan islamic 

corporate social responsibility dan kinerja sosial yang dilakukan oleh 



 

 

perusahaan, maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya peningkatkan 

nilai perusahaan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka ada 

beberapa saran yang peneliti berikan kepada beberapa pihak, antara lain: 

a. Bagi perusahaan 

Perusahaan khususnya pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index (JII) diharapkan lebih memperhatikan dan memperluas tanggung jawabnya 

secara sosial yang sesuai dengan aspek-aspek syariah, karena hal tersebut akan 

memberikan efek positif terhadap peningkatan nilai perusahaan dimata 

stakeholder. 

b. Bagi investor 

Para investor yang hendak menginvestasikan dananya kepada suatu 

perusahaan, terlebih dahulu perlu melakukan analisis secara mendalam 

khususnya terkait kondisi keuangan perusahaan tersebut agar dapat mengambil 

keputusan yang tepat, sehingga dana yang dialokasikan dapat memberikan 

keuntungan sesuai tujuan dalam berinvestasi. 

c. Bagi peneliti 

Untuk peneliti dengan judul terkait, diharapkan peneliti selanjutnya dapat 

menggunakan variabel-variabel yang lain seperti variabel opini audit, 

kepemilikan manajerial dan variabel-variabel lainnya yang juga dapat 

mempengaruhi pengungkapan kinerja sosial dan nilai perusahan. Selain itu, 



 

 

peneliti selanjutnya juga sebaiknya melakukan pengembangan terhadap objek 

penelitian yang diteliti sehingga hasil penelitian yang diperoleh akan dilebih 

kompleks. 
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Lampiran 1 Indikator Penilaian Variabel 

Indikator Pengungkapan Variabel Islamic Corporate Social Reporting (ICSR) 

No Pokok-Pokok Pengungkapan ICSR 

Tenaga Kerja 

1 Karaktesistik pekerjaan (jumlah jam kerja, hari libur, remunerasi, gaji, upah 

dan tunjangan karyawan dll) 

2 Pendidikan dan pelatihan kerja 

3 Kesetaraan hak antara pria dan wanita 

4 Keterlibatan karyawan dalam diskusi manajemen dan pengambilan 

keputusan 

5 Kesehatan dan keselamatan kerja 

6 Pemberian apresiasi, penghargaan, serta promosi kerja bagi karyawan 

berprestasi 

7 Lingkungan kerja 

8 Karywan dari kelompok khusus (contohnya karyawan cacat fisik, mantan 

pecandu narkoba,dll) 

9 Karyawan tingkat atas melaksanakan ibadah bersama-sama dengan 

karyawan tingkat menengah dan bawah 

10 Karyawan muslim diperbolehkan menjalankan ibadah di waktu-waktu 

shalat dan berpuasa di saat Ramadhan 

11 Sarana ibadah yang memadai bagi karyawan 

Produk Dan Jasa 

12 Produk dan kegiatan operasi ramah lingkungan 

13 Status kehalalan produk 



 

 

14 Keamanan dan kualitas produk  

15 Pelayanan atas keluhan konsumen 

Investasi Dan Keuangan 

16 Aktivitas Riba (contoh: Beban bunga, pendapatan bunga, dll) 

17 Aktivitas gharar (kegiatan yang mengandung ketidakjelasan atau adanya 

unsur judi) 

18 Zakat (sumber, pengelolaan, jumlah dan penerima zakat) 

19 Kebijakan atas keterlambatan pembayan piutang dan penghapusan piutang 

tak tertagih 

20 Kebijakan hutang dan pencatatan jumlah hutang 

21 Pernyataan nilai tambah perusahaan 

Masyarakat 

22 Sedekah, donasi atau sumbangan 

23 Wakaf 

24 Dana kebajikan (qard hasan) 

25 Sukarelawan dari kalangan karyawan 

26 Pemberian beasiswa 

27 Pemberdayaan kerja para lulusaan sekolah /kuliah 

28 Pengembangan dalam kepemudaan 

29 Peningkatan kualitas hidup masyarakat 

30 Kepedulian terhadap anak-anak 

31 Kegiatan amal atau kegiatan sosial 

32 Mensponsori kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan 



 

 

dan keagamaan 

Lingkungan 

33 Konservasi lingkungan 

34 Kegiatan mengurangi efek global warming 

35 Pendidikan mengenai lingkungan 

36 Pernyataan verifikasi independen atau audit lingkungan 

37 Sistem manajemen lingkungan 

Tata Kelola Perusahaan 

38 Status kepatuhan terhadap syariah 

39 Struktur kepemilikan saham 

40 Profil, pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab dewan direksi 

41 Pengungkapan melakukan praktik monopoli usaha atau tidak 

42 Pengungkapan melakukan praktik menimbun bahan kebutuhan pokok atau 

tidak 

43 Pengungkapan melakukan praktik manipulasi harga atau tidak 

44 Pengungkapan adanya perkara hukum atau tidak 

45 Kebijakan anti pencucian uang, anti korupsi, whistleblowing system dan 

kebijakan anti penyimpangan lainnya 

Sumber: Yusuf (2017) 

 

  



 

 

Indikator Pengungkapan Variabel Kinerja Sosial  

LINGKUNGAN 

1 Pengendalian polusi kegiatan operasi, pengeluaran riset dan pengembangan 

untuk pengurangan polusi 

2 Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak 

mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi 

3 Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau dikurangi 

4 Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber 

alam misalnya reklamasi daratan atau reboisasi 

5 Konservasi sumber alam misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air 

dan kertas 

6 Penggunaan material daur ulang 

7 Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang dibuat 

perusahaan 

8 Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan 

9 Kontibusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan 

10 Kontribusi dalam penanganan bangunan sejarah 

11 Pengolahan limbah 

12 Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan 

13 Perlindungan lingkungan hidup 

ENERGI 

1 Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi 

2 Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi 

3 Penghematan energi sebagai produk daur ulang 



 

 

4 Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi 

5 Peningkatan efisiensi energi dan produk 

6 Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dan produk 

7 Kebijakan energi perusahaan 

KESEHATAN DAN KESELATAN TENAGA KERJA 

1 Mengurangi polusi, iritasi atau resiko dalam lingkungan kerja 

2 Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental 

3 Statistik kecelakaan kerja 

4 Mentaati peraturan standar kesehatan dan keselamatan kerja 

5 Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja 

6 Menerapkan suatu komite keselamatan kerja 

7 Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja 

8 Pelayanan kesehatan tenaga kerja 

  

LAIN-LAIN TENAGA KERJA 

1 Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang cacat 

2 Presentase/jumlah tenaga kerja wanita/orang cacat dalam tingkat manajerial 

3 Tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/orang cacat dalam pekerjaan 

4 Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat 

5 Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja 

6 Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan 

7 Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja 



 

 

8 Bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam proses 

mengundurkan diri atau yang membuat kesalahan 

9 Perencanaan kepemilikan rumah karyawan 

10 Fasilitas untuk aktivitas rekreasi 

11 Presentase gaji untuk pensiun 

12 Kebijakan penggajian dalam perusahaan 

13 Jumlah tenaga kerja dalam perusahaan 

14 Tingkatan menajerial yang ada 

15 Disposisi staff dimana staff ditempatkan 

16 Jumlah staf, masa kerja dan kelompok usia mereka 

17 Statistik tenaga kerja, misalnya penjualan per tenaga kerja 

18 Kualifikasi tenaga kerja yang direkrut 

19 Rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja 

20 Rencana pembagian keuntungan lain 

21 Informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja dalam meningkatkan 

keputusan dan motivasi kerja 

22 Informasi stabilitas pekerjaan tenaga dan masa depan perusahaan 

23 Laporan tenaga kerja yang terpisah 

24 Hubungan perusahaan dengan serikat buruh 

25 Gangguan dan aksi tenaga kerja 

26 Informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegosiasikan 

27 Kondisi kerja secara umum 

28 Re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja 



 

 

29 Statistik perputaran tenaga kerja 

PRODUK 

1 Pengembangan produk perusahaan termasuk pengemasannya 

2 Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk 

3 Informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk 

4 Produk memenuhi standar kesehatan 

5 Membuat produk yang lebih aman untuk konsumen 

6 Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan 

7 Peningkatan kebersihan dan kesehatan dalam pengolahan dan penyiapan 

produk 

8 Informasi atas keselamatan produk 

9 Informasi mutu produk yang dicerminkan dlaam penerimaan penghargaan 

10 Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat (ISO 

9000) 

KETERLIBATAN MASYARAKAT 

1 Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas 

masyarakat, pendidikan dan seni 

2 Tenaga kerja penuh waktu dari mahasiswa/ pelajar 

3 Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat 

4 Membantu riset medis 

5 Sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar, pameran seni dan lain-lain 

6 Membayar program beasiswa 

7 Sponsor kampanye nasional 



 

 

8 Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat 

9 Mendukung perkembnagan industri lokal 

UMUM 

1 Tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung 

jawab sosial perusahaan kepada masyarakat 

2 Informasi yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial selain yang 

disebut diatas 

Sumber: Global Reporting Initiative (GRI) G3 Guideliness. 

 

  



 

 

Lampiran 2 Rekaptulasi Data 

No 
Kode 

Saham 
Tahun ICSR 

Kinerja 

Sosial 

Nilai 

Perusahaan 

1 

AKRA 

2016 0.51 0.41 2.97 

2 2017 0.51 0.46 2.82 

3 2018 0.49 0.49 1.73 

4 2019 0.49 0.59 1.58 

5 2020 0.49 0.45 1.16 

6 2021 0.58 0.51 1.46 

7 

ANTM 

2016 0.58 0.74 0.82 

8 2017 0.67 0.79 1.16 

9 2018 0.67 0.42 1.00 

10 2019 0.67 0.46 1.11 

11 2020 0.58 0.53 2.44 

12 2021 0.58 0.69 2.59 

13 

CPIN 

2016 0.58 0.46 3.58 

14 2017 0.58 0.40 3.13 

15 2018 0.58 0.53 6.11 

16 2019 0.60 0.51 5.06 

17 2020 0.60 0.47 4.58 

18 2021 0.60 0.54 3.88 

19 

EXCL 

2016 0.60 0.45 1.16 

20 2017 0.60 0.67 1.46 

21 2018 0.62 0.40 1.99 

22 2019 0.62 0.42 1.76 

23 2020 0.62 0.56 1.53 

24 2021 0.60 0.62 1.69 

25 

ICBP 

2016 0.60 0.54 5.41 

26 2017 0.47 0.65 5.11 

27 2018 0.49 0.71 5.37 

28 2019 0.62 0.77 4.88 

29  2020 0.62 0.51 2.22 

30 2021 0.62 0.58 1.85 

31 
INDF 

2016 0.60 0.59 1.58 

32 2017 0.60 0.67 1.43 



 

 

33 2018 0.58 0.56 1.31 

34 2019 0.58 0.65 1.28 

35 2020 0.58 0.77 0.76 

36 2021 0.49 0.67 0.64 

37 

INTP 

2016 0.51 0.68 2.17 

38 2017 0.60 0.74 3.29 

39 2018 0.56 0.82 2.92 

40 2019 0.58 0.83 3.03 

41 2020 0.51 0.33 2.40 

42 2021 0.51 0.65 2.08 

43 

JPFA 

2016 0.53 0.72 1.77 

44 2017 0.53 0.83 1.51 

45 2018 0.53 0.45 2.47 

46 2019 0.60 0.37 1.57 

47 2020 0.60 0.47 1.51 

48 2021 0.62 0.41 1.54 

49 

KLBF 

2016 0.64 0.36 5.70 

50 2017 0.62 0.36 5.70 

51 2018 0.60 0.36 4.66 

52 2019 0.60 0.36 4.55 

53 2020 0.64 0.31 3.80 

54 2021 0.60 0.40 3.56 

55 

MIKA 

2016 0.62 0.41 10.28 

56 2017 0.64 0.62 6.53 

57 2018 0.64 0.71 5.15 

58 2019 0.64 0.77 7.94 

59 2020 0.64 0.51 7.05 

60 2021 0.64 0.58 5.43 

61 

MNCN 

2016 0.60 0.59 0.63 

62 2017 0.60 0.67 0.59 

63 2018 0.60 0.56 0.24 

64 2019 0.60 0.65 0.31 

65 2020 0.60 0.77 0.23 

66 2021 0.49 0.67 0.18 

67 
PTBA 

2016 0.49 0.68 2.73 

68 2017 0.49 0.74 2.05 



 

 

69 2018 0.58 0.82 2.79 

70 2019 0.58 0.83 1.62 

71 2020 0.67 0.33 1.86 

72 2021 0.67 0.65 1.25 

73 

PTPP 

2016 0.67 0.72 2.19 

74 2017 0.58 0.42 1.15 

75 2018 0.51 0.56 0.69 

76 2019 0.51 0.62 0.57 

77 2020 0.49 0.54 0.83 

78 2021 0.49 0.65 0.43 

79 

PWON 

2016 0.49 0.71 2.47 

80 2017 0.58 0.77 2.58 

81 2018 0.58 0.51 1.95 

82 2019 0.67 0.58 1.52 

83 2020 0.67 0.59 1.40 

84 2021 0.67 0.67 1.17 

85 

SMGR 

2016 0.58 0.56 1.78 

86 2017 0.58 0.65 1.93 

87 2018 0.58 0.58 2.09 

88 2019 0.58 0.65 2.10 

89 2020 0.58 0.58 2.07 

90 2021 0.60 0.65 1.08 

91 

TLKM 

2016 0.60 0.71 3.74 

92 2017 0.60 0.77 3.92 

93 2018 0.60 0.51 3.17 

94 2019 0.60 0.58 3.35 

95 2020 0.62 0.59 2.71 

96 2021 0.62 0.67 2.75 

97 

UNTR 

2016 0.62 0.56 1.86 

98 2017 0.60 0.65 2.78 

99 2018 0.60 0.77 1.79 

100 2019 0.47 0.67 1.31 

101 2020 0.49 0.68 1.57 

102 2021 0.62 0.74 1.15 

103 
UNVR 

2016 0.62 0.82 6.29 

104 2017 0.62 0.83 8.25 



 

 

105 2018 0.60 0.33 4.69 

106 2019 0.60 0.65 6.07 

107 2020 0.58 0.72 5.68 

108 2021 0.58 0.41 3.63 

109 

WIKA 

2016 0.58 0.46 1.66 

110 2017 0.49 0.49 0.95 

111 2018 0.51 0.59 0.86 

112 2019 0.60 0.45 0.93 

113 2020 0.56 0.51 1.07 

114 2021 0.58 0.74 0.57 

 

Lampiran 3 Hasil Uji Outer Dan Inner Model 

Outer Loadings 

      X Y1 Y2 

X 1.000     

Y1   1.000   

Y2     1.000 

 

Construct Reliability and Validity 

     

  
Cronbach's 

Alpha 
rho_A 

Composite 

Reliability 

Average 

Variance 

Extracted 

(AVE) 

X 1.000 1.000 1.000 1.000 

Y1 1.000 1.000 1.000 1.000 

Y2 1.000 1.000 1.000 1.000 

 

 

 



 

 

Cross Loadings 

      X Y1 Y2 

X 1.000 0.102 0.228 

Y1 0.102 1.000 0.060 

Y2 0.228 0.060 1.000 

 

Fornell-Larcker Criterion 

      X Y1 Y2 

X 1.000     

Y1 0.102 1.000   

Y2 0.228 0.060 1.000 

     

R Square 

     R Square R Square Adjusted 

Y1 0.504 0.492 

Y2 0.531 0.506 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4 Hasil Uji Hipotesis 

 

Path Coefficients 

      Mean, STDEV, T-Values, P-Values 

      

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

X -> Y1 0.102 0.098 0.084 3.218 0.022 

X -> Y2 0.224 0.222 0.083 4.691 0.007 

Y1 -> Y2 0.037 0.043 0.106 3.350 0.026 

 

Specific Indirect Effects 

      Mean, STDEV, T-Values, P-Values 

      

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

X -> Y1 -> 

Y2 
0.204 0.051 0.016 0.240 0.001 

 

  



 

 

Lampiran 5 Dokumentasi 

Cara Penentuan T-Tabel 

1. Melihat Standar eror 5% (0,05), pada kolom kedua karena hipotesis yang 

dirumuskan belum diketahui arahnya yaitu apakah berpengaruh positif dan 

berpengaruh negatif. 

2. Menentukan nilai Df 

Df = jumlah sampel – 1 

= 114 -1 

= 113 
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Lampiran persuratan  
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