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ABSTRAK 

Nama  : ANDI SULFATI  

NIM  : 80100319032 

Judul : Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR); Ditinjau Dari Aspek 

Corporate Governance, Profitabilitas, Likuiditas Perusahaan Dan 

Media Exposure Serta Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan Pada 

Jakarta Islamic Index 70  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh 

langsung dan pengaruh tidak langsung faktor-faktor determinan yaitu corporate 

governance, profitabilitas, likuiditas dan media exposure terhadap nilai perusahaan 

melalui Islamic Corporate Social Responsibility.  

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. 

Metode analisis yang digunakan adalah Struktural Equation Modeling (SEM) AMOS 

dengan sampel 210 perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index-70 di Bursa 

Efek Indonesia selama tiga tahun dari 2018 sampai dengan 2020.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara langsung corporate governance 

yang diproksi dengan kepemilikan saham publik tidak signifikan berpengaruh terhadap 

Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) dan nilai perusahaan yang diproksi 

dengan Tobin Q. Demikian pula hubungan corporate governance secara tidak langsung 

juga tidak signifikan berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui I-CSR. Dalam 

penelitian ini juga ditemukan bahwa profitabilitas perusahaan yang diproksi dengan 

rasio Return on Assets (ROA) secara langsung berpengaruh signifikan terhadap I-CSR 

namun tidak signifikan berpengaruh pada nilai perusahaan. Akan tetapi hubungan 

profitabilitas secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

melalui I-CSR. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa likuiditas perusahaan yang 

diproksi dengan current ratio secara langsung tidak signifikan berpengaruh terhadap I-

CSR namun berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Akan tetapi hubungan 

likuiditas secara tidak langsung tidak signifikan berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

melalui I-CSR. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa media exposure secara 

langsung berpengaruh signifikan terhadap I-CSR namun tidak signifikan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Akan tetapi hubungan media exposure secara tidak langsung 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan melalui I-CSR. Selanjutnya dalam 

penelitian ini ditemukan hubungan pengaruh positif signifikan antara I-CSR terhadap 

nilai perusahaan secara langsung. 

Penelitian ini berimplikasi pada pembuktian implementasi Shariah Enterprise 

Theory di Indonesia yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada 

pemilik perusahaan saja melainkan kepada stakeholder yang lebih luas yaitu; Allah, 

manusia, dan alam. Penerapan teori ini dapat menaikkan nilai perusahaan karena 

tingkat kepercayaan yang cukup tinggi dari masyarakat terhadap perusahaan. 

 

Kata kunci: Islamic Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Likuiditas, Media 

Exposure Dan Nilai Perusahaan. 
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ABSTRACT 

Name  : ANDI SULFATI 

Reg. No : 80100319032 

Title   : Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR); Based on Corporate  

                          Governance, Profitability, Company Liquidity, and Media Exposure,  

                          and Their Impact on Company Value on the Jakarta Islamic Index 70. 

The objective of this study was to characterize and assess the direct and indirect 

effects of the influencing elements, namely corporate governance, profitability, 

liquidity, and media exposure, on firm value via Islamic Corporate Social 

Responsibility. 

This research was quantitative and utilized secondary data sources. AMOS 

Structural Equation Modeling (SEM) was used to analyze a sample of 210 companies 

listed on the Jakarta Islamic Index-70 on the Indonesia Stock Exchange during the 

three-year period from 2018 to 2020. 

Corporate governance as proxied by public share ownership had no effect on 

Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) and firm value as proxied by Tobin 

Q, according to the findings of this study. Similarly, the association between corporate 

governance and I-CSR had no meaningful impact on business value. In this study, it 

was also determined that the company's profitability, as measured by the Return on 

Assets (ROA) ratio, had a direct and significant impact on I-CSR, but had no effect on 

firm value. Nonetheless, the profitability link had a considerable indirect effect on 

company value via I-CSR. In this study, it was also determined that the company's 

liquidity, as measured by the current ratio, did not have a significant direct effect on I-

CSR but did have a substantial effect on firm value. However, the relationship between 

liquidity and company value did not have a substantial indirect influence via I-CSR. 

This study also discovered that direct media exposure had a large impact on I-CSR but 

had no significant impact on company value. However, the association between media 

exposure and firm value was considerable through I-CSR. In addition, this study 

discovered a significant positive association between I-CSR and direct firm value. 

This research was aimed at verifying the adoption of the Shariah Enterprise 

Theory in Indonesia, which acknowledged accountability not only to corporate owners, 

but also to God, man, and nature. The adoption of this theory could boost the company's 

value due to the public's high level of trust in the organization. 

 

Keywords: Islamic Corporate Social Responsibility, Profitability, Liquidity, Media 

Exposure and Firm Value. 
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 تجريد البحث 
 عندي سلفات  :    اسم الطالب  

 80100319032 :   رقم القيد 
الإسلامية  :    الرسالة   موضوع  للشركات  الاجتماعية  وسيولة   المسؤولية  والربحية  الشركات  حوكمة  الجانب  من 

 ٠٧الشركة والتعرض لوسائل الإعلام وتأثيرها على قيمة الشركة في مؤشر جاكرتا الإسلامي  
المباشرة للعوامل المحددة وهي حوكمة الشركات  وصف وتحليل مفهوم حول الآثار المباشرة وغير  التهدف هذه الرسالة المتواضعة إلى  

 .والربحية والسيولة والتعرض الإعلامي على قيمة الشركة من خلال قيمة الشركة

الكمي باستخدام بيانات ثانوية. وأما طريقة التحليل المستخدم هي نموذجة المعادلة   المنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج
مع استخدام عشرة ومئتين عينية من شركة مدرجة في مؤشر جاكرتا   Structural Equation Modeling (SEM)الهيكلية  

 .٠٢٠٢إلى  ٨١٠٢الإسلامي السبعين في بورصة إندونيسيا لمدة ثلاث سنوات من  

للأسهم لا تأثر أثرا  إلى أن حوكمة الشركات التي يتم تمثيلها كان من خلال الملكية العامة  لرسالة في هذه انتائج البحث  فأظهرت
ولذا فإن العلاقة بين    .قيمة الشركة كما هو موضح بواسطة توبين س عن   (I-CSR) كبيرا على المسؤولية الاجتماعية للشركات الإسلامية

 حوكمة الشركات بشكل غير مباشر لا تأثر أثرا كبيرا على قيمة الشركة من خلال المسؤولية الاجتماعية للشركات الإسلامية.  

الشركة  وا  ربحية  أن  الدراسة  هذه  المسؤولية كتشفت  على  تأثير كبير  لها  بأن  الأصول  على  العائد  نسبة  عن  يقال  لما  مناسب 
. ومع ذلك فإن علاقة الربحية بشكل غير مباشر تأثرت أثرا  الاجتماعية للشركات الإسلامية ولكنها لا تؤثر بشكل كبير على قيمة الشركة

وأن النتيجة أظهرت على أن سيولة الشركة التي تقابلها النسبة   المسؤولية الاجتماعية للشركات الإسلامية. خلال كبيرا على قيمة الشركة من  
ولكن لها تأثير كبير على قيمة الشركة. وبجانب ذلك فإن  المسؤولية الاجتماعية للشركات الإسلامية  الحالية لا تأثر لها معنوي مباشر على

شر ليس لها تأثير كبير على قيمة الشركة من خلال المسؤولية الاجتماعية للشركات الإسلامية.وأظهرت نتائج علاقة السيولة بشكل غير مبا
ولكنه لم يؤثر   المسؤولية الاجتماعية للشركات الإسلامية على هذه الدراسة أيضًا أن التعرض للوسائط بشكل مباشر كان له تأثير كبير على

 على الشركة. ومع ذلك فإن علاقة التعرض للوسائط بشكل غير مباشر لها تأثير كبير على قيمة الشركة من خلال بشكل كبير على قيمة  
الإسلامية للشركات  الاجتماعية  إيجابية كبيرة بين  .المسؤولية  الدراسة وجود علاقة  ذاك في هذه  الاجتماعية  على فتلخص على  المسؤولية 

 .بشكل مباشر على قيمة الشركة  للشركات الإسلامية

ليس على   المسؤولية  تعترف بأن  التي  الشرعية بإندونيسيا  المؤسسة  نظرية  تطبيق  إثبات  المترتبة في هذا البحث هي  الآثار  وأما 
أصحاب الشركات فحسب بل لأصحاب المصلحة كانت الأوسع وهو الله والانسان والطبيعة. فتطبيق هذه النظرية يسبب زيادة قيمة الشركة  

 .وى العالي من ثقة الجمهور تجاه الشركةبسبب المست

 

 المسؤولية الاجتماعية للشركات الإسلامية , الربحية , السيولة , التعرض لوسائل الإعلام وقيمة الشركة. الكلمات الرئيسية:
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Nilai perusahaan merupakan elemen penting yang harus dijaga untuk 

mempertahankan kontinuitas perusahaan. Sehingga setiap entitas perusahan akan 

selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja dan memperoleh keuntungan yang 

sebesar-besarnya, karena semakin baik perusahaan dari sisi keuntungan, manajemen, 

kekayaan dan harga saham, maka berbanding lurus dengan meningkatnya nilai 

perusahaan.1 Pada dasarnya nilai perusahaan dipandang sebagai salah satu ukuran 

penting dalam tingkat keberhasilan suatu perusahaan yang ingin dicapai oleh para 

stakeholder. Pentingnya nilai perusahaan dalam keberhasilan suatu perusahaan karena 

yang menjadi dasar utama investor dalam mempertimbangkan keputusan investasi 

dalam menentukan dimana investor tersebut akan menanamkan modalnya adalah nilai 

perusahaan.2 Dengan demikian, studi tentang nilai perusahaan dan faktor-faktor yang 

memberikan kontribusi terhadapnya menjadi sangat penting untuk dikaji utamanya 

dalam meningkatkan kepuasan para stakeholder. 

Pentingnya nilai perusahaan bagi investor tercermin dalam perannya 

memenuhi keinginan investor yaitu dengan meningkatkan penghasilan mereka. 

 
1 Chen, Le Ju and Chen, Shun Yu. “The influence of profitability on firm value with capital 

structure as the mediator and firm size and industry as moderators”. Investment Management and 

Financial Innovations 8, No. 3 (2011). h 121-129. 
2 Pauwels, Koen H. and Silva-Risso, Jorge M. and Srinivasan, Shuba and Hanssens, Dominique 

M, The Long-Term Impact of New-Product Introductions and Promotions on Financial Performance 

and Firm Value (February 4, 2003). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=385245 or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.385245.   
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Persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham.  

Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator   pasar   saham, sangat   dipengaruhi   

oleh   peluang-peluang   investasi. Pengeluaran investasi memberikan sinyal positif 

dari investasi kepada manajer tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan 

datang, sehingga peningkatan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan. Harga 

saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi.3 Bagi perusahaan yang 

menerbitkan saham di pasar modal, harga saham yang diperjual-belikan di bursa 

merupakan indikator nilai perusahaan. Harga saham yang tinggi membuat nilai 

perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terhadap 

kinerja perusahaan, namun juga pada prospek perusahaan di masa mendatang. 

Nilai perusahaan yang tinggi merupakan harapan para pemegang saham karena 

menunjukkan tingkat kesejahteraan pemegang saham yang meningkat.4 Harga saham 

ditentukan oleh reaksi pasar terhadap informasi tentang perusahaan. Harga saham akan 

bergerak mengikuti respond pasar. Meskipun pergerakan saham sulit dikendalikan 

oleh perusahaan, namun perusahaan tetap menjaga harga saham perusahaan secara 

optimal dalam menjaga citra perusahaan di mata investor. 

Umumnya suatu perusahaan akan selalu berusaha untuk mencapai tujuannya 

baik tujuan jangka panjang misalnya mampu meningkatkan nilai perusahaan dan 

menyejahterakan pemegang saham, maupun tujuan jangka pendeknya seperti 

memaksimalkan laba perusahaan dengan sumber daya yang dimiliki, karena mereka 

 
3 Brealey, Richard., Myers, Stewart and Marcus, Alan. Fundamental Corporate Finance, (The 

McGraw-Hill Companies. Inc, 10th Edition, 2019) h.46 
4 Parmitasari, Rika Dwi Ayu. “Ownership Structure, Financial Decisions and Their Impact on 

Firm Value: Jakarta Islamic Index”. Mani in India 96 no. 11 (2016), h. 4483-4502.  
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para investor menghindari perusahaan yang menunjukkan kinerja terburuk. 5 Sehingga 

perusahaan go public cenderung selalu meningkatkan nilai perusahaan untuk menarik 

perhatian investor. Secara normatif salah satu tujuan manajemen keuangan yaitu 

memaksimalkan nilai perusahaan. Harga saham suatu perusahaan dapat 

menggambarkan nilai suatu perusahaan, karena harga saham memiliki hubungan 

positif dengan nilai perusahaan. 

Nilai perusahaan adalah persepsi investor tentang tingkat keberhasilan 

perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Nilai perusahaan adalah nilai 

yang dibutuhkan investor untuk melakukan investasi keputusan.6 Investor dapat 

mempergunakan nilai perusahaan sebagai dasar untuk melihat kinerja perusahaan pada 

periode mendatang, dimana nilai perusahaan sering dikaitkan dengan harga saham. 

Investor akan memperoleh keuntungan apabila harga saham perusahaan tinggi.  Nilai 

perusahaan yang tinggi akan membuat rasa percaya seorang investor pada perusahaan 

akan meningkat. 

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan, 

namun jika faktor tersebut kelompokkan maka ada 2 (dua) perspektif yang memiliki 

implikasi pada nilai perusahaan, yaitu kinerja keuangan dan non keuangan.7 Kinerja 

keuangan perusahaan dapat dianalisis dengan analisis fundamental yang mencakup 

analisis terhadap keuangan perusahaan dengan menggunakan data-data historis, 

 
5 Field, Laura Casares, and Michelle Lowry. "Institutional versus individual investment in 

IPOs: The importance of firm fundamentals." Journal of Financial and Quantitative Analysis 44, No. 3 

(2009), h. 489-516. 
6 Arthur K.J., Martin, J.H., Petty, J.W., & Scott, D.F. Financial Management: Principles and 

Applications, (USA: Prentice Hall 10th Edition, 2004), h. 254 
7 Liang, C. J., & Yao, M. L. “The value-relevance of financial and nonfinancial information 

Evidence from Taiwan’s information electronics industry”. Review of Quantitative Finance and 

Accounting 24, No. 2. (2005), h. 135-157. 
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menganalisis rasio keuangan pada laporan keuangan yaitu, likuiditas, profitabilitas dan 

kinerja operasi untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan investor, kreditor, stakeholders dan manajemen perusahaan, semakin baik 

kinerja perusahaan yang diukur dengan rasio keuangan maka semakin tinggi nilai 

perusahaan. Fenomena naik turunnya harga saham menjadi isu yang berkaitan dengan 

naik turunnya nilai perusahaan. Sedangkan beberapa faktor non-financial yang dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan diantaranya adalah pertanggungjawaban sosial 

perusahaan atau Islamic Corporate Social Responsibility, Corporate Governance dan 

media exposure. Secara teoretis Corporate Social Responsibility merupakan inti dari 

etika bisnis, dimana suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban 

ekonomis dan legal kepada pemegang saham (Shareholders) tetapi perusahaan juga 

mempunyai kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan (Stakeholders). I-CSR 

sebagai sinyal positif perusahaan kepada pemangku kepentingan dan pemegang 

saham. Tanggapan positif diberikan berupa kepercayaan dan penerimaan produk 

perusahaan, sehingga meningkatkan nilai perusahaan.  

Perusahaan yang go public tentu berkaitan dengan lingkungan dan masyarakat 

untuk memberi dukungan pada kegiatan perusahaan. Jadi, perusahaan sudah 

seharusnya memberikan perhatian yang besar terhadap lingkungan. Perusahaan yang 

memberikan tanggungjawab sosial, maka pandangan masyarakat terhadap perusahaan 

akan baik. Hal ini tentu berimplikasi pada motivasi yang besar bagi investor untuk 

berinvestasi. Semakin banyak investor yang menanamkan modalnya, maka nilai 

perusahaan akan meningkat. Konsep tanggung jawab sosial ini merupakan bagian dari 

konstruk Shariah Enterprise Theory (SET) yang dikembangkan pertama kali oleh 
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Triyuwono pada tahun 2001.  Dalam Shariah Enterprise Theory di asumsikan bahwa 

stakeholder yang luas, meliputi Allah, manusia dan alam. Pemenuhan keinginan dari 

para stakeholder tersebut akan meningkatkan kepercayaan yang pada akhir dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Sehingga para pelaku bisnis menyarankan agar 

perusahaan dapat meningkatkan kegiatan sosial khususnya kegiatan sosial yang 

Islami. Peningkatan nilai perusahaan melalui I-CSR sangat jelas juga digambarkan 

dalam Alquran Q.S: Al-Baqarah: 245 sebagai berikut;8 

ضۡ 
َ
ٓۥ أ َ قرَۡضًا حَسَنٗا فَيضََُٰعِفَهُۥ لََُ يِ يُقۡرضُِ ٱللََّّ ن ذاَ ٱلََّّ طُ مَّ ُ ُ يَقۡبضُِ وَيَبۡص  ۚٗ وَٱللََّّ عَافٗا كَثيَِرةٗ

   وَإِلََهِۡ ترُجَۡعُونَ 
Terjemahnya: 

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik 

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

pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah 

menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu 
dikembalikan. 

Penjelasan ayat di atas berdasarkan tafsir Al-Mukhtashar/markaz tafsir riyadh, 

menjelaskan bahwa jika mendapatkan rezeki maka nafkahkanlah hartamu di jalan 

Allah, maka Dia akan melipat gandakan apa yang telah kamu keluarkan. Berikanlah 

kepada yang membutuhkannya dan kamu harus yakin bahwa Allah yang 

menyempitkan serta meluaskan rezeki, pasti pemberianmu akan dilipat gandakan oleh 

Allah swt.9 Penjelasan ayat di atas jika dihubungkan dengan membelanjakan harta 

dijalan Allah dengan kegiatan Islamic Corporate Social Responsibility, maka berapa 

pun biaya yang dikorbankan untuk biaya tersebut, pasti Allah akan ganti menjadi 

 
8 Al-Quran Terjemah. Al-Quran Tajwid Warna Standar Kementerian Agama Republik 

Indonesia Dilengkapi dengan Ashabul Nuzul dan Hadits Sahih. (Jakarta: Penerbit Beras. 2014), h 39. 
9 Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin 

Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) Referensi: https://tafsirweb.com/979-quran-surat-al-

baqarah-ayat-245.html  
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pendapatan dengan melipatkan gandakan hasilnya baik di dunia berupa kenaikan nilai 

perusahaan maupun kebaikan di akhirat. 

Pembahasan tentang CSR merujuk pada dua sudut pandang yang berbeda. 

Pendapat pertama mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki tanggung jawab 

sosial pada dasarnya menyalahi prinsip-prinsip yang diyakini dalam pasar bebas, 

tanggung jawab dunia usaha satu-satunya hanya meraih keuntungan dengan cara 

persaingan yang sehat.10 Adapun tanggung jawab sosial perusahaan telah dilakukan 

dengan membayar pajak kepada pemerintah. Perusahaan dan pemerintah dibedakan 

secara jelas. Perusahaan berfungsi untuk melakukan produksi dan pelayanan demi 

meraih keuntungan. Selama masa produksi dan layanan dilaksanakan, semua 

keuntungan yang diraih adalah sah milik perusahaan. Perusahaan tidak dibatasi dalam 

meraih keuntungan. Dari keuntungan perusahaan tersebut, pemerintah berhak 

mengambil pajak yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Pendapat 

kedua menyatakan bahwa perusahaan mestilah mempunyai nilai-nilai sosial, beretika 

dan terbuka.11 Sehingga dapat memberikan dampak untuk pembangunan masyarakat 

yang mapan, melibatkan masyarakat dalam bisnis, dan triple bottom line. Pajak yang 

diberikan oleh perusahaan-perusahaan kepada pemerintah yang menjadi sumber bagi 

kesejahteraan sosial belumlah dirasakan cukup jika dibandingkan dengan dampak 

eksploitasi yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut.12 Pengusaha sepatutnya 

mempunyai peran langsung untuk melakukan investasi sosial. Alasan yang 

 
10 Friedman, L.M. The republic of choice Law, Authority and Culture. Massachusetts: (USA: 

Harvard University Press. 1990), h. 180 
11 Maignan, I. & Ferrell, O. “Corporate Social Responsibility and Marketing: An Integrative 

Framework”. Journal of the Academy of Marketing Science 32, No. 1, (2004), hal. 3-19. 
12 Heald, M. The social responsibilities of business: Company and community, 1900-1960. 

(Routledge Transaction Publishers, Piscataway, 2018) h. 285 
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mendukung dan menentang pelaksanaan CSR dapat dirumuskan dalam tabel di bawah 

ini:13   

Tabel 1 1 : Alasan Mendukung dan Menentang Program CSR 

Alasan Mendukung Alasan Menentang 

1. Bisnis mendatangkan masalah dan 

perlu pertanggungjawaban untuk 

menyelesaikannya.   

2. Bisnis mempunyai sumber-sumber 

untuk menyelesaikan masalah.   

3. CSR meningkatkan keuntungan 

kepada perusahaan. 

1. Tujuan bisnis pada dasarnya ialah 

memaksimalkan keuntungan. Dengan 

membayar pajak dan gaji, mereka 

telah memberikan sumbangan yang 

perlu mereka berikan.   

2. Konflik kepentingan mungkin timbul 

karena alasan kebaikan yang 

diberikan dalam bentuk CSR menjadi 

alat marketing berbagai perusahaan.   

3. Pengusaha mungkin tidak tahu cara 

mengelola program-program sosial.   

4. Perusahaan adalah badan hukum yang 

sah dan tidak boleh dibebankan 

tanggung jawab untuk masalah-

masalah yang mereka timbulkan.  

Surber: Yusuf, Muhammad Yasir (2017).  

Dengan banyaknya kajian dan diskusi tentang CSR dalam beberapa dekade 

yang lalu menunjukkan pentingnya perusahaan melaksanakan CSR sebagai bentuk 

tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Walaupun berbagai teori dan rujukan 

praktik dari konsep CSR yang telah ada hampir semua terpusat pada praktik-praktik 

CSR dengan nilai-nilai budaya, etika dan keyakinan masyarakat Barat khususnya 

Eropa dan Amerika. Hal ini boleh dilihat dalam beberapa kajian. Adapun kajian CSR 

yang di lakukan dari perspektif Islam masih sangat sedikit. Hal ini dibuktikan bahwa 

90 jurnal yang dirilis dalam 12 volume di The Journal of Corporate Citizenship, hanya 

ada tujuh jurnal yang fokus pada CSR dalam perspektif Islam.14 Selebihnya adalah 

 
13 Yusuf, Muhammad Yasir, Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Praktik, (Depok: Kencana, 2017), h. 5 
14 Yusuf, Muhammad Yasir. Islamic Corporate Social Responsibility(I-CSR) h. 6 
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kajian yang ditulis dengan menggunakan perspektif Barat.  Bahkan Uni Eropa telah 

menetapkan CSR sebagai peraturan negara yang ada di kawasan Eropa dalam strategi 

bisnis dan menetapkan tahun 2005 sebagai tahun CSR bagi negara-negara Eropa.  

Prinsip-prinsip CSR yang diimplementasikan oleh lembaga bisnis 

internasional dibentuk di Barat yaitu di benua Eropa dan Amerika, Prinsip-prinsip 

tersebut disusun mengikuti cara pandang masyarakat Barat terhadap perusahaan. Cara 

pandang masyarakat Barat tersebut mempengaruhi secara luas dalam proses 

pembentukan prinsip-prinsip CSR yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan di Barat. 

Hal ini kemudian memberi dampak terhadap perusahaan yang berkembang dan 

tumbuh di luar Benua Eropa dan Amerika seperti Asia dan Afrika. Perusahaan-

perusahaan di Asia dan Afrika menjadikan CSR Barat sebagai contoh bagi 

pelaksanaan CSR di Asia dan Afrika.  Padahal, konsep CSR yang dipraktikkan di Barat 

bukanlah satu-satu nya konsep CSR yang seratus persen dapat dipraktikkan oleh 

perusahaan di semua negara. Setiap perusahaan bisa melaksanakan CSR berdasarkan 

nilai etika, budaya, dan keyakinan yang berlaku dalam masyarakat satu negara. Banyak 

faktor yang boleh mempengaruhi bentuk praktik CSR pada satu kawasan, seperti 

faktor yang timbul dari isu-isu keagamaan, lingkungan, budaya dan keadaan sosial 

masyarakat di suatu tempat.   

Salah satu teori CSR yang berkembang di Barat adalah legitimacy theory. Teori 

ini menjelaskan kontrak sosial yang diaplikasikan antara institusi sosial dan 

masyarakat.15 Legitimasi terjadi ketika keadaan sebuah entitas sistem nilai sejalan 

 
15 Zelditch Jr, Morris. Legitimacy theory. (Edited by Peter J. Burke Redwood City: Stanford 

University Press, 2020) h.340. 
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dengan sistem nilai sosial dimana entitas/perusahaan itu beroperasi, ketika ada 

perbedaan, aktual atau potensial, di antara kedua sistem nilai tersebut, maka akan ada 

ancaman bagi perusahaan tersebut. Teori legitimasi sangat bermanfaat dalam 

menganalisis perilaku organisasi.16  Dengan alasan bahwa legitimasi merupakan hal 

yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan 

nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis 

perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. 

  Memahami konsep CSR dari sudut pandang Islam sangat penting dilakukan. 

Hal ini disebabkan agama Islam adalah agama kedua terbesar setelah agama Kristen 

di dunia saat ini, dan agama yang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat 

dibanding dengan agama-agama lain.17  Pertumbuhan agama Islam yang begitu cepat 

dan meningkatnya keinginan masyarakat muslim untuk bekerja dan berusaha sesuai 

dengan nilai-nilai Islam, mendorong lahirnya perusahaan-perusahaan yang 

berlandaskan pada nilai-nilai Islam.  

Kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi mengandung makna bahwa aktivitas 

ekonomi yang dilakukan atas dasar maslahah akan mendatangkan manfaat dan 

berkah.18  Kehadiran Jakarta Islamic Index     membuktikan semakin mendesaknya 

untuk melahirkan konsep I-CSR yang sesuai dengan norma-norma Islam dan maslahah 

yang akan mendatangkan manfaat dan berkah. Oleh karena itu, implementasi konsep 

CSR di Barat, bagi perusahaan yang memiliki norma, etika, budaya dan keyakinan 

yang berbeda seperti perusahaan Islam akan menimbulkan pertentangan antara 

 
16 Dowling, John, and Jeffrey Pfeffer. "Organizational legitimacy: Social values and 

organizational behavior." Pacific sociological review 18, No.1 (1975), h. 122-136. 
17 Magdalena. Peta Penyebaran Umat Islam di Dunia Menurut Riset Pew Forum. Di unduh 

dari; https: //www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/ peta-penyebaran-umat-islam-di-seluruh-dunia-

menurut- riset-pew-forum.htm. (2010) 
18 Kara, Muslimin. “Pemikiran al-Syatibi tentang maslahah dan implementasinya dalam 

pengembangan ekonomi syariah”. Jurnal Assets 2, No. 2.  (2012). h. 173-184. 

https://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/peta-penyebaran-umat-islam-di-seluruh-dunia-me%20nurut-
https://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/peta-penyebaran-umat-islam-di-seluruh-dunia-me%20nurut-
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pertimbangan budaya dan keyakinan di satu sisi, di sisi lain manfaat yang diharapkan 

dari program CSR tidak akan tercapai secara maksimal.19 Hal ini tentunya bisa 

menimbulkan kesan buruk bagi pelaksanaan CSR jika perusahaan Islam akan 

disamakan dengan perusahaan-perusahaan yang lain padahal dasar kedua perusahaan 

ini sangat jauh berbeda, baik dari sisi operasional CSR maupun aspek filosofinya.  

Perkembangan pasar modal syariah yang begitu cepat membuat perusahaan-

perusahaan yang masuk daftar efek syariah diharapkan dapat menyajikan suatu 

dimensi religi dalam bentuk pengungkapan laporan tahunan dalam rangka 

memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan.20 Sehingga pasar modal yang 

tumbuh pesat ditambah maraknya perusahaan yang melakukan pengungkapan 

pertanggungjawaban sosial, seharusnya sebagai pelaku ekonomi syariah juga harus 

melaporkan tanggung jawab sosial yang berbasis syariah. Pasar modal syariah yang 

berisi perusahaan-perusahaan yang memiliki saham syariah dari beberapa sektor 

industri dan non industri, seharusnya mengungkapkan Islamic Corporate Social 

Responsibility sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya. 

Pasar modal syariah di Indonesia identik dengan Jakarta Islamic Index     (JII) 

yang terdiri dari tiga Index  syariah yaitu Jakarta Islamic Index    , Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index     70 (JII70). Penelitian ini akan 

fokus pada Jakarta Islamic Index     70 (JII70) yang merupakan hasil seleksi 70 saham 

syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, efek syariah yang 

terdapat di pasar modal syariah di Indonesia tidak hanya berjumlah 70 saham syariah 

yang menjadi konstituen JII70 saja melainkan terdiri dari berbagai macam jenis efek. 

 
19 Mohammed, Jawed Akhtar. “Corporate Social Responsibility in Islam” Tesis Phd, (New 

Zealand: Faculty of Business, Auckland University of Technology, 2007). h 185 
20 Othman, R., & Thani, A. M. Islamic Social Reporting of Listed Companies in Malaysia. 

International Business & Economics Research Journal 9 No.4, (2010), h. 135-144. 
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Pada Jakarta Islamic Index     (JII70) dilakukan pengkajian ulang selama 6 (enam) 

bulan sekali dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan Januari dan Juli 

setiap tahunnya.21 Perubahan pada jenis usaha utama emiten akan dimonitor secara 

terus menerus berdasarkan data publik yang tersedia. Perusahaan yang mengubah lini 

bisnisnya menjadi tidak konsisten dengan prinsip syariah akan dikeluarkan dari indeks. 

Sedangkan saham emiten yang dikeluarkan akan diganti oleh saham emiten lain. 

Semua prosedur tersebut bertujuan untuk mengeliminasi saham spekulatif yang tidal 

cukup likuid dan tidak memenuhi unsur syariat Islam.  

Perkembangan pasar modal syariah yang begitu cepat membuat perusahaan-

perusahaan yang masuk pada daftar Islamic Index     diekspektasikan untuk menyajikan 

suatu dimensi religi dalam pengungkapan laporan tahunan yang bertujuan untuk 

memberi manfaat bagi pemangku kepentingan muslim.22 Oleh karena itu, dibutuhkan 

acuan (guideline) untuk mengukur sejauh mana perusahaan-perusahaan yang terdapat 

pada Islamic Index     membuat laporan tanggung jawab sosial yang turut menyajikan 

aspek-aspek religi dalam laporan tahunan dengan menyajikan pemenuhan kewajiban 

perusahaan yang sesuai dengan syariah.  

Ada lima hal yang perlu diungkapkan oleh perusahaan khususnya bagi 

perusahaan yang terdaftar pada Islamic Index     sebagai bentuk pelaporan tanggung 

jawab sosial menurut Haniffa yaitu23; pertama adalah pembiayaan dan investasi, yaitu 

sumber pembiayaan dan investasi perusahaan bebas dari bunga, gharar, kedua adalah 

Produk dan jasa, yaitu produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan berkualitas, 

 
21 Bursa Efek Indonesia, “Indeks Saham Syariah”. Official Website Bursa Efek Indonesia, 

https://www.idx.co.id/idx-syariah/indeks-saham-syariah (01 Agustus 2021) 
22 Othman, Rohana, and Azlan Md Thani. "Islamic social reporting of listed companies in 

Malaysia." International Business & Economics Research Journal (IBER) 9 No. 4 (2010) h. 138. 
23 Haniffa, Ros. "Social Reporting Disclosure: An Islamic perspective." Indonesian 

Management & Accounting Research 1 No.2 (2002): h.128-146. 



12 

 

pelayanan yang baik, halal dan ramah lingkungan, ketiga adalah karyawan yaitu, 

perusahaan fokus memperhatikan hak-hak karyawan seperti pemberian tunjangan 

minimal sesuai dengan aturan pemerintah, memberikan kebebasan karyawannya untuk 

melakukan ibadah dll, keempat adalah  masyarakat  artinya, tujuan perusahaan fokus 

memperhatikan masyarkat dengan melakukan kegiatan sosial seperti donasi, sedekah 

pemberian beasiswa dll, ke lima adalah lingkungan, yaitu perusahaan tetap 

memperhatikan lingkungan dengan cara konservasi lingkungan, mengurangi efek 

pemanasan global, audit lingkungan dan sistem manajemen lingkungan.  

Sedangkan oleh Othman dkk, menambahkan satu lagi hal yang perlu 

diungkapkan terkait dengan bentuk pelaporan tanggung jawab sosial adalah tata kelola 

perusahaan24. Tata kelola perusahaan yang dimaksud, yaitu perusahaan melaporkan 

kepada publik bahwa benar-benar fokus pada kegiatan ICSR dengan menyatakan 

komitmen pengelolaan tata kelola perusahaan yang bersih dengan melakukan 

kebijakan kepatuhan syariah, Struktur kepemilikan saham yang adil, dewan direksi 

yang bersih, tidak melakukan kegiatan monopoli dan anti korupsi.    

Pada sisi lain semakin baik pengungkapan social disclosure dalam konteks 

Islam yang dilakukan perusahaan maka stakeholder akan makin terpuaskan dan akan 

memberikan dukungan penuh kepada perusahaan. Dukungan terhadap perusahaan 

tersebut bertujuan untuk menaikkan kinerja dan mencapai laba serta pada akhirnya 

menaikkan nilai perusahaan. Berbicara mengenai nilai perusahaan, perusahaan-

perusahaan yang tergabung di dalam Jakarta Islamic Index     70 (JII70) menjadi 

perbincangan beberapa tahun terakhir ini dikarenakan sistem syariah yang dianggap 

 
24 Arshad, R., Othman, S., & Othman, R. Islamic corporate social responsibility, corporate 

reputation and performance. International Journal of Economics and Management Engineering, 6 No. 

4 (2012)., 643-647. 



13 

 

mampu bertahan di tengah krisis global, sehingga berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan yang diakibatkan dari banyaknya investor yang mulai melirik sektor 

syariah. Secara global, perekonomian syariah memang sudah menunjukkan 

kelebihannya bila dibandingkan dengan konvensional.  

Pada emiten-emiten yang tergabung dalam JII70 di BEI. Jakarta Islamic Index     

70 (JII70) bertujuan untuk menilai (benchmark) kinerja investasi saham yang berbasis 

syariah. Sejauh ini pelaku pasar di BEI memiliki respond yang cukup positif terhadap 

indeks JII70. Salah satu faktor penting yang dijadikan pertimbangan oleh para investor 

adalah aspek fundamental saham JII70 dinilai sangat baik dan konsisten 

pertumbuhannya. Sekalipun terkena imbas krisis ekonomi global, ketujuh puluh 

anggota JII70 relatif menunjukkan kinerja yang memuaskan. Secara umum, prospek 

bisnis emiten JII70 diprediksi pelaku pasar modal memiliki peluang tumbuh di masa 

depan yang lebih baik dibandingkan rerata industri. Dengan demikian, persepsi pasar 

terhadap emiten JII70 adalah excellent value manager.  

Pengungkapan ICSR pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic 

Index     menunjukkan peran penting dalam meningkatkan nilai perusahaan sebagai 

hasil dari peningkatan penjualan dan profitabilitas melalui loyalitas konsumen yang 

terbangun dengan cara pelaksanaan kegiatan sosial di lingkungannya. Sebuah survei 

yang dilaksanakan oleh National Consumers League and Fleishman Hillard 

International Communications, dikutip dari Egwuonwu menunjukkan bahwa dua per 

tiga koresponden lebih memilih untuk membeli produk perusahaan yang mereka 

anggap bertanggung jawab secara sosial, khususnya perusahaan yang memperlakukan 
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karyawannya dengan baik.25 Begitu juga dengan pernyataan Fonbrun dan Shanley 

dikutip dari Ioannou dan Serafei yang menyatakan bahwa dalam teori stakeholders, 

strategi CSR akan mengarahkan pada kinerja yang lebih baik melalui perlindungan 

dan peningkatan reputasi dan nilai perusahaan. 

Fenomena yang terjadi pada pengungkapan ICSR di Bursa Efek Indonesia 

khususnya pada Jakarta Islamic Index     belum sesuai harapan. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh Handayani dkk mengungkapkan bahwa belum 

semua emiten atau perusahaan go publik yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index     

(JII) mengungkapkan Islamic Corporate Social Responsibility.26 Adapun Index     

perkembangan pengungkapan ICSR perusahaan go publik yang terdaftar pada Jakarta 

Islamic Index     (JII70) dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini; 

Tabel 1 2:  Index pengungkapan ICSR 2015-2019 

Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 

Pengungkapan ICSR 60,6% 66,5% 67,7% 70,1% 70,9% 

Sumber:  Data diolah 

Dari data tersebut di atas, walaupun perkembangan pengungkapan ICSR sudah 

mengalami peningkatan yang cukup baik sejak lima tahun terakhir yaitu mulai tahun 

2015 sampai dengan 2019, namun dari segi pengungkapan nya belum mencapai angka 

100%, pengungkapan ICSR tertinggi di tahun 2019 hanya 70,9 % saja.  Data tersebut 

menunjukkan adanya perbedaan antara kenyataan dan harapan (phenomena gap). 

 
25 Ioannou, Ioannis, and George Serafeim. "The Impact Of Corporate Social Responsibility On 

Investment Recommendations." Academy of Management Proceedings. Briarcliff Manor 1. No. 1 

(2010), h. 1-6 
26 Meutia, Handayani, dkk. "Analisis Penilaian Skor Pengungkapan Islamic Social Reporting 

(ISR) pada Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII)." Jurnal Penelitian Ekonomi 

Akuntansi (JENSI) 4.No. 2 (2020): h. 146-160. 
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Faktor penting lainnya yang dapat mempengaruhi nilai suatu perusahaan 

melaui pengungkapan ICSR adalah Corporate Governance.27 Aktivitas Corporate 

Social Responsibility dan Good Corporate Governance tidak dapat dipisahkan, Karena 

keduanya merupakan satu kesatuan, dan bukan merupakan penyatuan dari beberapa 

bagian yang terpisahkan.28 Seperti dua sisi mata uang, keduanya memiliki kedudukan 

yang kuat dalam dunia bisnis namun berhubungan satu sama lain. Tanggungjawab 

sosial berorientasi kepada para stakeholders hal ini sejalan dengan salah satu prinsip 

dari lima prinsip utama Good Corporate Governance yaitu Responsibility.  

Berdasarkan agency theory yang menjelaskan bahwa Hubungan keagenan 

merupakan suatu kontrak di mana satu atau lebih orang yang biasanya sebagai pemilik 

(principal) memerintah orang lain (agent) untuk melakukan suatu jasa atas nama 

principal serta memberi wewenang kepada agent untuk membuat keputusan yang 

terbaik bagi principal.29 Manajemen sebagai agen bagi para pemegang saham, akan 

bertindak dengan penuh kesadaran untuk kepentingannya sendiri. Oleh karena itu 

pentingnya penerapan GCG untuk mengimbangi kepentingan prinsipal dalam hal ini 

para pemegang saham. Struktur organisasi yang terlibat dalam penerapan pedoman 

Good Corporate Governance yaitu terdiri atas Rapat Umum Pemegang Dewan 

Komisaris dan Direksi, serta beberapa komite penunjang dewan komisaris mereka 

berperan penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Organ perusahaan harus 

 
27 Ikhsan, Arfan. “Islamic Social Reporting:From the Perspectives of Corporate Governance 

Strength, Media Exposure and the Characteristics of Sharia Based Companies in Indonesia and its 

Impact On Firm Value”. IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS) 22 No.5 (2017) 

h.71-78.  
28 Jamali, D., Safieddine, A. M., & Rabbath, M. (2008). Corporate governance and corporate 

social responsibility synergies and interrelationships. Corporate Governance: An International 

Review, 16 No. 5), (2008) h. 443-459. 
29 Jensen, Michael C., and William H. Meckling. " Theory of the firm: Managerial behavior, 

agency costs and ownership structure." Journal of financial economics 3.No. 4 (1976): h. 305-360 
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menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa 

masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi 

dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Perusahaan yang 

menjalankan Corporate Governance yang bersih dapat menurunkan agency conflict 

dan agency cost sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat yang pada akhirnya 

meningkatkan nilai perusahaan. 

Tujuan perusahaan dalam penerapan Good Corporate Governance adalah 

untuk membangun nilai perusahaan dan memenuhi tanggungjawab kepada pemegang 

saham, masyarakat dan kesejahteraan karyawan. Untuk memenuhi tujuan tersebut 

perusahaan dapat melaksanakan CSR sehingga tercipta hubungan positif dengan 

Corporate Financial Performance. Namun fenomena yang terjadi dari hasil penelitian 

tentang hubungan antara Good Corporate Governance dengan Corporate Social 

Responsibility dan dampaknya terhadap nilai perusahaan terjadi research gap, seperti 

penelitian yang dilakukan pada 376 perusahaan yang terdaftar di Hanoi Stock 

Exchange oleh Huynh, Quang Linh, mengungkapkan bahwa indikator-indikator Good 

Corporate Governance yang diproksi kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, dan   kepemilikan  asing mempengaruhi nilai perusahaan melalui 

pengungkapan Corporate Social Responsibility. 30 Namun, terdapat  beberapa 

indikator yang tidak  mempengaruhi  pengungkapan Corporate Social Responsibility 

yaitu,  komite audit, dan rasio kepemilikan saham publik.  

 
30 Huynh, Quang Linh."Intervention of Corporate Social Responsibility between Financial 

Effectiveness and Corporate Governance." Indian Journal of Science and Technology 12.13 (2019): h. 

1-9. 
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Sedangkan penelitian yang dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Saudi selama tahun 2007-2011 dengan 267 sample laporan keuangan melalui 

pendekatan analisa regresi menunjukkan bahwa Good Corporate Governance tidak 

berpengaruh terhadap Corporate social responsibility.31 Faktor lainnya, selain dari 

Corporate Governance yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan melalui ICSR 

adalah rasio profitabilitas karena perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi akan 

mengungkapkan informasi lebih luas sebagai salah satu upaya untuk meyakinkan 

pihak eksternal bahwa perusahaan sedang dalam kompetisi meyakinkan dan 

menonjolkan kapasitas perusahaan yang baik pada saat itu.32 Dilihat dari stakeholder 

theory, profitabilitas perusahaan yang tinggi membuat manajer memiliki kesempatan 

lebih dalam melakukan dan mengungkapkan CSR. 33  Hal ini terjadi akibat adanya 

alokasi dana yang lebih banyak untuk melaksanakan kegiatan Corporate Social 

Responsibility.   

Namun jika dilihat dari fenomena beberapa hasil penelitian terungkap adanya 

beberapa perbedaan hasil penelitian  seperti hasil penelitian hubungan profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan melalui  CSR disclosure menurut penelitian yang dilakukan 

di 17 bank syariah di Malaysia untuk tahun 2008, 2009 dan 2010 menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan melalui CSR.34 Demikian 

pula hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

 
31 Habbash, Murya. "Corporate governance and corporate social responsibility disclosure: 

evidence from Saudi Arabia", Social Responsibility Journal, 12  No. 4, (2016): h.740-754.  
32 Platonova, E., Asutay, M., Dixon, R., & Mohammad, S. “The impact of corporate social 

responsibility disclosure on financial performance: Evidence from the GCC Islamic banking sector”. 

Journal of Business Ethics, 151 No. 2 (2018). H. 451-471. 
33 Russo, A., & Perrini, F. “Investigating stakeholder theory and social capital: CSR in large 

firms and SMEs”. Journal of Business ethics, 91 No. 2 (2010). h. 207-221. 
34 Arshad, R., Othman, S., & Othman, R. “Islamic Corporate Social Responsibility, Corporate 

Reputation and Performance”.  International Journal of Economics and Management Engineering, 6 

No. 4 (2012):  h.  643-647. 
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Madrid yang dilakukan oleh Rodriguez menunjukkan hubungan positif di kedua arah, 

yaitu bahwa CSR dapat mempengaruhi profitabilitas demikian pula sebaliknya 

profitabilitas dapat mempengaruhi CRS. Hasil penelitian membuktikan bahwa semua 

kebijakan sosial meningkatkan sumber daya keuangan, dan sebaliknya, bahwa 

peningkatan kinerja keuangan menghasilkan manfaat sosial yang lebih besar untuk 

berkontribusi secara global pada perbaikan masyarakat.35 Demikian juga penelitian 

yang dilakukan pada 40 perusahaan yang konstituen terdaftar pada indeks 

FTSE/ASEAN 40. Indeks ini mencakup perusahaan besar dan menengah dari lima 

negara di kawasan ASEAN: Singapura, Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Thailand 

dilakukan oleh Waworuntu menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan melalui pengungkapan CSR.36 Sedangkan penelitian yang dilakukan 

pada Seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di 

Indonesia periode 2014-2016 yang dilakukan oleh Alfiyah justru menyatakan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan.37  

Salah satu tujuan perusahaan selain untuk mendapatkan profitabilitas yang 

tinggi adalah tingkat likuiditas perusahaan yang baik. Likuiditas merupakan suatu 

indikator mengenai kemampuan perusahaan dalam membayar semua kewajiban 

keuangan jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar 

 
35 Rodriguez-Fernandez, M. “Social responsibility and financial performance: The role of 

Good corporate governance”. BRQ Business Research Quarterly, 19 No. 2 (2016).  h. 137-151. 
36 Waworuntu, Stephanus Remond, Michelle D.W, and Toto R "CSR and financial 

performance analysis: evidence from top ASEAN listed companies." Procedia-Social and Behavioral 

Sciences 16 No. 4 (2014): h. 493-500. 
37 Alfiyah, S. N. “Effect of profitability and leverage on disclosure of corporate social 

responsibility in islamic commercial banks”. Journal of Finance and Islamic Banking, 1 No. 2, (2019). 

h. 133-149. 
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yang tersedia.38 Likuiditas ini dinilai untuk melihat mampu atau tidaknya suatu 

perusahaan dalam mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh pihak kreditur tepat 

pada waktunya. Dalam hal ini, likuiditas merupakan suatu kemampuan perusahaan 

untuk membayar semua kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya. Perusahaan 

yang memiliki nilai likuiditas yang baik akan dianggap memiliki kinerja yang baik 

oleh pihak kreditur serta para investor. Likuiditas yang tinggi menunjukkan kekuatan 

perusahaan dari segi potensi perusahaan membayar utang lancar serta membiayai 

biaya operasionalnya sehingga meningkatkan kepercayaan pihak luar seperti kreditur 

dan investor terhadap kemampuan perusahaan.     

Dilihat dari teori stakeholder, perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas 

yang baik membuat pimpinan perusahaan memiliki kesempatan lebih dalam 

melakukan dan mengungkapkan ICSR sebagai akibat adanya alokasi dana yang lebih 

banyak untuk kegiatan ICSR. Adapun penelitian yang sejalan dengan teori ini 

berhubungan dengan Corporate Social Responsibility dengan menggunakan variabel 

likuiditas untuk melihat pengaruhnya terhadap CSR adalah penelitian yang telah 

dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di London Stock Exchange 2005-2012  oleh 

Gatsi, G. J., & Ameyibor mengungkapkan bahwa likuiditas dapat  berpengaruh 

terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.39 Namun ada fenomena lain yang terjadi 

pada penelitian yang berbeda yaitu hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia LQ45 sejak 2013 – 2016 oleh Nuswandari dkk  

mengungkapkan bahwa Corporate Social Responsibility justru tidak memiliki fungsi 

 
38 Aitken, Michael, and Carole Comerton-Forde. "How should liquidity be measured?" Pacific-

Basin Finance Journal 11, No. 1 (2003): h. 45-59. 
39 Gatsi, G. J., & Ameyibor, J. “A study of corporate social responsibility and working 

capital: evidence from United Kingdom”. Journal of Economics and Finance, 7 No.2 (2016).  h.  53-

59. 
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untuk memoderasi pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan.40 Demikian pula  

hasil penelitian yang diungkapkan oleh Chang dkk, dalam penelitiannya berkesimpulan 

bahwa likuiditas tidak mampu mempengaruhi Corporate Social Responsibility (CSR) 

terhadap nilai perusahaan.41 Sehingga dari fenomena ini perlu dilakukan penelitian 

lanjutan untuk mengetahui hubungan antara likuiditas perusahaan dengan nilai 

perusahaan melalui pengungkapan ICSR.   

Menurut signaling theory, signal adalah suatu tindakan yang diambil 

perusahaan untuk memberi informasi bagi investor tentang cara memandang prospek 

perusahaan. 42 Perusahaan dapat mengungkapkan informasi tersebut melalui media 

dengan pengungkapan nilai baik dari perusahaan jika perusahaan ingin mendapat 

kepercayaan dan legitimasi dari para stakeholder. Pengkomunikasian segala bentuk 

kegiatan dan kondisi keuangan perusahaan melalui media akan meningkatkan reputasi 

perusahaan di mata masyarakat. Perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika 

informasi tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu saat ini peran vital 

dari media sangat mempengaruhi image perusahaan di mata publik karena masyarakat 

akan semakin mudah melihat bentuk tanggung jawab yang sudah dilakukan 

perusahaan dan hal ini akan meningkatkan reputasi perusahaan jika pengungkapan 

tersebut dinilai positif oleh masyarakat. Oleh karena itu tidak di pungkiri bahwa ICSR 

merupakan suatu hal yang dapat dipengaruhi beberapa aspek dan berdampak terhadap 

nilai perusahaan.  

 
40 Nuswandari, Cahyani, dkk. "Corporate Social Responsibility Moderated the Effect of 

Liquidity and Profitability on the Firm Value." International Conference on Banking, Accounting, 

Management and Economics. Vol. 86. (2019). h. 87-90 
41 Chang, Xin Simba, dkk. "Stock Liquidity and Corporate Social Responsibility." Proceedings 

of 31st Australasian Finance and Banking Conference (2018) h.1-53 
42 Carpentier, Marieke, Greet Van Hoye, and Bert Weijters. "Attracting applicants through the 

organization's social media page: Signaling employer brand personality." Journal of Vocational 

Behavior 115 (2019): p. 103326. 
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Perusahaan dapat mengungkapkan aktivitas CSR melalui berbagai media, 

karena media merupakan alat komunikasi yang paling efektif dengan di dukung oleh 

para pemakai internet yang semakin meningkat.43 Komunikasi CSR melalui media 

internet, diharapkan masyarakat mengetahui aktivitas sosial yang dilakukan oleh 

perusahaan. Media merupakan pusat perhatian masyarakat luas mengenai sebuah 

perusahaan. Adapun hasil penelitian yang terkait dengan hubungan media exposure 

antara lain penelitian yang dilakukan pada sampel 60 perusahaan publik di Spanyol 

pada tahun 2014 oleh Godos, Cabeza, Fernández dan Nieto mengungkapkan bahwa 

paparan media oleh CEO yang lebih besar dapat mengarah pada komitmen yang lebih 

besar terhadap pelaksanaan Corporate Social Responsibility.44 Demikian pula hasil 

penelitian yang dilakukan di 4.396 perusahaan dari 42 negara selama periode 2003-

2012 oleh El Ghoul, S., Guedhami, O., Nash, R., & Patel, hasil penelitian ini 

mengungkapkan bahwa perusahaan terlibat lebih banyak kegiatan CSR jika berlokasi 

di negara-negara di mana media memiliki lebih banyak kebebasan. Dalam analisis juga 

menemukan bahwa hubungan positif antara kebebasan media dan keterlibatan CSR 

lebih kuat untuk perusahaan yang diatur dengan lebih baik dan untuk perusahaan yang 

lebih besar.45 Karena media memiliki kemampuan untuk mempengaruhi reputasi 

perusahaan, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa kebebasan media mempengaruhi 

perusahaan untuk terlibat dalam kegiatan CSR. 

 
43 Capriotti, P. Communicating corporate social responsibility through the internet and social 

media. The handbook of communication and corporate social responsibility, (2011). h 358-378.  
44 Godos‐Díez, J. L., Cabeza‐García, L., Fernández‐Gago, R., & Nieto‐Antolín, M. “Does CEO 

media exposure affect corporate social responsibility?” Corporate Social Responsibility and 

Environmental Management, 27 No. 2 (2020). h. 825-840. 
45 El Ghoul, S., Guedhami, O., Nash, R., & Patel, A. “New evidence on the role of the 

arshadmedia in corporate social responsibility”. Journal of Business Ethics 154 No. 4 (2019).  h. 1051-

1079.  
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Namun berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan pada 67 perusahaan yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index     yang dilakukan oleh Ikhsan berkesimpulan bahwa 

eksposur media tidak berpengaruh signifikan terhadap Islamic Social Reporting dalam 

hal ini Corporate social Responsibility.46  Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan 

fokus pada kinerja keuangan sebagai upaya memenuhi kepentingan stakeholder utama 

yaitu investor dengan mengorbankan kepentingan stakeholder lainnya yaitu 

masyarakat. Investor juga kurang memiliki kepedulian terhadap kegiatan CSR 

perusahaan ketika perusahaan sedang mengalami pertumbuhan yang tinggi.  

Nilai perusahaan sangat penting esensinya karena dengan nilai perusahaan 

yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham.47 Semakin 

tinggi harga saham maka semakin tinggi nilai perusahaan.  Nilai perusahaan dapat 

direfleksikan oleh beberapa indikator, seperti: Close Price, PBV dan Tobin Q. Bursa 

Efek Indonesia memiliki saham syariah, salah satunya adalah Jakarta Islamic Index     

(JII70). JII70 merupakan sekumpulan saham syariah yang berjumlah 70 (tujuh puluh) 

perusahaan setiap evaluasi per 6 (enam) bulan dan diurutkan berdasarkan tingkat 

kapitalisasi saham terbesar.  

Fenomena yang terjadi terkait dengan harga saham pada Bursa efek Indonesia 

di Jakarta Islamic Index     juga belum sesuai harapan dari para investor karena 

perkembangan Index harga saham 5 (lima) tahun terakhir cenderung menurun.  Berikut 

rata-rata Index harga saham pada perusahaan yang terdaftar di JII periode 2016 sampai 

dengan tahun 2020 yaitu sebagai berikut:  

 

 
46 Ikhsan, Arfan. “Islamic Social Reporting” h.77 
47 Koller, T., Goedhart, M., & Wessels, D. Valuation: measuring and managing the value of 

companies. (Canada: John Wiley and Sons Inc, 2010) h. 312 
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Gambar 1. 1:  Perkembangan Index Harga Saham JII periode 2016-2020 

 

Sumber: https://id.investing.com/indices/idx-Islamic (data diolah) 

 

Gambar 1 mengindikasikan bahwa Index harga rata-rata saham perusahaan JII 

mengalami penurunan selama 4 tahun berturut-turut. Tahun 2020 Index harga rata-rata 

saham perusahaan mengalami penurunan sebesar 6,4% dari tahun 2019. Tahun 2019 

Index harga rata-rata saham perusahaan menurun sebesar 11,6% dari tahun 2018. 

Tahun 2018 Index harga rata-rata saham perusahaan mengalami penurunan sebesar 

7,6% dari tahun 2017. Data tersebut menunjukkan bahwa Index harga rata-rata saham 

perusahaan berfluktuasi bahkan terus mengalami penurunan selama 5 tahun, sementara 

peneliti berharap bahwa nilai perusahaan terus mengalami peningkatan. Data tersebut 

menunjukkan adanya perbedaan antara kenyataan dan harapan (phenomena gap). 

Berdasarkan fenomena gap di atas dan beberapa hasil penelitian sebelumnya 

yang telah dijelaskan sebelumnya mengindikasikan adanya research gap. Kondisi ini 

memotivasi peneliti untuk meneliti mengenai Islamic Corporate Social Responsibility 

ditinjau dari aspek Corporate Governance, profitabilitas, likuiditas dan media 

exposure serta dampaknya terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini berbeda dengan 
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beberapa penelitian sebelumnya yaitu peneliti menggunakan variabel Corporate 

Governance, profitabilitas, likuiditas perusahaan dan media exposure untuk 

mengetahui pengaruhnya terhadap nilai perusahaan dan ICSR sebagai variabel 

intervening. Selanjutnya novelty penelitian ini terletak pada beberapa unsur, 

diantaranya pada penelitian ini tidak hanya melihat aspek karakteristik perusahaan 

yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index  (JII70), penelitian ini juga belum pernah 

ada peneliti yang meneliti mengenai pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility 

(ICSR) terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index     (JII70).   

Populasinya dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di JII70, 

karena terdapat perbedaan antara ekspektasi dan realita (fenomena gap) tentang 

pergerakan nilai perusahaan serta penelitian sebelumnya. Periode penelitian dilakukan 

pada tahun 2018-2020. Metode analisis penelitian ini yaitu CB SEM-AMOS, karena 

variabel berupa variabel yang unobserved dan membutuhkan beberapa indikator untuk 

mengukurnya. Selain itu, terdapat direct dan indirect effect antar variabel laten.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh ICSR terhadap nilai 

perusahaan yang listing di Jakarta Islamic Index-70 tahun 2018-2020 baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Adapun beberapa kontribusi penelitian ini yaitu 

memberikan kontribusi dalam pengembangan wawasan dan riset oleh para akademisi 

di bidang ekonomi Islam mengenai ICSR, kinerja keuangan dan nilai perusahaan. 

Kontribusi bagi perusahaan yang diteliti yaitu sebagai alat bantu analisis dalam 

pengambilan keputusan mengenai ICSR, kinerja keuangan dan nilai perusahaan. 

Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada perusahaan-

perusahaan baik perusahaan go publik yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index     70 
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maupun perusahaan lainnya yang belum terdaftar di JII70 untuk tetap memberikan 

perhatian yang lebih aktif tentang pentingnya I-CSR guna meningkatkan kinerja 

keuangan dan nilai perusahaan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Shariah Enterprise Theory (SET), Stakeholder Theory, legitimacy 

Theory, signaling theory dan agency theory, serta keinginan mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi nilai perusahaan di Bursa Efek Indonesia, khususnya pada 

perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index-70 di Bursa Efek Indonesia. Dan 

dengan mempertimbangkan pentingnya untuk mengetahui faktor yang mendorong 

terjadinya peningkatan nilai perusahaan melalui Islamic Corporate Social 

Responsibility sebagai variabel intervening, maka penelitian ini mempunyai rumusan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh Corporate Governance terhadap Islamic Corporate Social 

Responsibility pada perusahaan go public yang tergabung Jakarta Islamic Index     

70 (JII70)?  

2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap Islamic Corporate Social 

Responsibility pada perusahaan go public yang tergabung Jakarta Islamic Index     

70 (JII70)? 

3. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap Islamic Corporate Social Responsibility 

pada perusahaan go public yang tergabung Jakarta Islamic Index-70 (JII70)? 

4. Bagaimana pengaruh media exposure terhadap Islamic Corporate Social 

Responsibility pada perusahaan go public yang tergabung Jakarta Islamic Index     

70 (JII70)? 
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5. Bagaimana pengaruh Corporate Governance terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan go public yang tergabung Jakarta Islamic Index-70 (JII70)?  

6. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan go 

public yang tergabung Jakarta Islamic Index-70 (JII70)? 

7. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan go 

public yang tergabung Jakarta Islamic Index-70 (JII70)? 

8. Bagaimana pengaruh media exposure terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

go public yang tergabung Jakarta Islamic Index-70 (JII70)? 

9. Bagaimana pengaruh Corporate Governance terhadap nilai perusahaan melalui 

Islamic Corporate Social Responsibility pada perusahaan go public yang 

tergabung Jakarta Islamic Index-70 (JII70)?  

10. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan melalui Islamic 

Corporate Social Responsibility pada perusahaan go public yang tergabung 

Jakarta Islamic Index-70 (JII70)? 

11. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan melalui Islamic 

Corporate Social Responsibility pada perusahaan go public yang tergabung 

Jakarta Islamic Index-70 (JII70)? 

12. Bagaimana pengaruh media exposure terhadap nilai perusahaan melalui Islamic 

Corporate Social Responsibility pada perusahaan go public yang tergabung 

Jakarta Islamic Index-70 (JII70)? 

13. Bagaimana pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan go public yang tergabung Jakarta Islamic Index-70 

(JII70)? 
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C. Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di 

atas, maka hipotesis yang dimunculkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hubungan Corporate Governance (𝐗𝟏) dengan Islamic Corporate Social 

Responsibility (𝐘𝟏).  

Berdasarkan teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah 

entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun juga harus mampu 

memberikan manfaat bagi para stakeholder-nya. Sehingga pelaku aktivitas I-CSR 

tidak bisa dipisahkan dengan Corporate Governance, karena keduanya merupakan 

satu continuum (kesatuan), dan bukan merupakan penyatuan dari beberapa bagian 

yang terpisahkan.48 Seperti dua sisi mata uang, keduanya memiliki kedudukan yang 

kuat dalam dunia bisnis namun berhubungan satu sama lain.  Tanggungjawab sosial 

berorientasi kepada para stakeholders hal ini sejalan dengan salah satu prinsip dari 

lima prinsip utama Good Corporate Governance yaitu Responsibility. Tujuan 

perusahaan dalam penerapan Good Corporate Governance adalah untuk membangun 

citra perusahaan dan memenuhi tanggungjawab kepada pemegang saham, masyarakat 

dan kesejahteraan karyawan.49 Untuk memenuhi tujuan tersebut perusahaan dapat 

melaksanakan CSR sehingga tercipta hubungan positif dengan Corporate Financial 

 
48 Murwaningsari, E., Basaria, M. G., & Rachmawati, S. “Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja kualitas, kinerja keuangan dan kepuasan pelanggan”. Jurnal Aplikasi Manajemen, 7 No. 3 

(2009). h. 606-613  
49 Orazalin, Nurlan. "Corporate governance and corporate social responsibility (CSR) 

disclosure in an emerging economy: evidence from commercial banks of Kazakhstan." Corporate 

Governance: The International Journal of Business in Society19 No.3 (2019) h. 490-507 
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Performance. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa CG, CSR saling berkaitan 

dan merupakan satu kesatuan.  

Penelitian yang berhubungan pengaruh Corporate Governance terhadap 

Islamic Corporate Social Responsibility, telah banyak dilakukan antara lain, penelitian 

yang dilakukan oleh Budi yang melakukan penelitian pada 12 Bank Umum Syariah di 

Indonesia dengan menggunakan analisa regresi hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Corporate Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap Islamic Corporate 

Social Responsibility.50  

Berdasarkan teori stakeholder dan bukti empiris riset-riset terdahulu yang telah 

dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H1: Corporate Governance berpengaruh positif terhadap Islamic Social 

Responsibility. 

2. Hubungan Profitabilitas 𝐗𝟐 dengan Islamic Corporate Social Responsibility 𝐘𝟏.  

Hubungan antara profitabilitas dengan I-CSR didasari oleh Stakeholder 

Theory, yang menjelaskan bahwa sebuah perusahaan bukanlah sebuah entitas yang 

hanya beroperasi untuk mencapai kepentingannya sendiri, melainkan juga untuk 

kepentingan para stakeholder. Lingkungan luar perusahaan merupakan bagian dari 

stakeholder yang perlu mendapat perhatian dari perusahaan. Oleh karena itu para 

stakeholder sangat membutuhkan pengungkapan informasi terkait dengan kegiatan 

CSR perusahaan. Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi 

bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada 

 
50 Budi, Ichsan Setiyo. "The Mediation Role of Productivity in the Effect of Islamic Corporate 

Governance on Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure." Journal of Accounting and 

Investment 22 No. 2 (2021): h 254-275. 
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pemegang saham.51 Tingkat profitabilitas yang tinggi   mendorong   manajer   untuk   

memberikan   informasi   yang   lebih   terperinci   termasuk kebebasan dan keleluasaan 

untuk menunjukkan dan pertanggungjawaban hasil seluruh program sosialnya. 

Hasil penelitian terkait dengan hal ini di 111 perusahaan yang terdaftar di Mesir 

untuk periode 2005-2010 yang dilakukan oleh Hussainey  Khaled, Mohamed Elsayed, 

dan Marwa Abdel Razik.52 Menggunakan analisa regresi, hasil penelitian menemukan 

bahwa 66% dari perusahaan yang terdaftar di Mesir mengungkapkan rata-rata 10-50 

pernyataan CSR. Selain itu, menemukan bahwa informasi produk/pelanggan 

digunakan secara luas oleh perusahaan yang terdaftar di Mesir dibandingkan dengan 

jenis informasi CSR lainnya. Akhirnya penelitian ini menemukan bahwa profitabilitas, 

likuiditas dan media adalah penentu utama dalam pengungkapan informasi CSR di 

Mesir. Demikian pula hasil penelitian yang dilakukan di 17 bank syariah di Malaysia 

untuk tahun 2008, 2009 dan 2010 yang dilakukan oleh Arshad, R., Othman, S., & 

Othman, R.53 Dengan menggunakan linear multiple regression hasil penelitian ini 

memberikan bukti bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap ICSR.  

Berdasarkan uraian ilmiah dan bukti empiris riset-riset terdahulu yang telah 

dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Islamic Corporate Social 

Responsibility. 

 

 
51 Heinze, David C. "Financial correlates of a social involvement measure." Akron Business 

and Economic Review 7 No.1 (1976): h. 48-51. 
52 Hussainey, Khaled, Mohamed Elsayed, and Marwa Abdel Razik. "Factors affecting 

corporate social responsibility disclosure in Egypt." Corporate Ownership and Control 8 No. 4 (2011): 

h. 432-443. 
53 Arshad, R., Othman, S., & Othman, R. “Islamic corporate social responsibility, corporate 

reputation and performance” h 646. 
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3. Hubungan Likuiditas (𝐗𝟑) dengan Islamic Corporate Social Responsibility (𝐘𝟏).  

Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban keuangan jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar 

yang tersedia. Likuiditas berdasarkan teori legitimasi yang memberikan gambaran 

tentang adanya perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai 

masyarakat.54 Perusahaan akan berada pada posisi terancam jika terjadi perbedaan 

tersebut. Legitimasi gap akan muncul apabila perusahaan tidak peka terhadap dampak 

yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas perusahaan serta harapan masyarakat 

terhadap perusahaan dan hanya berorientasi pada menghasilkan keuntungan sebesar-

besarnya. Perusahaan yang mempunyai kekuatan rasio likuiditas yang tinggi akan 

dapat melakukan kegiatan sosial dan mengungkapkan corporate social responsibility 

yang tinggi.55 Hal ini didasarkan dengan semakin kuatnya keuangan suatu perusahaan 

maka perusahaan cenderung memberikan informasi yang lebih daripada perusahaan 

yang memiliki kondisi keuangan yang lemah.  

Penelitian yang dilakukan Perusahaan yang terdaftar di London Stock 

Exchange 2005-2012 dilakukan oleh Gatsi, G. J., & Ameyibor, J. Menggunakan desain 

data panel dan analisis regresi, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

positif yang tidak signifikan antara likuiditas perusahaan dengan corporate social 

responsibility.56 Namun hasil penelitian yang berbeda dilakukan di 23.827 pengamatan 

perusahaan dengan peringkat CSR 1994-2013 yang dilakukan oleh Chang, X. S., Tan, 

 
54 Sonia, D., & Khafid, M. “The Effect of Liquidity, Leverage, and Audit Committee on 

Sustainability Report Disclosure with Profitability as a Mediating Variable”. Accounting Analysis 

Journal, 9 No. 2 (2020). h. 95-102. 
55 Fauziah, Irine, and Nur Fadjrih Asyik. "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, 

Ukuran Perusahaan Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility." Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) 8 No.3 (2019): h. 1-18 
56 Gatsi, G. J., & Ameyibor, J. A study of corporate social responsibility and working capital: 

evidence from United Kingdom. Journal of Economics and Finance, 7 No. 2 (2016).  h. 53-59. 
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W., Yang, E., & Zhang, W. Menggunakan analisis Regresi disimpulkan bahwa 

likuiditas secara negatif mempengaruhi peringkat tanggung jawab sosial perusahaan 

(CSR) perusahaan.57 Namun berbeda hasil penelitian yang dilakukan oleh Lolo and 

Willy. 58 Hasil penelitiannya berkesimpulan bahwa likuiditas perusahaan berpengaruh 

terhadap corporate social responsibility. 

Berdasarkan uraian ilmiah dan bukti empiris riset-riset terdahulu yang telah 

dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Islamic Corporate Social 

Responsibility. 

4.  Hubungan Media exposure (𝐗𝟒) dengan Islamic Corporate Social Responsibility 

(𝐘𝟏).  

Menurut teori signaling mengungkapkan bahwa seharusnya sinyal 

keberhasilan perusahaan disampaikan kepada principal.59 Sesuai dengan teori sinyal, 

asimetri informasi yang terjadi di pasar dapat dikurangi dengan memberikan sinyal 

kepada para pelaku pasar modal. Pengungkapan kegiatan Corporate social 

responsibility adalah sinyal yang baik bagi investor dan stakeholder lainnya bahwa 

perusahaan aktif melakukan kegiatan yang tidak hanya berorientasi pada bisnis dan 

nilai pasar perusahaan itu sendiri tetapi juga untuk kesejahteraan stakeholder lainnya. 

Kinerja sosial perusahaan yang baik membantu perusahaan untuk memperoleh 

reputasi dari pasar modal dan pasar utang. Pengungkapan CSR yang tinggi 

 
57 Chang, Xin Simba, dkk. "Stock Liquidity and Corporate Social Responsibility." h. 35  
58 Lolo, Yunita Easty Pertiwi, and Willy Sri Yuliandhari. "The Effect of Profitability, Liquidity 

and Solvency on Corporate Social Responsibility." JASa (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi 

Akuntansi) 4.3 (2020): 465-472. 
59 Bae, S. M., Masud, M., Kaium, A., & Kim, J. D. “A cross-country investigation of corporate 

governance and corporate sustainability disclosure: A signaling theory perspective”. Sustainability, 10 

No. 8 (2018): h. 2611. 
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menunjukkan bahwa perusahaan memiliki komitmen yang tidak hanya fokus pada 

pencapaian keuangan saja tetapi juga peduli terhadap dampak yang ditimbulkan bagi 

karyawan, sosial dan lingkungan  

Sudah banyak perusahaan yang memanfaatkan media internet untuk 

mempublikasikan kegiatan CSR yang telah dilakukan perusahaan. Mengomunikasikan 

CSR melalui media internet dapat mempermudah masyarakat untuk melihat kegiatan 

CSR yang telah dilakukan perusahaan.60 Jika masyarakat semakin mudah melihat 

kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan, dan masyarakat menilai bahwa kegiatan ini 

bernilai positif, maka hal ini dapat mengangkat citra perusahaan di mata masyarakat. 

Pentingnya media dalam mengomunikasikan social report, pernah diungkapkan Philip 

Kotler dalam bukunya berjudul “Corporate Social Responsibility: Doing the most 

Goods for you and your case (2005)”. Kotler berpendapat, “Jika anda melakukan 

sesuatu, tetapi tidak menceritakannya kepada orang lain, bisa jadi mereka akan 

beranggapan bahwa anda tidak melakukan apa-apa”.61 Apa yang diungkapkan Philip 

Kotler ini tentu buka tanpa alasan. Menurutnya, hal tersebut bisa membangun 

positioning merk, mendongkrak penjualan, memperluas pangsa pasar, meningkatkan 

loyalitas karyawan, mengurangi biasanya operasional, serta meningkatkan daya tarik 

corporate di mata investor.62 Jika yang diungkapkan Philip Kotler di atas menjadi 

tujuan, perusahaan harus meningkatkan kesadaran untuk mengomunikasikan hal 

laporan sosial tersebut, dimana dalam penelitian ini adalah pengungkapan Islamic 

Corporate Social Responsibility.  

 
60 Ni Luh Putu Mila Anggreni dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih. “Peran Media Exposure 

Bagi Pasar Modal Indonesia”. Jurnal Buletin Studi Ekonomi 21, No. 1 (2016): h. 66-70. 
61 Kotler, Philip, and Nancy Lee. Corporate social responsibility: Doing the most Good for 

your company and your cause. (United States of America: John Wiley & Sons, 2008): h. 341 
62 Rusdianto, Ujang. "Cyber CSR: A Guide to CSR Communications on Cyber Media." 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014). h. 75 
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Penelitian terkait dengan media exposure sebelumnya telah pernah dilakukan 

oleh El Ghoul, S., Guedhami, O., Nash, R., & Patel, A.63 Untuk menguji penelitian ini 

peneliti memperoleh peringkat CSR dari Governance Metrics International (GMI) dan 

media freedom data dari Freedom House. Basis data yang digabungkan menghasilkan 

sampel 25.193 pengamatan yang mewakili 4396 perusahaan unik dari 42 negara 

selama periode 2003-2012.  Analisa regresi menemukan bukti bahwa perusahaan 

terlibat lebih banyak kegiatan CSR jika berlokasi di negara-negara di mana media 

memiliki lebih banyak kebebasan. Dalam analisis juga menemukan bahwa hubungan 

positif antara kebebasan media dan keterlibatan CSR lebih kuat untuk perusahaan yang 

diatur dengan lebih baik dan untuk perusahaan yang lebih besar. Karena media 

memiliki kemampuan untuk mempengaruhi nilai perusahaan, dan peneliti 

menyimpulkan bahwa kebebasan media mempengaruhi perusahaan untuk terlibat 

dalam kegiatan CSR. Demikian pula penelitian yang dilakukan 60 perusahaan publik 

Spanyol pada tahun 2014 oleh Godos‐Díez, J. L., Cabeza‐García, L., Fernández‐Gago, 

R., & Nieto‐Antolín, M. 64 Hasil penelitian menunjukkan bahwa paparan media oleh 

CEO yang lebih besar dapat mengarah pada komitmen yang lebih besar terhadap CSR.  

Berdasarkan dari teori signaling dan bukti empiris riset-riset terdahulu yang 

telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H4: Media exposure berpengaruh positif terhadap Islamic Corporate Social 

Responsibility. 

 

 
63 El Ghoul, S., Guedhami, O., Nash, R., & Patel, A. “New evidence on the role of the media 

in corporate social responsibility”. h.1059. 
64 Godos‐Díez, J. L., Cabeza‐García, L., Fernández‐Gago, R., & Nieto‐Antolín, M. “Does CEO 

media exposure affect corporate social responsibility? h 840 
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5. Hubungan Corporate Governance (𝐗𝟏) terhadap nilai perusahaan (𝐘𝟐).  

Prinsip Good Corporate Governance bersumber dari dua teori yang dapat 

digunakan untuk menjelaskan konsep Corporate Governance dan pengaruhnya 

terhadap nilai perusahaan yaitu stewardship theory dan agency theory (OECD,2006).65 

Teori yang pertama berpandangan bahwa manusia yang pada hakikatnya dapat 

dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, serta memiliki integritas 

dan kejujuran terhadap pihak lain, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Sebaliknya teori yang kedua, yaitu agency theory yang menjelaskan bahwa 

manajemen sebagai agen bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh 

kesadaran untuk kepentingannya sendiri (self-interest) bukan sebagai pihak yang arif 

dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham.66 Oleh karena itu pentingnya 

penerapan GCG untuk mengimbangi kepentingan prinsipal dalam hal ini para 

pemegang saham. Organ perusahaan menurut pedoman Good Corporate Governance 

yaitu terdiri atas Rapat Umum Pemegang Dewan Komisaris dan Direksi, serta 

beberapa komite penunjang dewan komisaris mereka berperan penting dalam 

pelaksanaan GCG secara efektif. Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ 

mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya 

semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Perusahaan yang menjalankan Corporate 

Governance yang bersih dapat menurunkan agency conflict dan agency cost sehingga 

dapat dipercaya oleh masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan. 

 
65 Sardana, D., Gupta, N., Kumar, V., & Terziovski, M. CSR “Sustainability Practices and 

Firm Performance in An Emerging Economy”. Journal of Cleaner Production, 258, (2020). P.120766. 
66 Calvo, N., & Calvo, F. “Corporate Social Responsibility And Multiple Agency Theory: A 

Case Study Of Internal Stakeholder Engagement”. Corporate Social Responsibility and Environmental 

Management, 25 No.6 (2018).  h. 1223-1230. 
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Berdasarkan penelitian terdahulu, Corporate Governance yang bersih dapat 

digunakan sebagai prediksi untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan. Harun, 

Hussainey, Mohd Kharuddin dan Farooque melakukan penelitian pada 62 Bank 

syariah berlisensi di negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC) selama periode 

2010-2014 Menunjukkan bahwa Corporate Governance berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan.67 Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Bukhari, Syed Asim 

Ali, Fathyah Hashim, dan Azlan Bin Amran.68 Melakukan survei ke cabang bank Islam 

di Pakistan. Responden penelitian ini adalah manajer cabang bank syariah di Pakistan, 

mengungkapkan bahwa Corporate Governance berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan.  

Dengan merujuk pada stewardship theory dan agency theory yang 

mengemukakan bahwa dengan penerapan Corporate Governance dapat menurunkan 

agency cost dan agency conflict yang mengakibatkan meningkatnya nilai perusahaan 

dan berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini dapat 

rumuskan sebagai berikut; 

H5: Corporate Governance berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

6. Hubungan Profitabilitas (𝐗𝟐) terhadap nilai perusahaan (𝐘𝟐). 

Hubungan tingkat profitabilitas dengan nilai perusahaan didasari dengan 

signaling theory.69 Pelaporan laba rugi dalam laporan keuangan perusahaan dapat 

dianggap sebagai sinyal yang menunjukkan kinerja agent.  Dalam teori sinyal 

 
67 Harun, M.S., Hussainey, K., Mohd Kharuddin, K.A. and Farooque, O.A. "CSR Disclosure, 

Corporate Governance and Firm Value: a study on GCC Islamic Banks", International Journal of 

Accounting & Information Management 28 No. 4 (2020) h. 607-638. 
68 Bukhari, Syed Asim Ali, Fathyah Hashim, and Azlan Bin Amran. “Determinants and 

outcome of Islamic corporate social responsibility (ICSR) adoption in Islamic banking industry of 

Pakistan”. Journal of Islamic Marketing 12 No.4, (2021), h.730-762.  
69 Al-Sartawi, A. M., & Reyad, S. “Signaling theory and the determinants of online financial 

disclosure”. Journal of Economic and Administrative Sciences 34 No. 3 (2018). h. 237-247 
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dikatakan bahwa apabila profitabilitas semakin tinggi maka prospek perusahaan 

tersebut di masa mendatang akan baik, yang diikuti dengan baiknya nilai perusahaan 

di mata investor. Profitabilitas dapat menjadi sinyal positif bagi investor luar, karena 

investor yakin bahwa prospek perusahaan di masa depan akan baik. Profitabilitas 

sangat diperhatikan oleh calon investor maupun pemegang saham karena berkaitan 

dengan harga saham serta dividen yang akan diterima. Jika perusahaan mendapatkan 

laba, sebagai timbal balik pemegang saham akan mendapat dividen. Sinyal ini dapat 

meningkatkan permintaan akan saham perusahaan tersebut hingga pada akhirnya nilai 

perusahaan semakin meningkat.  

Konsep ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Platonova, E., 

Asutay, M., Dixon, R., & Mohammad, S.  Sampel penelitian terdiri dari 24 bank 

syariah yang terdiri dari lima negara GCC, yaitu Bahrain, Arab Saudi, Qatar, Kuwait 

dan Uni Emirat Arab (UEA) dengan menggunakan analisis regresi menyimpulkan 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.70 

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H6: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

7. Hubungan Likuiditas (𝐗𝟑) terhadap nilai perusahaan (𝐘𝟐). 

Hubungan likuiditas terhadap nilai perusahaan didasari dengan Signaling 

Theory menyatakan bahwa apabila tingkat kemampuan untuk memenuhi kewajiban 

tinggi menandakan adanya ketersediaan dana perusahan yang digunakan untuk 

 
70 Platonova, E., Asutay, M., Dixon, R., & Mohammad, S. “The impact of corporate social 

responsibility disclosure on financial performance: Evidence from the GCC Islamic banking sector”. 

Journal of Business Ethics, 151 No.2 (2018). h. 451-471. 
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melakukan aktivitas operasi perusahaan serta untuk membayar deviden.71 Sinyal 

positif oleh para pemegang saham akan muncul ketika tingkat likuiditas yang tinggi 

dimiliki oleh suatu perusahaan, hal ini karena para investor memilki kepercayaan 

bahwa perusahaan yang kinerjanya baik mampu meningkatkan harga saham dan 

diikuti dengan peningkatan nilai perusahaan. Namun sebaliknya jika suatu perusahaan 

mengalami kesulitan likuiditas, sampai menyebabkan perusahaan mulai lambat dalam 

melakukan pembayaran utang usaha, pinjaman bank, dan kewajiban lainnya, maka hal 

ini merupakan sebuah masalah bagi perusahaan dan menurunkan nilai perusahaan.  

Berdasarkan penelitian terdahulu, likuiditas yang baik dapat digunakan sebagai 

prediksi untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan. Penelitian Jonathan Batten dan 

Xuan Vinh Vo yang melakukan meneliti pada perusahaan yang terdaftar di bursa Kota 

Ho Chi Minh untuk periode 2006-2014. Dengan menggunakan analisa regresi, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara likuiditas dan nilai perusahaan.72 

Dengan merujuk pada signaling theory yang mengemukakan bahwa dengan 

rasio likuiditas yang baik akan meningkatkan nilai perusahaan dan berdasarkan hasil 

penelitian terdahulu., maka hipotesis penelitian ini dapat rumuskan sebagai berikut; 

H7: Likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

8. Hubungan Media exposure ( 𝐗𝟒) terhadap nilai perusahaan (𝐘𝟐). 

Menurut signaling theory, signal adalah suatu tindakan yang diambil 

perusahaan untuk memberi informasi bagi investor tentang prospek perusahaan 

 
71 Mbanyele, W., & Wang, F. Board interlocks and stock liquidity: new evidence from an 

emerging market. Emerging Markets Finance and Trade 57 No.10 (2021) h. 1-16.  
72 Batten, Jonathan, and Xuan Vinh Vo. "Liquidity and firm value in an emerging market." The 

Singapore Economic Review 64.No. 02 (2019): h. 365-376.  
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kedepan.73 Perusahaan dapat mengungkapkan informasi tersebut melalui media 

dengan pengungkapan nilai baik dari perusahaan jika perusahaan ingin mendapat 

kepercayaan dan legitimasi dari para stakeholder. Pengkomunikasian segala bentuk 

kegiatan dan kondisi keuangan perusahaan melalui media akan meningkatkan reputasi 

perusahaan di mata masyarakat.74 Perusahaan bisa mengungkapkan aktivitas 

perusahaan melalui berbagai media. Selain media offline, media internet merupakan 

media yang efektif dengan didukung oleh para pemakai internet yang terus meningkat. 

Dengan mengkomunikasikan segala bentuk kegiatan perusahaan yang positif melalui 

media, masyarakat akan mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dan 

meningkatkan nilai suatu perusahaan. Terdapat tiga media yang sering dipakai 

perusahaan, yaitu melalui media televisi, koran, serta internet (web perusahaan).  

Penelitian empiris yang meneliti tentang hubungan media exposure dengan 

nilai perusahaan masih kurang. Penelitian yang dilakukan oleh El Ghoul, S., 

Guedhami, O Nash, R., & Patel.75 Untuk menguji penelitian ini peneliti memperoleh 

peringkat CSR dari Governance Metrics International. mengemukakan bahwa media 

merupakan pusat perhatian masyarakat luas mengenai sebuah perusahaan yang dapat 

meningkatkan nilai perusahaan.  

Berdasarkan signaling theory yang mengemukakan bahwa bentuk komunikasi 

kegiatan perusahan yang bersifat positif melalui media exposure akan meningkatkan 

 
73Bae, S. M., Masud, M., Kaium, A., & Kim, J. D. “A cross-country investigation of corporate 

governance and corporate sustainability disclosure: A signaling theory perspective”. Sustainability 10 

No. 8 (2018). h. 2611. 
74Li, D., Xin, L., Chen, X., & Ren, S. “Corporate social responsibility, media attention and 

firm value: empirical research on Chinese manufacturing firms”. Quality & Quantity, 51 No. 4 (2017). 

h.1563-1577. 
75 El Ghoul, S., Guedhami, O., Nash, R., & Patel, A. “New evidence on the role of the media 

in corporate social responsibility. h. 1055. 
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nilai perusahaan dan berdasarkan hasil penelitian terdahulu., maka hipotesis penelitian 

ini dapat rumuskan sebagai berikut; 

H8: Media exposure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

9. Hubungan Corporate Governance (𝐗𝟏) terhadap Nilai perusahaan (𝐘𝟐) 

dimediasi oleh Islamic Corporate Social Responsibility (𝐘𝟏). 

Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami hubungan 

Corporate Governance terhadap nilai perusahaan melalui I-ICSR. Teori keagenan 

berkaitan hubungan contractual antara anggota-anggota di perusahaan.76 Corporate 

Governance menyangkut tanggung jawab perusahaan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan terutama atas kegiatan ekonomi dan segala dampaknya, sedangkan I-

CSR adalah kegiatan yang diselenggarakan perusahaan untuk menaikkan   tingkat   

kesejahteraan   masyarakat   di   luar   kegiatan   utama perusahaan. Kedua kegiatan 

tersebut sama-sama bertujuan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang 

saham namun tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. Nilai perusahaan 

akan naik apabila pemilik perusahaan bisa mengendalikan perusahaan dan   dapat   

menentukan   arah   dan   kinerja   perusahaan. Corporate Governance merupakan   

suatu   sistem   yang   mengatur   dan   mengendalikan perusahaan    yang    diharapkan    

dapat    memberikan    dan    meningkatkan    nilai perusahaan kepada para pemegang 

saham. Penerapan Good Corporate Governance melalui I-CSR yang efektif dalam 

jangka panjang dapat meningkatkan nilai perusahaan dan menguntungkan para 

pemegang saham. 

Penelitian tentang hubungan Corporate Governance terhadap Nilai perusahaan 

yang dimediasi oleh Islamic Corporate Social Responsibility memang masih kurang, 

itu pun hanya corporate social responsibility sebagai variabel intervening. Penelitian 

 
76 Shi, W., Connelly, B. L., & Hoskisson, R. E. “External corporate governance and financial 

fraud: Cognitive evaluation theory insights on agency theory prescriptions”. Strategic Management 

Journal, 38 No. 6 (2013): h. 1268-1286. 
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tersebut dilakukan pada 267 sample laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Saudi selama tahun 2007-2011 yang dilakukan oleh Habbash, M.77 

Dengan menggunakan model regresi Ordinary Least Squares (OLS), hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Corporate Governance dapat mempengaruhi nilai perusahaan 

melalui pengungkapan CSR. 

     Berdasarkan agency theory dan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis 

penelitian ini dapat rumuskan sebagai berikut; 

H9: Corporate Governance berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan melaui 

Islamic Corporate Social Responsibility. 

10. Hubungan profitabilitas (𝐗𝟐) terhadap Nilai perusahaan (𝐘𝟐) dimediasi oleh 

Islamic Corporate Social Responsibility (𝐘𝟏). 

Hubungan profitabilitas terhadap Nilai perusahaan dimediasi oleh Islamic 

Corporate Social Responsibility didasari dari Shariah Enterprise Theory yang 

mengatakan bahwa manusia adalah khalifatulah fil ardh membawa misi menciptakan 

dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Dalam harta 

sebenarnya tersimpan hak orang lain, sehingga sebagian harta hasil keuntungan 

perusahaan harus distribusikan kepada lingkungan yang merupakan bentuk tanggung 

jawab sosial sebagai wujud manusia sebagai khalifatulah fil ardh.78 Selain merujuk 

dari teori SET, stakeholder theory juga mengatakan bahwa pengungkapan I-CSR dapat 

meningkatkan nilai perusahaan sebab teori stakeholder menekankan bahwa 

pengungkapkan informasi kegiatan I-CSR sebagai bentuk rasa tanggung jawab 

perusahaan terhadap pihak stakeholder yang terkena dampak keberadaan perusahaan. 

Pengungkapan CSR merupakan sinyal positif yang diberikan perusahaan kepada 

 
77 Habbash, M. "Corporate governance and corporate social responsibility disclosure” h. 750  
78 Triyuwono, I. S. “Metafora zakat dan shari’ah enterprise theory sebagai konsep dasar 

dalam membentuk akuntansi syari’ah”. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 5 No. 2 (2001): h. 

131-145. 
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stakeholder agar terjalin komunikasi yang baik diantara kedua pihak tersebut sehingga 

menimbulkan kepuasan dari stakeholder. Perusahaan yang dapat mempertahankan 

kepuasan dari stakeholder, maka perusahaan tersebut akan memperoleh penerimaan 

terhadap keberadaan perusahaan di tengah-tengah masyarakat. Perusahaan juga 

mendapatkan dukungan dan persetujuan dari stakeholder terhadap kebijakan yang 

diambil dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, profitabilitas dapat digunakan sebagai 

prediksi untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan melalui I-CSR. Penelitian dari 

Beureukat yang melakukan penelitian pada 10 perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016 menyatakan bahwa I-CSR 

dapat memediasi berpengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan secara positif.79  

Dengan merujuk pada Shariah Enterprise Theory yang mengemukakan bahwa 

manusia adalah khalifatulah-fil-ardh membawa misi menciptakan dan 

mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Dan berdasarkan teori 

stakeholder menekankan bahwa perusahaan wajib mengungkapkan informasi kegiatan 

I-CSR sebagai bentuk rasa tanggung jawab perusahaan terhadap pihak stakeholder 

yang terkena dampak keberadaan perusahaan Serta berdasarkan hasil penelitian 

terdahulu maka hipotesis penelitian ini dapat rumuskan sebagai berikut; 

H10:  Profitabilitas berpengaruh secara positif terhadap Nilai Perusahaan melaui 

Islamic Corporate Social Responsibility. 

11. Hubungan likuiditas (𝐗𝟑) terhadap Nilai perusahaan (𝐘𝟐) dimediasi oleh 

Islamic Corporate Social Responsibility (𝐘𝟏). 

Hubungan likuiditas terhadap Nilai perusahaan dimediasi oleh Islamic 

Corporate Social Responsibility didasari dari Shariah Enterprise Theory yang 

 
79 Beureukat, B. “Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate 

Social Responsibility sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Oikonomia: Jurnal Manajemen, 14 No. 1 (2019): h. 31-45 
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mengatakan Shariah Enterprise Theory tidak hanya peduli pada kepentingan individu 

dalam hal ini pemegang saham, tetapi juga pihak-pihak lainnya. Perusahaan yang 

memiliki kelebihan financial seharusnya lebih banyak memberi kepada pihak lain 

sebagai bentuk tanggung jawab sosial, karena mereka juga adalah pihak yang memiliki 

hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. 

Penelitian tentang hubungan likuiditas terhadap Nilai perusahaan yang 

dimediasi oleh Islamic Corporate Social Responsibility sudah banyak dilakukan 

diantaranya penelitian pada 55  perusahaan  manufaktur  tahun  2013-2016 yang 

dilakukan oleh Lisa, M.80 Pengujian  dalam  penelitian  ini  meliputi statistik  deskriptif, 

uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji analisis jalur berkesimpulan bahwa Islamic 

Corporate Social Responsibility tidak dapat mempengaruhi hubungan antara variabel 

likuiditas terhadap nilai perusahaan.  

Berdasarkan Shariah Enterprise Theory dan hasil penelitian terdahulu maka 

hipotesis penelitian ini dapat rumuskan sebagai berikut; 

H11: Likuiditas berpengaruh positif  terhadap Nilai Perusahaan melaui Islamic 

Corporate Social Responsibility. 

12. Hubungan media exposure (𝐗𝟒) terhadap Nilai perusahaan (𝐘𝟐) dimediasi oleh 

Islamic Corporate Social Responsibility (𝐘𝟏). 

Hubungan media exposure terhadap nilai perusahaan dimediasi oleh Islamic 

Corporate Social Responsibility didasari dari signaling theory,81 dimana teori ini 

menjelaskan tentang suatu informasi yang dimiliki oleh perusahaan dapat 

mempengaruhi investor saat pengambilan keputusan investasi. Pemberitaan media 

yang bersifat good news mengenai perusahaan merupakan penghargaan atau apresiasi 

 
80 Lisa, M. “Pengaruh Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan 

Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016. Dissertation (Universitas Muhammadiyah 

Ponorogo, 2018): h. 176 
81 Guldiken, O., Tupper, C., Nair, A., & Yu, H. “The impact of media coverage on IPO stock 

performance. Journal of Business Research, 7 No. 2 (2017): h. 24-32. 
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terhadap kegiatan sosial perusahaan. Pemberitaan baik dalam media akan mendorong 

perusahaan untuk melakukan pengungkapan I-CSR dengan lebih luas. Dengan 

memanfaatkan pengungkapan I-CSR pada laporan tahunan di Bursa Efek Indonesia 

dapat mempermudah masyarakat untuk melihat kegiatan I-CSR yang telah dilakukan 

perusahaan. Jika masyarakat semakin mudah melihat kegiatan I-CSR yang dilakukan 

perusahaan, dan masyarakat menilai bahwa kegiatan ini bernilai positif, maka hal ini 

dapat meningkatkan nilai perusahaan.  

Penelitian tentang hubungan media exposure terhadap nilai perusahaan yang 

dimediasi oleh Islamic Corporate Social Responsibility masih jarang dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya. Pada hal peran media sangat berpengaruh terhadap image 

perusahaan di mata publik karena masyarakat akan semakin mudah melihat bentuk 

tanggung jawab sosial yang sudah dilakukan perusahaan. Dan hal ini akan 

meningkatkan reputasi perusahaan jika pengungkapan tersebut dinilai positif oleh 

masyarakat. Penelitian oleh Julekhah dan Rahmawati yang meneliti pada perusahaan 

pertambangan, energi, kimia, farmasi, kosmetik, makanan dan minuman yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia menjelaskan bahwa terdapat hubungan positif antara media 

exposure terhadap nilai perusahaan melalui pengungkapan Islamic Corporate Social 

Responsibility.82  

Berdasarkan Signaling theory dan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis 

penelitian ini dapat rumuskan sebagai berikut; 

H12: Media exposure berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan melaui 

Islamic Corporate Social Responsibility. 

 
82 Julekhah, F., & Rahmawati.E. ”Pengaruh Media Exposure, Sensitivitas Industri, 

Kepemilikan Asing, Kepemilikan Publik dan Profitabilitas Terhadap Environmental Disclosure dan 

Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan”. Review Akuntansi dan Bisnis Indonesia, 3 No. 1 (2019): h. 
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13. Hubungan Islamic Corporate Social Responsibility (𝐘𝟏) dengan Nilai 

Perusahaan. (𝐘𝟐) 

Hubungan Islamic Corporate Social Responsibility dan nilai perusahaan 

didasari oleh Shariah Enterprise Theory (SET) mengatakan bahwa manusia adalah 

khalifatullah fil ardh yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan 

kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam.  Premis ini mendorong Sharia 

Enterprise Theory untuk   mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan 

lingkungan alam. Sehingga dasar teori ini adalah membawa kemaslahatan bagi 

stockholders, masyarakat dan lingkungan. Pada prinsipnya SET memberikan bentuk 

pertanggungjawaban utamanya kepada Allah yang kemudian dijabarkan lagi pada 

bentuk pertanggungjawaban pada manusia dan alam. Teori yang paling tepat untuk 

mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan, adalah Syariah Enterprise 

Theory.83 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 di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk 

menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi 

Amanah. 

Penelitian Manasseh menemukan bahwa pengungkapan I-CSR suatu 

perusahaan adalah ekspresi representasi dari korporasi akuntabilitas kepada 

masyarakat.84  Penelitian ini mengacu kepada penelitian Li et dkk yang menemukan 

bahwa Islamic Corporate Social Responsibility berhubungan positif dengan nilai 

perusahaan. Islamic Corporate Social Responsibility yang efektif sangat penting untuk 

pengembangan perusahaan dalam jangka panjang karena berperan dalam 

 
83 Meutia Inten. “Menata Pengungkapan Corporate Social Responsibility di bank Islam; Suatu 

Pendekatan Kritis”. (Jakarta; Citra Pusaka Indonesia, 2010): h.68 
84 Sharon, Manasseh. “Study on the level of corporate social disclosure practices in Malaysia. 

Dissertation (Montreal: University Sains Malaysia, 2004): h. 67 
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meningkatkan nilai perusahaan. Beberapa studi telah menemukan bahwa 

pengungkapan I-CSR mencerminkan nilai perusahaan antara lain penelitian dilakukan 

oleh Tamayo mengungkapkan bahwa tanggung jawab sosial yang Islamiah dan nilai 

perusahaan berhubungan positif. 85 demikian pula penelitian dari Arshad, R., Othman, 

S., & Othman, R. menunjukkan bahwa I-CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan.86  

Berdasarkan uraian ilmiah dan bukti empiris riset-riset terdahulu yang telah 

dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H13: Islamic Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap Nilai 

Perusahaan. 

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

Variabel merupakan suatu karakteristik, atribut atau sifat yang dimiliki oleh 

suatu objek penelitian, yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan 

diteliti. Variabel tersebut harus memiliki suatu nilai yang bervariasi antara satu objek 

dengan objek lainnya.87 Variabel terdiri atas variabel manifest (dapat di observasi) dan 

variabel laten (tidak dapat di observasi).  

Variabel laten merupakan variabel yang tidak dapat di observasi secara 

langsung, tetapi harus melalui indikator-indikator penyusunnya. Variabel seperti 

Corporate Governance, profitabilitas, likuiditas, Media exposure, dan Islamic 

 
85 Henri Servaes, Ane Tamayo. “The Impact Of Corporate Social Responsibility on Firm 

Value: The Role of Customer Awareness”. Journal Management Science. Informs. 59 No.5, (2013): h. 

1045-1061.  
86 Arshad, R., Othman, S., & Othman, R. “Islamic corporate social responsibility, corporate 

reputation and performance” h. 648.  
87 Fernandes, Adji Achmad Rinaldo. “Metode Statistika Multivariate Pemodelan Persamaan 

Struktural (SEM) Pendekatan WarpPLS”. (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017): h. 33. 
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Corporate Social Responsibility adalah variabel laten atau biasa disebut variabel 

endogen atau independen.  

Variabel nilai perusahaan (Firm Value) adalah variabel eksogen atau dependen. 

Sedangkan variabel Islamic Corporate Social Responsibility adalah variabel 

pengendalian internal yang disebut sebagai variabel intervening atau mediasi. Variabel 

tersebut di atas merupakan ruang lingkup kajian dari penelitian ini.  

Langkah pengukuran variabel laten adalah dengan membuat definisi 

operasional berdasarkan teori-teori yang relevan atau berasal dari penelitian 

sebelumnya. Definisi operasional digunakan untuk memudahkan untuk 

memahaminya. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa deskripsi tentang istilah 

yang digunakan dalam tulisan ini.  

1. Nilai Perusahaan (Firm Value).  

Pengukuran nilai perusahaan dilakukan dengan melihat perkembangan harga 

saham di pasar sekunder, jika harga saham meningkat berarti nilai perusahaan 

meningkat.88 Peningkatan harga saham menunjukkan kepercayaan masyarakat 

terhadap perusahaan baik, sehingga mereka mau membayar lebih tinggi, hal ini sesuai 

dengan harapan mereka untuk mendapatkan return yang tinggi pula. Nilai perusahaan 

dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai pasar karena nilai perusahaan dapat 

memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham 

perusahaan meningkat. 

 
88 Hasnawati, Sri. "Dampak set peluang investasi terhadap nilai perusahaan publik di Bursa 

Efek Jakarta." Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia 9 No. 2 (2005): h. 33-41 
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Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan yang 

diproksikan dengan Tobin’s Q (modified Tobin’s Q).89 Nilai perusahaan merupakan 

tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya sebagai wujud dari 

kepercayaan stakeholders. Sementara definisi Tobin’s Q adalah rasio dari nilai pasar 

perusahaan sebagai pengganti biaya dari asset. Indikator bagi pasar menilai perusahaan 

secara keseluruhan, diproksikan melalui perbandingan antara nilai pasar ekuitas dan 

nilai buku dari total hutang dengan nilai buku dari total ekuitas dan total hutang.  

 Adapun rumus modified Tobin’s Q yang digunakan adalah hasil formulasi 

Chung dan Pruitt yaitu:90  

𝑄 =
MVS + 𝑑𝑒𝑏𝑡

TA
 

Keterangan: 

Q  = Nilai perusahaan.  

MVS  = Market Value of all outstanding shares. 

Debt  = Hutang.  

TA  = Total Assets. 

Berdasarkan hal tersebut dapat diturunkan indikator sebagai berikut: 

Tabel 1 3: Variabel Operasional Nilai Perusahaan 

Variabel Indikator Cara Pengukuran 

Nilai Perusahaan. 

(Y2).  

 

Indikator: 

Modified Tobin’s Q (Y.2.1). 

Kee H. Chung and Stephen 

W. Pruitt (1994): Ayturk, 

Y., Gurbuz, A.O.,& Yanik, 

S.(2016) 

Pengukuran dilakukan 

dengan menggunakan 

Rasio Tobin Q: 

=
MVS + Debt

Total Assets
 

Kee H. Chung and 

Stephen W. Pruitt (1994): 

Ayturk,Y., Gurbuz, 

A.O.,& Yanik, S.(2016) 

 
89 Ayturk, Y., Gurbuz, A. O., & Yanik, S. “Corporate derivatives use and firm value: Evidence 

from Turkey”. Borsa Istanbul Review, 16 No.2 (2016): h.108-120. 
90 Kee H. Chung and Stephen W. Pruitt. “A Simple Approximation of tobin’s Q”, Financial 

Management, 23, No. 3 (1994). h. 70. 
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2. Islamic Corporate Social Responsibility (I-CRS).  

Islamic Corporate Social Responsibility adalah Tanggungjawab sosial 

perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingannya berdasarkan nilai-nilai Islam. 

Islamic Corporate Social Responsibility merupakan indeks pengungkapan sosial   pada   

perusahaan-perusahaan   yang   berprinsip   Islam. Pengungkapan yang maksud dalam 

penelitian ini adalah pengungkapan yang berhubungan dengan kegiatan yang bertema 

Islamic Corporate Social Responsibility yang diungkapkan melalui pelaporan tahunan 

pada Bursa Efek Indonesia. 

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 Allah 

Subhanahuwata’ala.91 Indeks ICSR berisi kompilasi item-item standar CSR yang 

ditetapkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 

Institutions) 92  Kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai 

item-item social perusahaan yang seharusnya diungkapkan oleh suatu 

perusahaan/entitas Islam.  

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

perusahaan telah mengungkapkan Islamic Corporate Social Responsibility adalah 

Index     disclosure level Social Corporate Social Responsibility. Indeks tersebut 

pertama kali diperkenalkan oleh Haniffa, dengan melakukan penelitian terhadap 

perusahaan syariah yang terdaftar di Bursa Malaysia dengan mengemukakan 5 (lima) 

 
91 Othman, Rohana, Azlan Md Thani, and Erlane K. Ghani. "Determinants of Islamic social 

reporting among top Shariah-approved companies in Bursa Malaysia." Research Journal of 

International Studies 12 No. 12 (2009): h. 4-20. 
92 Khalid, Azam Abdelhakeem. "The Role of Shariah Supervisory Board in Legitimizing the 

Existence of Sudanese Islamic Banks through Social Responsibility Reporting." Turkish Journal of Computer 

and Mathematics Education 12 No.3 (2021): h. 432-440. 
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tema93.  Kelima tema tersebut adalah tema pendanaan dan investasi, produk dan jasa, 

karyawan, masyarakat, dan lingkungan hidup.    Berdasarkan hal tersebut dapat 

diturunkan indikator dari Islamic Corporate Social Responsibility dalam penelitian ini, 

yaitu: 

Tabel 1 4: Variabel Operasional Islamic Corporate Social Responsibility 

Variabel Indikator Cara Pengukuran 

Islamic 

Corporate 

Social 

Responsibility. 

(Y1).  

 

Indikator: 

Rasio Disclosure Level 

Haniifa (2002): 

Ikhsan, A. (2017). 

Pengukuran dilakukan dengan 

menggunakan Rasio Disclosure Level: 

=
Jumlah skor 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑙𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒 yang  dipenuhi

Jumlah skor maksimum
 

Haniifa (2002): Ikhsan, A. (2017). 

 3. Variabel Corporate Governance. 

Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai sistem yang terdiri atas 

proses dan struktur (mekanisme) yang mengendalikan dan mengoordinasikan berbagai 

partisipan dalam menjalankan bisnis perusahaan.94 Proses digunakan untuk 

mengarahkan dan mengelola aktivitas-aktivitas bisnis yang direncanakan dalam 

rangka mencapai tujuan perusahaan, menyelaraskan perilaku perusahaan dengan 

ekspektasi dari masyarakat, serta mempertahankan akuntabilitas perusahaan kepada 

pemegang saham.  

Tujuan perusahaan dalam penerapan Good Corporate Governance adalah 

untuk membangun citra perusahaan dan memenuhi tanggungjawab kepada pemegang 

saham, masyarakat dan kesejahteraan karyawan. Untuk memenuhi tujuan tersebut 

perusahaan dapat melaksanakan CSR sehingga tercipta hubungan positif dengan 

 
93 Haniffa, Ros. "Social reporting disclosure: An Islamic perspective." Indonesian 

Management & Accounting Research 1 No. 2 (2002): h. 128-146. 
94 Wibowo, Edi. "Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia." Jurnal ekonomi 

dan Kewirausahaan 10 No. 2 (2012): h. 126-138 
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Corporate Financial Performance. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa GCG, 

CSR dan CFP saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan. Struktur Corporate 

Governance merupakan suatu pengukuran terkait kekuatan CG, dimana unsur 

penilaiannya didasarkan atas kepemilikan publik, kepemilikan institusional, ukuran 

dewan komisaris dan komite audit.95  Berdasarkan hal tersebut dapat diturunkan 2 

(dua) indikator yaitu: 

Tabel 1 5: Variabel Operasional Corporate Governance 

Variabel Indikator Cara Pengukuran 

Corporate 

Governance 

(X1) 

 

Indikator: 

Rasio Kepemilikan 

Publik (X1.2). 

Wakidi, (2011) 

 

Pengukuran dilakukan dengan 

menggunakan:  

Rasio Jumlah saham publik 

      =
Kepemilikan Publik

Jumlah saham beredar
 

    Wakidi, (2011) 

4.  Variabel Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.96. Profitabilitas 

merupakan rasio dari efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang 

dihasilkan dari penjualan dan investasi. Profitabilitas dapat diartikan sejauh mana 

perusahaan menghasilkan laba dari penjualan dan investasi perusahaan.97 ROA adalah 

 
95 Natalylova, K. “Pengaruh corporate governance terhadap corporate social responsibility dan 

kinerja perusahaan yang mendapatkan indonesia suistainabilty reporting awards. Media Bisnis, 5 No.3 

(2013): h. 162-182. 
96 Hanauer, Matthias Xaver and Huber, Daniel, Constructing a Powerful Profitability Factor: 

International Evidence (October 14, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3234436 or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3234436  
97 Aqil, M., Ahmed, R. R., Vveinhardt, J., & Streimikiene, D. “Factors influencing the 

profitability of heavy vehicle industry: a case of Pakistan”. Montenegrin Journal of Economics, 15 

No.1 (2019): h. 61-72. 
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alat ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang telah dimiliki oleh 

perusahaan tersebut.98 Alasan digunakannya ROA sebagai proksi profitabilitas yaitu 

karena ROA mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan. Berdasarkan hal tersebut dapat diturunkan indikator sebagai berikut: 

Tabel 1 6: Variabel Operasional Profitabilitas 

Variabel Indikator Cara Pengukuran 

Profitabilitas 

(X2) 

 

Indikator: 

Rasio Return on Assets. 

(X2.1) 

 

Jewell, J. J., & Mankin, J. 

A. (2011) 

Pengukuran dilakukan dengan 

menggunakan:  

Rasio Return on Assets (ROA. 

 

  =
Laba bersih setelah pajak 

Total Asset
 

Jewell, J. J., & Mankin, J. A. 

(2011)) 

 

5. Variabel Likuiditas. 

Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjaga 

aktivitas operasional. Likuiditas dapat dikatakan cerminan kesejahteraan perusahaan 

dimana perusahaan dapat dengan cepat memenuhi kewajiban dari aktiva lancar atau 

kemampuan usaha jangka pendek. Perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi akan 

lebih cepat melakukan pengungkapan sosial daripada perusahaan yang memiliki 

likuiditas rendah. Hal ini didasarkan dari pengharapan finansial perusahaan yang kuat 

akan lebih banyak mengungkapkan informasi daripada perusahaan yang lemah. 

Pengukuran Likuiditas bisa diukur dengan rasio aktiva lancar dibagi dengan 

kewajiban lancar. Perusahaan yang memiliki likuiditas sehat paling tidak memiliki 

rasio lancar sebesar 100%.  Rasio ini digunakan untuk memberikan gambaran 

 
98 Jewell, J. J., & Mankin, J. A. “What is your ROA? An investigation of the many formulas for 

calculating return on assets”. Academy of Educational Leadership Journal 15 No.1 (2011): h. 79-91. 



52 

 

mengenai pengaruh ketersediaan dana perusahaan terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan (CSR).99 Current ratio (CR) merupakan ukuran yang paling 

umum yang digunakan untuk mengetahui kesanggupan suatu perusahaan memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Current ratio menunjukkan sejauh mana aktiva lancar 

menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan 

kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka 

pendeknya.  

Berdasarkan hal tersebut dapat diturunkan indikator dari likuiditas perusahaan 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 1 7: Variabel Operasional Likuiditas Perusahaan 

Variabel Indikator Cara Pengukuran 

Likuiditas 

(X3) 

 

Indikator: 

Current Rasio (X3.1) 

Alhomidi, E., Almaqtari, 

F. A., & Tabash, M. I. 

(2019) 

Pengukuran dilakukan dengan 

menggunakan Formula:  

Current Ratio 
 

=
Aktiva Lancar

Hutang Lancar
 

Alhomidi, E., Almaqtari, F. A., 

& Tabash, M. I. (2019) 

 

6. Variabel Media exposure. 

Media exposure merupakan sejauh mana anggota audients atau investor telah 

menemukan pesan tertentu atau kondisi dimana orang diterpa oleh isi media atau isi 

media menerpa audients atau keadaan terkena pada khalayak oleh pesan-pesan yang 

disebarkan media massa.100 Pemberitaan media merupakan mekanisme pengawasan 

 
99 Farhan, N. H., Alhomidi, E., Almaqtari, F. A., & Tabash, M. I. “Does Corporate Governance 

Moderate the Relationship between Liquidity Ratios and Financial Performance?” Evidence from 

Indian Pharmaceutical Companies. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 8 No. 3 (2019): h. 

144-144.. 
100 De Vreese, Claes H., and Peter Neijens. "Measuring media exposure in a changing 

communications environment." Communication Methods and Measures10, No.23 (2016): h. 69-80. 
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publik yang memberikan tekanan kepada perusahaan untuk lebih peduli terhadap 

masalah lingkungan dan sosial sehingga mendorong perusahaan untuk lebih banyak 

melakukan pengungkapan I-CSR. 

Medeia exposure yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejauh mana para 

investor dan calon investor menerima informasi yang berkaitan dengan kegiatan 

lingkungan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Sumber informasi 

ini diperoleh dari media massa baik secara online maupun offline seperti koran, 

majalah dan website perusahaan dan media online lainnya. Informasi ini penting bagi 

investor karena akan dapat mempengaruhi para investor untuk pengambilan keputusan 

terkait dengan pembelian saham pada perusahaan yang bersangkutan.  

Metode pengukuran media exposure pada penelitian ini adalah Janis-Fadner 

Ratio.  Seperti pada penelitian yang telah dilakukan oleh Janis dan Fadner; Bansal dan 

Clelland dalam Rupley dkk yaitu media exposure diukur dengan menggunakan rumus 

Janis-Fadner Ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur proporsi dari liputan media 

yang positif dan negatif untuk setiap perusahaan dalam satu periode101. Sehingga 

formula yang digunakan untuk mengukur media exposure adalah sebagai berikut; 

∗
(𝑎2−𝑎𝑏)

𝑐2        if a>b 

∗∗
(𝑎𝑏 − 𝑏2)

𝑐2     if b>c 

*** 0%                 if a=b 

Keterangan: 

a = jumlah artikel positif tentang lingkungan 

b = jumlah artikel negatif tentang lingkungan 

 
101 Rupley, Kathleen Hertz, Darrell Brown, and R. Scott Marshall. "Governance, media and 

the quality of environmental disclosure." Journal of Accounting and Public Policy 31 No.6 (2012): 

h.610-640. 
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c = jumlah a + b 

Berdasarkan hal tersebut dapat diturunkan indikator dari Media exposure, 

sebagai berikut: 

Tabel 1 8: Variabel Operasional Media exposure 

Variabel Indikator Cara Pengukuran 

Media exposure 

 (X4) 

 

Indikator: 

Janis-Fadner Ratio. 

Rupley, dkk (2012). 

Pengukuran dilakukan dengan 

menggunakan Formula:  

 

∗
(a2−ab)

c2        if a>b 

∗∗
(ab − b2)

c2     if b>c 

*** 0%                 if a=b 

Rupley, dkk (2012). 

 

E. Kajian Pustaka 

Beberapa penelitian tentang hubungan antara, Islamic Corporate Social 

Responsibility, Corporate Governance, profitabilitas, likuiditas dan media exposure 

terhadap nilai perusahaan. Namun penelitian yang mengikutsertakan seluruh variabel 

sebagai suatu kesatuan penelitian belum ditemukan. Telah banyak peneliti yang telah 

meneliti hubungan antara corporate social responsibility dan nilai perusahaan tetapi 

tidak memprioritaskan pada corporate social responsibility dari perspektif Islam di 

bursa efek dilihat dari pendekatan Al-Quran dan hadis serta berdasarkan pendekatan 

Shariah Enterprise Theory. Namun demikian beberapa peneliti yang telah melakukan 

penelitian yang berhubungan dengan variabel-variabel yang disebutkan di atas adalah 

sebagai berikut: 

Penelitian   Servaes dan Tamayo meneliti tentang hubungan corporate social 

responsibility terhadap nilai perusahaan dengan sampel data mencakup semua 

perusahaan yang terdaftar di S&P 500 Index  dan the Domini 400 Social Index  di 
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Amerika Serikat.102 Penelitian ini menggunakan analisis regresi untuk menguji 

exploratory study yang dilakukan. Hasil analisis menunjukkan Tanggung jawab sosial 

perusahaan dan nilai perusahaan berhubungan positif untuk perusahaan dengan 

kesadaran pelanggan yang tinggi, yang diproksikan dengan pengeluaran iklan. Bukti 

ini sejalan dengan pandangan bahwa kegiatan CSR dapat menambah nilai bagi 

perusahaan tetapi hanya dalam kondisi tertentu. 

Penelitian yang dilakukan di Malaysia dengan mengambil sample 17 bank 

syariah yang ada Malaysia selama tiga tahun yaitu 2008, 2009 dan 2010 oleh Arshad 

dan Othman penelitian ini memberikan bukti bahwa kegiatan CSR yang dilaporkan 

dalam laporan tahunan perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap dengan 

nilai perusahaan. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa ICSR menjadi 

strategi bisnis pasar perbankan syariah di Malaysia.103 Pengungkapan ICSR 

merupakan bukti bahwa perusahaan berpihak kepada masyarakat. Dengan 

memperhatikan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab perusahaan akan 

membentuk kepercayaan masyarakat bahwa keberadaan perusahaan juga 

menguntungkan baginya. 

Penelitian dilakukan pada 62 bank yang berlisensi di negara-negara Gulf 

Cooperation Council (GCC) selama periode 2010-2014, menggunakan metode 

analisis Ordinary Least Squares Regression Analysis. Hasil penelitian mengatakan 

bahwa ketika menggunakan karakteristik tata kelola perusahaan untuk menguji 

pengaruh Pengungkapan ICSR, penelitian ini memberikan bukti hubungan positif 

yang signifikan antara ukuran dewan dan pengungkapan CSR di bank syariah terhadap 

 
102 Servaes, H., & Tamayo, A. “The impact of corporate social responsibility on firm value” 

h.1046. 
103 Arshad, R., Othman, S., & Othman, R. “Islamic corporate social responsibility, corporate 

reputation and performance”. H 644. 
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nilai perusahaan.104 Penerapan ICSR telah sesuai teori legitimasi bahwa perusahaan 

yang mengungkapkan tanggung jawab sosial akan mempengaruhi keberlangsungan 

usaha dan nilai perusahaan. Dapat dikatakan bahwa semakin besar pengungkapan 

tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh bank umum syariah yang terdaftar di OJK 

maka akan menaikan nilai perusahaan. 

 Penelitian lainnya yang dilakukan di Jakarta Islamic Index     (JII) dengan data 

sekunder. Daftar perusahaan yang terdaftar di JII diperoleh dari website 

www.idx.co.id. Pengungkapan ICSR per 31 Desember diperoleh dari laporan tahunan 

perusahaan. Data kinerja keuangan, harga saham dan PBV per 31 Desember diperoleh 

dari ringkasan laporan keuangan perusahaan. Tobin’s Q diperoleh dengan cara 

menghitung sendiri dari akun-akun di laporan keuangan perusahaan. Dengan 

menggunakan metode analisis SEM-PLS pada perusahaan JII periode 2014-2017. 

Hasil penelitian menunjukkan ICSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan.105 Hal ini 

berarti peningkatan indikator dalam ICSR mampu meningkatkan nilai perusahaan 

yang direfleksikan oleh harga saham, PBV dan Tobin’s Q. 

Hubungan Corporate Governance, profitabilitas, Likuiditas dan media 

exposure terhadap Islamic Corporate Social Responsibility ditemukan dalam beberapa 

penelitian berikut. Penelitian yang dilakukan pada Bank Islam di Pakistan dengan 400 

kuesioner dibagikan melalui survei ke cabang bank Islam di Pakistan. Responden 

penelitian ini adalah manajer cabang bank syariah di Pakistan dengan Smart PLS 

digunakan untuk menganalisis data secara statistik. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa teradapat pengaruh hubungan yang signifikan dan positif antara tekanan dewan 

 
104  Harun, M.S dkk "CSR Disclosure, Corporate Governance and Firm Value” h. 638.  
105 Khairiyani “Islamic Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai 

Perusahaan” Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan 8, No.2 (2020): h. 279-290 
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pengawas Syariah, tekanan pesaing dengan pelaksanaan ICSR di cabang bank 

syariah.106  

Variabel lain yang memengaruhi ICSR ditemukan pada penelitian di 111 

(seratus sebelas) perusahaan yang terdaftar di Mesir untuk periode 2005-2010, dengan 

menggunakan analisa regresi penelitian ini menemukan bahwa 66% dari perusahaan 

yang terdaftar di Mesir mengungkapkan rata-rata 10-50 pernyataan CSR. Selain itu, 

menemukan bahwa informasi produk/pelanggan digunakan secara luas oleh 

perusahaan yang terdaftar di Mesir dibandingkan dengan jenis informasi CSR lainnya. 

107 Akhirnya penelitian ini menemukan bahwa profitabilitas, likuiditas dan media 

adalah penentu utama dalam pengungkapan informasi CSR di Mesir.  

Kajian pustaka seperti yang dijelaskan di atas bertujuan untuk mendapatkan 

bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan 

dengan penelitian ini.  Maka untuk lebih jelasnya, dalam kajian pustaka ini peneliti 

mencantumkan mapping hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut: 

 
106 Bukhari, Syed Asim Ali dkk “Determinants and outcome of Islamic corporate social 

responsibility (ICSR) adoption in Islamic banking industry of Pakistan” h. 732. 
107 Hussainey, Khaled, Mohamed Elsayed, and Marwa Abdel Razik. "Factors affecting 

corporate social responsibility disclosure in Egypt." h. 434. 
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Tabel 1 9: Mapping Penelitian Terdahulu 

 

No. 

Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul Objek Penelitian 
Metode 

Analisis 
Pokok Keterkaitan Dengan Penelitian 

1 Haniffa, Ros. 

Indonesian 

Management & 

Accounting 

Research 1, No. 2 

(2002): 128-146. 

Social reporting 

disclosure: An 

Islamic perspective. 

Seluruh bank 

syariah di 

Indonesia  

Metode 

kualitatif 

Haniffa membuat lima tema pengungkapan 

Indeks ICSR, yaitu tema pendanaan dan 

investasi, tema produk dan jasa, tema 

karyawan, tema masyarakat, dan tema 

lingkungan hidup 

2 Hussainey, Khaled, 

Mohamed Elsayed, 

and Marwa Abdel 

Razik.  

(2011)  

Corporate 

Ownership and 

Control 8.4: 432-

443. 

Factors affecting 

corporate social 

responsibility 

disclosure in Egypt. 

Menggunakan 

sampel dari 111 

perusahaan yang 

terdaftar di Mesir 

untuk periode 

2005-2010 

Analisa regresi Hasil penelitian menemukan bahwa 66% 

dari perusahaan yang terdaftar di Mesir 

mengungkapkan rata-rata 10-50 pernyataan 

CSR. Selain itu, menemukan bahwa 

profitabilitas, likuiditas dan media adalah 

penentu utama dalam pengungkapan 

informasi CSR di Mesir. 

3 Arshad, R., 

Othman, S., & 

Othman, R. (2012). 

International 

Journal of Ec. and 

Management 

Engineering, 6(4), 

643-647. 

Islamic Corporate 

Social 

Responsibility, 

corporate reputation 

and Performance. 

Sampel penelitian 

adalah semua (17) 

bank syariah di 

Malaysia untuk 

tahun 2008, 2009 

dan 2010. 

Linear 

multiple 

regression 

Hasil penelitian ini memberikan bukti 

bahwa: Kegiatan CSR yang diungkapkan 

dalam laporan tahunan perusahaan adalah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

dengan nilai perusahaan serta kinerja 

perusahaan. Demikian pula Profitabilitas 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan  
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No. 

Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul Objek Penelitian 
Metode 

Analisis 
Pokok Keterkaitan Dengan Penelitian 

4 Henri Servaes, Ane 

Tamayo.  

(2013) 

Journal 

Management 

Science.  

The Impact of 

Corporate Social 

Responsibility on 

Firm Value: The 

Role of Customer 

Awareness 

Perusahaan yang 

hanya terdaftar di 

Indeks Sosial 

Domini 400 

Regresi Linier Tanggung jawab sosial perusahaan dan nilai 

perusahaan berhubungan positif untuk 

perusahaan dengan kesadaran pelanggan 

yang tinggi, yang diproksikan dengan 

pengeluaran iklan. Bukti ini sejalan dengan 

pandangan bahwa kegiatan CSR dapat 

menambah nilai bagi perusahaan tetapi 

hanya dalam kondisi tertentu. 

 

5 Parmitasari Rika 

Dwi Ayu.  

(2016).  

Mani in India, 

96(11), 4483-4502 

Ownership 

Structure, Financial 

Decisions and Their 

Impact on Firm 

Value: Jakarta 

Islamic Index    . 

Sampel penelitian 

12 perusahaan 

yang terdaftar di 

Jakarta Islamic 

Index     periode 

2010 sampai 

2014. 

Metodologi 

kuantitatif 

dengan alat 

pemodelan 

persamaan 

struktural 

AMOS. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kepemilikan institusional lebih 

menitikberatkan pada nilai capital gain 

daripada dividen. Tingginya dominasi 

kepemilikan institusional terhadap 

manajemen menunjukkan besarnya 

pengawasan dan keterlibatan dalam proses 

pengelolaan. Perusahaan dengan dominasi 

kepemilikan institusional akan 

mengakibatkan tren penurunan daya jual 

perusahaan itu sendiri dan menyebabkan 

penurunan nilai perusahaan 
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No. 

Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul Objek Penelitian 
Metode 

Analisis 
Pokok Keterkaitan Dengan Penelitian 

6 Rodriguez-

Fernandez, M. 

(2016).  

BRQ Business 

Research 

Quarterly, 19(2), 

137-151. 

Social responsibility 

and financial 

Performance: The 

role of Good 

Corporate 

Governance. 

Perusahaan 

Spanyol yang 

terdaftar di Bursa 

Madrid Bursa 

pada tahun 2009. 

Informasi 

diperoleh dari 

halaman web 

Bursa Efek 

Madrid) 

 

Regresi 

Multivariate 

Method 

Hasil penelitian menunjukkan hubungan 

positif di kedua arah, yaitu bahwa CSR 

dapat mempengaruhi profitabilitas demikian 

pula sebaliknya profitabilitas dapat 

mempengaruhi CSR. Penelitian ini 

membuktikan bahwa semua kebijakan sosial 

meningkatkan sumber daya keuangan, dan 

sebaliknya, bahwa peningkatan kinerja 

keuangan menghasilkan manfaat sosial yang 

lebih besar untuk berkontribusi secara global 

pada perbaikan masyarakat 

 

      

7 Habbash, M. 

(2016), Social 

Responsibility 

Journal, Vol. 12 

No. 4, pp. 740-754.  

Corporate 

Governance and 

corporate social 

responsibility 

disclosure: evidence 

from Saudi Arabia. 

Populasi 

penelitian adalah 

267 sample 

laporan keuangan 

pada perusahaan 

yang terdaftar di 

Bursa Efek Saudi 

selama tahun 

2007-2011. 

Penelitian ini 

menggunakan 

model regresi 

Ordinary Least 

Squares (OLS) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kepemilikan pemerintah dan keluarga, 

ukuran perusahaan dan usia perusahaan 

adalah berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan CSR, leverage perusahaan 

adalah berpengaruh negatif dan Audit 

Committee, independensi dewan, dualitas 

peran, kepemilikan institusional, 

profitabilitas perusahaan dan jenis industri 

ditemukan tidak menjadi penentu 

pengungkapan CSR. 
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No. 

Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul Objek Penelitian 
Metode 

Analisis 
Pokok Keterkaitan Dengan Penelitian 

8 Gatsi, G. J., & 

Ameyibor, J. 

(2016).  

Journal of 

Economics and 

Finance. 

A study of corporate 

social responsibility 

and working capital: 

evidence from 

United Kingdom. 

Perusahaan yang 

terdaftar di 

London Stock 

Exchange 2005-

2012  

Menggunakan 

desain data 

panel dan 

analisis 

regresi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan positif yang tidak 

signifikan antara likuiditas perusahaan 

dengan corporate social responsibility. 

9 Latif, Khalid, 

Arshad Ali Bhatti, 

and Abdul 

Raheman.  

(2017) 

Business & 

Economic Review 

9.2: 255-280. 

Earnings quality: A 

missing link between 

Corporate 

Governance and 

firm value. 

Sampel terdiri 

dari 214 

perusahaan non-

keuangan yang 

terdaftar di  

Karachi Stock 

Exchange 

Pakistan untuk 

periode 2003-

2014 

Analisis 

Regresi 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

Corporate Governance secara efektif 

meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, 

profitabilitas memberikan kontribusi positif 

dalam memaksimalkan nilai perusahaan dan 

hasilnya menunjukkan bahwa profitabilitas 

yang lebih baik dapat memediasi hubungan 

Corporate Governance terhadap nilai 

perusahaan. 

10 Ali, Waris, Jedrzej 

George Frynas, and 

Zeeshan 

Mahmood. 

(2017): 

Corporate Social 

Responsibility and 

Environmental 

Management 24.4 

273-294. 

Determinants of 

corporate social 

responsibility (CSR) 

disclosure in 

developed and 

developing 

countries: A 

literature review. 

Sample terdiri 

dari 76 artikel 

penelitian empiris 

Literature 

Review 

Studies 

Penelitian ini menemukan bahwa 

karakteristik perusahaan seperti, 

profitabilitas, dan mekanisme Corporate 

Governance perusahaan dapat meningkatkan 

pengungkapan CSR. 
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No. 

Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul Objek Penelitian 
Metode 

Analisis 
Pokok Keterkaitan Dengan Penelitian 

11 Chang, X. S., Tan, 

W., Yang, E., & 

Zhang, W. (2018).  

In 31st 

Australasian 

Finance and 

Banking 

Conference. 

 

 

 

Liquidity And 

Corporate Social 

Responsibility 

650 perusahaan 

dalam Indeks 

Sosial SM 

Domini 400, 

Standard & Poor's 

(S&P)500 Periode 

1994-2013 

Analisis 

Regresi 

Likuiditas saham secara negatif 

mempengaruhi peringkat tanggung jawab 

sosial perusahaan (CSR) perusahaan. 

12 Platonova, E., 

Asutay, M., Dixon, 

R., & Mohammad, 

S. (2018).  

Journal of Business 

Ethics, 151(2), 

451-471. 

The impact of 

corporate social 

responsibility 

disclosure on 

financial 

Performance: 

Evidence from the 

GCC Islamic 

banking sector. 

Sampel penelitian 

ini terdiri dari 24 

bank syariah yang 

yang terdiri  dari 

lima negara GCC, 

yaitu Bahrain, 

Arab Saudi, 

Qatar, Kuwait dan 

Uni Emirat Arab 

(UEA). 

 

 

 

 

Analisis 

Regresi 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 

ada hubungan positif yang signifikan antara 

profitabilitas dan pengungkapan CSR pada 

bank syariah di negara-negara GCC yang 

berpotensi menunjukkan bahwa kegiatan 

CSR saat ini yang dilakukan oleh bank 

syariah di GCC dapat berdampak jangka 

panjang pada nilai perusahaan. 
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No. 

Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul Objek Penelitian 
Metode 

Analisis 
Pokok Keterkaitan Dengan Penelitian 

13 Nazir, Mian Sajid, 

and Talat Afza.  

(2018). 

Future Business 

Journal 4.1: 139-

156. 

Does managerial 

behavior of 

managing earnings 

mitigate the 

relationship between 

Corporate 

Governance and 

firm value? Evidence 

from an emerging 

market. 

Sampel adalah 

208 perusahaan 

non-keuangan 

yang terdaftar 

pada yang 

terdaftar pada 

Pakistan Stock 

Exchange Limited 

(formerly Karachi 

Stock Exchange) 

untuk periode 

2004 hingga 2016 

 

 

Analisis 

Regresi 

berganda 

Hasil melaporkan bahwa Corporate 

Governance perusahaan secara signifikan 

dan positif mempengaruhi nilai perusahaan 

mengkonfirmasikan peran positif Corporate 

Governance perusahaan dalam mengurangi 

masalah keagenan dan meningkatkan nilai 

perusahaan. 

14 Batra, Roopali, and 

Aman Bahri. 

(2018) 

International 

Journal of Business 

Ethics in 

Developing 

Economies 7.2: 37. 

 

 

 

Financial 

Performance and 

Corporate Social 

Responsibility 

(CSR): Empirical 

Evidence from Banks 

in India. 

Sampel terdiri 

dari 20 bank  

yang terdaftar di 

Bombay Stock 

Exchange (BSE) 

Analisis 

Regresi 

berganda 

Hasil menunjukkan korelasi positif 

signifikan yang tinggi terjadi antara 

Profitabilitas dan CSR 

Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan 

peningkatan laba, bank semakin tinggi 

investasi CSR mereka dan sebaliknya. 



65 

 

No. 

Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul Objek Penelitian 
Metode 

Analisis 
Pokok Keterkaitan Dengan Penelitian 

15 Jonathan Batten, 

Xuan Vinh Vo, 

Liquidity and Firm 

Valuein an 

Emerging Market, 

(2019) 

The Singapore   

Economic   

Review,   

Liquidity and firm 

value in an emerging 

market. 

Sampel 

perusahaan yang 

terdaftar di bursa 

saham Kota Ho 

Chi Minh untuk 

periode 2006-

2014. 

Analisa 

Regresi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara likuiditas dan nilai 

perusahaan.  

 

16 El Ghoul, S., 

Guedhami, O., 

Nash, R., & Patel, 

A. (2019). 

Journal of Business 

Ethics. 

New evidence on the 

role of the media in 

corporate social 

responsibility. 

Peringkat CSR 

dari Governance 

Metrics 

International 

(GMI) dan media 

freedom 

data dari Freedom 

House. Basis data 

yang digabungkan 

menghasilkan 

sampel 25.193 

pengamatan yang 

mewakili 4396 

perusahaan unik 

dari 42 negara. 

 

Analisa regresi Menemukan bukti bahwa perusahaan terlibat 

lebih banyak kegiatan CSR jika berlokasi di 

negara-negara di mana media memiliki lebih 

banyak kebebasan. Dalam analisis juga 

menemukan bahwa hubungan positif antara 

kebebasan media dan keterlibatan CSR lebih 

kuat untuk perusahaan yang diatur dengan 

lebih baik dan untuk perusahaan yang lebih 

besar. Karena media memiliki kemampuan 

untuk mempengaruhi nilai perusahaan, dan 

peneliti menyimpulkan bahwa kebebasan 

media mempengaruhi perusahaan untuk 

terlibat dalam kegiatan CSR. 
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No. 

Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul Objek Penelitian 
Metode 

Analisis 
Pokok Keterkaitan Dengan Penelitian 

17 Nuswandari, C., 

Sunarto, S., 

Jannah, A., & 

Ikromudin, I. 

(2019) 

 In International 

Conference on 

Banking, 

Accounting, 

Management, and 

Economics. 

 

 

Corporate Social 

Responsibility 

Moderated the Effect 

of Liquidity and 

Profitability on the 

Firm Value. 

Perusahaan yang 

daftar BEI LQ_45 

sejak 2013 - 

2016 dengan 

populasi 180 

observasi.  

Sampel penelitian 

ini adalah 145 

pengamatan.  

 

Teknik analisis 

yang 

digunakan 

adalah analisis 

regresi 

dengan model 

interaksi 

moderator 

murni. 

Hasil studi menunjukkan bahwa likuiditas 

berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai 

perusahaan; sedangkan profitabilitas tidak 

mempengaruhi nilai perusahaan; dan CSR 

memiliki berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. CSR tidak 

memiliki fungsi untuk me moderasi 

pengaruh likuiditas terhadap nilai 

perusahaan; tetapi terbukti memperkuat 

pengaruh profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan. 

18 Godos‐Díez, J. L., 

Cabeza‐García, L., 

Fernández‐Gago, 

R., & Nieto‐

Antolín, M. (2020).  

Corporate Social 

Responsibility & 

Environmental 

Management. 

 

 

 

Does CEO media 

exposure affect 

corporate social 

responsibility? 

Sampel 60 

perusahaan publik 

Spanyol pada 

tahun 2014 

Analisa 

Regresi  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

paparan media oleh CEO yang lebih besar 

dapat mengarah pada komitmen yang lebih 

besar terhadap CSR. Selanjutnya, diamati 

bahwa hubungan ini mungkin dipengaruhi 

oleh masa jabatan CEO dan pengalaman 

politik sebelumnya. 

 



67 

 

No. 

Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul Objek Penelitian 
Metode 

Analisis 
Pokok Keterkaitan Dengan Penelitian 

19 Harun, M.S., 

Hussainey, K., 

Mohd Kharuddin, 

K.A. and Farooque, 

O.A. (2020). Int’ 

Journal of 

Accounting & 

Information 

Management. 

CSR Disclosure, 

Corporate 

Governance and 

Firm Value: a study 

on GCC Islamic 

Banks 

62 Bank syariah 

berlisensi di 

negara-negara 

Gulf Cooperation 

Council (GCC) 

selama periode 

2010-2014 

Ordinary Least 

Squares 

Regression 

Analysis 

Hasilnya menunjukkan tingkat 

Pengungkapan CSR yang sangat rendah di 

antara sampel bank syariah di negara-negara 

Gulf Cooperation Council. Ketika 

menggunakan karakteristik tata kelola 

perusahaan untuk menguji pengaruh 

Pengungkapan CSR, penelitian ini memberi 

bukti hubungan positif yang signifikan 

antara ukuran dewan dan pengungkapan 

CSR terhadap nilai perusahaan. 

20 Revaldo Andreas 

Arnes, R Toto. 

(2020)  

Russian Journal of 

Agricultural and 

Socio-Economic 

Sciences. 

 

The Effect of 

Profitability, Liquidity, 

Firm Size and Media 

exposure  

On Corporate Social 

Responsibility 

Disclosure In 

Indonesian Non-

Banking State-Owned 

Enterprises 

14 perusahaan 

BUMN non 

perbankan yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

periode 2013-

2017. 

Analisis 

regresi data 

panel. 

Menggunakan 

software 

Eviews. 

Profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan 

dan eksposur media secara parsial dan 

simultan berpengaruh tidak signifikan 

terhadap pengungkapan sosial perusahaan 

pada BUMN non perbankan di Indonesia. 

21 Khairiyani,  

(2020) 

Jurnal Riset 

Akuntansi dan 

Keuangan Vol.8, 

No.2. 

Islamic Corporate 

Social Responsibility 

terhadap Kinerja 

Keuangan dan Nilai 

Perusahaan 

Perusahaan yang 

terdaftar pada 

Jakarta Islamic 

Index     (JII).  

SEM-PLS ICSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

secara tidak langsung. Namun, ICSR tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

secara langsung. Hal ini disebabkan karena 

ICSR harus terbukti meningkatkan kinerja 

keuangan sebelum dipandang memiliki citra 

perusahaan yang baik. 
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No. 

Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul Objek Penelitian 
Metode 

Analisis 
Pokok Keterkaitan Dengan Penelitian 

22 Szegedi, K., Khan, 

Y., & Lentner, C. 

(2020). 

Sustainability, 

12(10), 4080. 

Corporate Social 

Responsibility and 

Financial 

Performance: 

Evidence from 

Pakistani Listed 

Banks. 

Sampel adalah 

Bank Negara 

Pakistan (SBP) 

dan bank yang 

terdaftar pada 

Pakistan Stock 

Exchange (PSE) 

dari 2008 hingga 

2018. 

 

Analisis 

Regresi 

Hasilnya menunjukkan keterlibatan bank 

umum dalam kegiatan CSR, dan 

pengungkapan yang tepat telah membantu 

meningkatkan nilai perusahaan yang 

diproksi dengan Return on Assets (ROA) 

Temuan penelitian berkontribusi pada 

pemahaman yang lebih baik tentang praktik 

CSR di sektor keuangan negara 

berkembang, yang membuat upaya dinamis 

untuk mengembangkan budaya 

keuangannya dan dapat mendorong 

pemulihan hubungan dengan sektor 

keuangan di Pakistan. 

 

23 Buallay, Amina, 

Kukreja,Gagan, 

Aldhaen, Esra, 

Muneer Al 

Mubarak and 

Allam Mohammed 

Hamdan   

(2020). 

Euro Med Journal 

of Business  

Corporate social 

responsibility 

disclosure and firms' 

Performance in 

Mediterranean 

countries: a 

stakeholders' 

perspective. 

Sampel terdiri 

dari 203 

perusahaan yang 

terdaftar di enam 

negara 

Mediterania 

selama 10 tahun 

dari 2008 hingga 

2017 

Multiple-

Linear Model 

Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa 

pengungkapan Corporate Social 

Responsibility berpengaruh negatif terhadap 

nilai perusahaan tetapi tidak mempengaruhi 

kinerja keuangan. 
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No. 

Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul Objek Penelitian 
Metode 

Analisis 
Pokok Keterkaitan Dengan Penelitian 

24 Gerged, Ali M., 

and Ahmed Agwili.  

(2020). 

International 

Journal of Business 

Governance and 

Ethics 14.2: 144-

165. 

How Corporate 

Governance affect 

firm value and 

profitability? 

Evidence from Saudi 

financial and non-

financial listed firms. 

Sampel 300 

perusahaan 

keuangan dan 

non-keuangan 

yang terdaftar di 

Tadawul dari 

tahun 2012 

hingga 2016. 

Analisis 

Regresi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rata-

rata, perusahaan yang melaksanakan 

Corporate Governance yang lebih baik 

cenderung mencapai nilai pasar yang lebih 

baik. Temuan ini menunjukkan bahwa 

penerapan Corporate Governance yang 

bersifat sukarela di Arab Saudi, sejauh ini, 

memiliki dampak terbatas pada nilai 

perusahaan.  

25 Dang, Tung L., Thi 

HH Hunh, and 

Manh T. Nguyen.  

(2021). 

International 

Review of Finance 

21.3: 865-894. 

Media attention and 

firm value: 

International 

evidence. 

Menggunakan 

dataset media 

global yang 

komprehensif dari 

41 negara untuk 

periode antara 

tahun 2000 dan 

2010 

Analisis 

Regresi  

Penelitian ini menemukan bahwa media 

exposure berhubungan positif dengan nilai 

perusahaan. Selain itu, penelitian ini 

menemukan bahwa hubungan positif antara 

media exposure dan nilai perusahaan lebih 

kuat untuk perusahaan di negara-negara 

dengan karakteristik kelembagaan yang 

lemah atau lingkungan informasi yang 

kurang transparan. Temuan kami 

memberikan wawasan tambahan tentang 

peran media di pasar ekuitas internasional. 
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F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Memperoleh bukti empiris dan mengkaji pengaruh Corporate Governance 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index- 70 (JII70). 

2. Memperoleh bukti secara empiris dan mengkaji pengaruh profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index- 70 (JII70). 

3. Memperoleh bukti secara empiris dan mengkaji pengaruh likuiditas terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index-70 

(JII70). 

4. Memperoleh bukti secara empiris dan mengkaji pengaruh media exposure 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index-70 (JII70). 

5. Memperoleh bukti secara empiris dan mengkaji pengaruh Islamic Corporate 

Social Responsibility terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar 

di Jakarta Islamic Index-70 (JII70). 

6. Memperoleh bukti secara empiris dan mengkaji pengaruh Corporate 

Governance terhadap I-CSR pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index-70 (JII70). 

7. Memperoleh bukti empiris dan mengkaji pengaruh profitabilitas terhadap I-

CSR pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index-70 (JII70). 

8. Memperoleh bukti empiris dan mengkaji pengaruh likuiditas terhadap I-CSR 

pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index-70 (JII70). 
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9. Memperoleh bukti empiris dan mengkaji pengaruh media exposure terhadap I-

CSR pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index-70 (JII70). 

10. Memperoleh bukti empiris dan mengkaji pengaruh Corporate Governance 

terhadap nilai perusahaan melalui I-CSR pada perusahaan yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Index-70 (JII70). 

11. Memperoleh bukti empiris dan mengkaji pengaruh profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan melalui I-CSR pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index-70 (JII70). 

12. Memperoleh bukti empiris dan mengkaji pengaruh likuiditas terhadap nilai 

perusahaan melalui I-CSR pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index-70 (JII70) 

13. Memperoleh bukti empiris dan mengkaji pengaruh media exposure terhadap 

nilai perusahaan melalui I-CSR pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index-70 (JII70). 

G. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan daya guna 

sebagai berikut:  

1. Manfaat Akademis  

a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada 

perkembangan teori di Indonesia, khususnya tentang Islamic Corporate Social 

Responsibility.  

b. Menambah khasanah pengetahuan mengenai Islamic Corporate Social 

Responsibility.  

2. Manfaat praktis  
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a. Bagi Investor dan Calon Investor Manfaat yang diharapkan dari hasil 

penelitian ini yaitu dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat 

keputusan investasi, mengingat pengungkapan informasi yang berkaitan 

dengan Islamic Corporate Social Responsibility. merupakan salah satu hal 

yang penting bagi stakeholder yang mempertimbangkan konsep yang syar’i.  

b. Bagi Manajemen Perusahaan Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

wacana serta referensi untuk menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan dan 

membantu memahami pengungkapan informasi yang berkaitan dengan 

Islamic Corporate Social Responsibility (mengapa mereka perlu 

mengungkapkan hal tersebut) sebagai dasar penentuan pengambilan 

keputusan bagi manajemen perusahaan.  

c. Bagi Pemerintah Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan 

dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan Islamic Corporate Social 

Responsibility khususnya bagi dewan syariah nasional. 

H. Sistematika Pembahasan 

Disertasi ini terdiri dari lima bab, dan tiap bab terdiri dari beberapa sub-bab. Isi 

dari tiap bab secara garis besar diuraikan sebagai berikut:  

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub-bab. Bab ini 

menguraikan latar belakang masalah yang menyajikan data dan fakta yang 

melatarbelakangi sebuah masalah yang menjadi alasan perlunya penelitian ini 

dilakukan. Kemudian disajikan pula rumusan masalah, agar penelitian ini lebih terarah 

pada subtansi penelitian. Selanjutnya menyusun pengembangan hipotesis yang 

dilanjutkan pembahasan definisi operasional dan ruang lingkup penelitian dan kajian 
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pustaka. Selanjutnya dijelaskan tentang tujuan dan kegunaan penelitian dan terakhir 

sistematika pembahasan.  

Pada bab kedua, dikemukakan bab tentang tinjauan teoretis landasan teori, yang 

meliputi: Landasan teori yang membahas tentang; shariah enterprise theory, legitimacy 

theory, stakeholder theory. Selanjutnya pembahasan sub-bab mengenai, pengungkapan 

(disclosure), Corporate Social Responsibility (CSR), Islamic Corporate Social 

Responsibility (I-CSR), dan terakhir kerangka pikir. 

Pada bab ketiga, dikemukakan bab tentang metodologi penelitian, meliputi: 

Rancangan penelitian, jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, populasi dan 

sampel, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengolahan dan 

analisa data  

Pada bab keempat, dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan, meliputi: 

gambaran objek penelitian. Kemudian analisis data dan pembahasan hasil penelitian 

yang meliputi: Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR):  ditinjau dari aspek 

Corporate Governance, profitabilitas, likuiditas, dan media exposure serta dampaknya 

terhadap nilai perusahaan  

Pada bab kelima, dikemukakan bab penutup, meliputi: kesimpulan, saran dan 

implikasi hasil penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Landasan Teori 

1. Shariah Enterprise Theory 

Shariah Enterprise Theory (SET) merupakan suatu teori tentang kepemilikan 

suatu entitas perusahaan. Teori ini merupakan hasil pengembangan dari Enterprise 

Theory yang mengakui adanya pertanggungjawaban yang tidak hanya kepada pemilik 

perusahaan saja melainkan kepada kelompok stakeholder yang lebih luas. Enterprise 

Theory mampu mewadahi kemajemukan masyarakat (stakeholders) yang tidak mampu 

dilakukan oleh Proprietary Theory dan Entity Theory.1 Menurut para ahli, enterprise 

theory lebih tepat untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai 

syariah, karena menekankan akuntabilitas yang lebih luas. Pengembangan dilakukan   

sedemikian   rupa, hingga   akhirnya   diperoleh   bentuk   teori dikenal dengan istilah 

Syariah Enterprise Theory (SET).  

Teori ini dikembangkan pertama kali oleh Triyuwono dan Slamet pada tahun 

2001.  SET adalah Enterprise Theory yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam 

guna menghasilkan teori yang transendental dan lebih humanis. Shariah Enterprise 

Theory Allah adalah sumber amanah utama.2  Amanah dari Allah swt. tersebut di 

dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk melaksanakan tujuan dan dengan cara 

 
1 Aryani, D. N., & Zuchroh, I. “GCG, ROE and Size on CSR based on Sharia Enterprises 

Theory”. Tazkia Islamic Finance and Business Review, 12 No. 1 (2018): h. 61-80 
2 Meutia, I., Sudarna, M., Triyuwono, I., & Ludigdo, U. “Qualitative Approach to Build the 

Concept of Social Responsibility Disclosures Based on Shari'ah Enterprise Theory”. Master of Business 

Administration, 18 No. 6 (2010): h. 16-34. 
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yang telah ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah. Triyuwono juga berpendapat 

bahwa Shariah Enterprise Theory juga dikembangkan berdasarkan metafora zakat 

berkarakter keseimbangan. Keseimbangan secara implisit mengandung nilai egoistik-

altruistic, material-spiritual, dan jamaah. Konsekuensi keseimbangan ini   menyebabkan 

Shariah Enterprise Theory memiliki kepedulian pada stakeholder’s yang luas yaitu 

Allah, manusia, dan alam. Shariah Enterprise Theory menurut Triyuwono 

menempatkan Allah sebagai stakeholders tertinggi.3 Syariah Enterprise Theory seperti 

yang dijelaskan oleh Triyuwono merupakan bentuk perwujudan akuntabilitas manusia 

sebagai wakil Allah di bumi (khalifatullah fil ard).  Akuntabilitas khalifatullah fil ard 

hanya mendeteksi dimensi pertanggungjawaban dari sisi kreativitas.  

Terdapat   beberapa   prinsip   yang   sebetulnya menggambarkan adanya 

hubungan antara manusia dan Penciptanya, Allah swt. Prinsip-prinsip ini adalah berbagi 

dengan adil, rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam semesta, dan maslahah 

(kepentingan masyarakat). SET sejalan dengan konsep maslahah yang menempatkan 

pertimbangan kepentingan umum sebagai dasar teori dalam pembentukan hukum.4    

Shariah   Enterprise Theory (SET) tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam 

hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya.  Oleh karena itu, Shariah 

Enterprise Theory memiliki kepedulian yang besar pada stakeholder yang luas.  Bentuk 

konkrit dalam implementasi Shariah Enterprise Theory adalah program tanggung jawab 

sosial perusahaan. 

 
3 Triyuwono, Iwan. “Mengangkat sing liyan” untuk formulasi nilai tambah syariah”. Jurnal 

Akuntansi Multi paradigma 2 No.2 (2011): h. 186-200. 
4 Amiruddin, K. “Nilai Maslahat Dalam Sistem Ekonomi Islam”. Economics, Social, and 

Development Studies 2 No. 1 (2015): h. 62-75 
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Berdasarkan prinsip keseimbangan Syariah Enterprise Theory, Mulawarman 

menegaskan   akuntabilitas khalifatullah fil ard juga memiliki pasangan yaitu dimensi 

Abd ‘Allah. Prinsip keseimbangan manusia sebagai abd’ Allah dan khalifatullah fil ard 

merupakan representasi nilai tauhid pada setiap diri manusia untuk meraih ridah Allah.5 

Abd’ Allah merupakan dimensi   pertanggungjawaban   dari   sisi ketundukan dan 

kepatuhan menjalankan syariah Islam. Ketundukan manusia diharapkan berdampak 

pada terpenuhinya Maqasid syariah yaitu kesejahteraan bagi manusia, sosial, dan alam. 

Bentuk konkrit nya, setiap distribusi kesejahteraan harus memenuhi kriteria halal, 

thoyib, dan reduksi riba. Implementasi keseimbangan akuntabilitas   vertikal dan 

horizontal memiliki implikasi pada karakter dan bentuk laporan pelaksanaan Islamic 

Corporate Social   Responsibility.   Terdapat   empat   item   yang   perlu diungkapkan 

yaitu pertanggungjawaban kepada Tuhan, direct stakeholders, indirect stakeholders, dan 

alam.  Bahwa keempat item tersebut adalah hasil interpretasi dari konsep Syariah 

Enterprise Theory untuk pelaksanaan Islamic Corporate Social Responsibility pada 

perusahaan.  

Shariah Enterprise Theory merupakan teori yang tepat untuk menganalisis 

pengimplementasian tanggung jawab sosial perusahaan dalam rangka meningkatkan 

nilai perusahaan. Teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial 

perusahaan adalah syariah enterprise theory.6  Hal ini karena dalam syariah enterprise 

theory, Allah adalah sumber amanah utama.  Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh 

 
5 Mulawarman, Aji Dedi. Akuntansi Syariah: Teori, konsep dan laporan keuangan. (Jakarta: 

Penerbit e-publishing. 2009): h. 122 
6 Dakhoir, A. “The Rise Of Sharia Enterprise: A New Model Of The Form Of Islamic Financial 

Institutional Law In Indonesia”. Istiqro 15 No. 01 (2017): h. 89-118. 
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para stakeholders adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung 

jawab sosial untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang 

Maha Pemberi Amanah. Stakeholder kedua dari Syariah 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 

maupun non-keuangan. 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 secara shariah mereka adalah pihak yang 

memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Golongan stakeholder 

terakhir dari Syariah Enterprise Theory adalah alam. Alam adalah pihak yang 

memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan. 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 seperti 

yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan 

terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya.  

2. Stakeholder Theory 

 
 Teori stakeholder adalah konsep teori yang menegaskan bahwa keberlangsungan 

perusahaan mensyaratkan dukungan para stakeholder, kepentingan mereka harus 

diperhatikan dan aktivitas perusahaan seharusnya diarahkan untuk memenuhi harapan 
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mereka. Stakeholder Theory diperkenalkan pertama kali oleh Stanford Research 

Institute (SRI) pada tahun 1963.7 Menurut Freeman, stakeholder didefinisikan sebagai 

sebuah organisasi, grup atau individu yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi tujuan 

organisasi tersebut. Kemudian, Freeman menambahkan bahwa:8 

The stakeholder concept was originally defined as “those groups without 

whose support the organization would cease to exist.” The list of 

stakeholders originally included shareowners, employees, customers, 

suppliers, lenders and society.  

Teori ini menekankan mengenai akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja 

keuangan atau ekonomi sederhana. 9 Dan menyatakan bahwa organisasi akan memilih 

secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan 

intelektual mereka, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk memenuhi 

ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh stakeholders. Sedangkan stakeholder 

menurut Gray, adalah pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan yang dapat 

mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan.10 Para stakeholder 

yang dimaksud antara lain masyarakat, karyawan, pemerintah, supplier, pasar modal 

dan lain-lain. Oleh karena itu, ketika stakeholder mengendalikan sumber ekonomi yang 

penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara yang 

memuaskan keinginan stakeholder.  

Pengertian stakeholders dapat dijelaskan berdasarkan klasifikasi. stakeholder 

diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yaitu;11 Stakeholders internal adalah 

 
7 Freeman, R. E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston. (Pitman Publishing, 

2010):  h. 31 
8 Freeman, R. E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. h. 32 
9 Faucher, Ryan Connor. "Stakeholder Theory & Corporate Social Responsibility in Spain." 

Dissertation. (2015) 
10 R. Gray.” Thirty Years of Social Accounting, Reporting, and Auditing: what (if anything) have we 

learnt?”, Business Ethics: A European Review 10, No.1 (2001):  h. 10. 
11 Wagner Mainardes, E., Alves, H. and Raposo, M. "A model for stakeholder classification and 

stakeholder relationships". Management Decision, Vol. 50 No. 10 (2012): h.1861-1879.  
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stakeholders yang berada dalam lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer 

dan pemegang saham (shareholders), sedangkan penyalur atau pemasok, konsumen 

atau pelanggan, pesaing masyarakat dan pemerintah termasuk dalam stakeholders 

eksternal karena stakeholders ini berada diluar lingkungan organisasi. 

Stakeholders dapat diklasifikasikan menjadi stakeholder primer, sekunder dan 

marginal. 12  Stakeholder primer merupakan stakeholder’s yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan dan stakeholders sekunder merupakan stakeholders kurang penting, 

sedangkan stakeholders marginal merupakan stakeholder’s yang sering diabaikan oleh 

perusahaan. Karyawan dan konsumen merupakan stakeholders tradisional karena saat 

ini sudah berhubungan dengan organisasi sedangkan stakeholder’s masa depan adalah 

stakeholders pada masa yang akan datang dan diperkirakan akan memberikan 

pengaruhnya pada organisasi seperti mahasiswa, peneliti dan konsumen potensial. 

Stakeholder proponents merupakan stakeholder’s yang berpihak kepada perusahaan, 

stakeholders’ opponents merupakan stakeholder yang tidak memihak perusahaan, 

sedangkan stakeholder yang tak peduli lagi terhadap perusahaan disebut stakeholders 

uncommitted. Silent majority stakeholders dan vocal minority stakeholders dilihat dari 

aktivitas stakeholders dalam melakukan komplain atau mendukung perusahaan, tentu 

ada yang menyatakan pertentangan atau dukungannya secara aktif (vocal) namun ada 

pula yang menyatakan secara pasif.  

Dalam teori Stakeholder, perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi 

untuk kepentingannya sendiri serta hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun 

harus memberikan manfaat bagi stakeholder-nya yang dalam hal ini terdiri atas 

 
12 Kumar, K., Boesso, G., & Michelon, G. “How do strengths and weaknesses in corporate social 

performance across different stakeholder domains affect company performance?”  Business Strategy and 

the Environment, 25 No. 4 (2016): h. 277-292. 
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pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, analis dan 

pihak lain. Jadi, dapat dikatakan bahwa keberadaan dan kontinuitas suatu perusahaan 

sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan 

tersebut.13 Perkembangan teori stakeholder diawali dengan berubahnya bentuk 

pendekatan perusahaan dalam melakukan aktivitas usaha. Menurut Budimanta, dkk, 

terdapat dua bentuk dalam pendekatan stakeholder yaitu old-corporate relation dan 

new-corporate relation.14 Perbedaan yang mendasar dari kedua pendekatan tersebut 

terlihat dari segi penekanan bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan. Old-corporate 

relation menekankan pada bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan secara terpisah 

yang setiap fungsi dalam sebuah perusahaan melakukan pekerjaannya tanpa adanya 

kesatuan diantara fungsi-fungsi tersebut. Hubungan dengan pihak di luar perusahaan 

hanya bersifat jangka pendek dan sebatas hubungan transactional saja tanpa ada kerja 

sama untuk menciptakan manfaat bersama. Pendekatan yang memunculkan banyak 

konflik bagi perusahaan dikarenakan perusahaan secara tidak langsung memisahkan diri 

dengan para stakeholder baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun di luar 

perusahaan.  

Pendekatan New-corporate relation, menitikberatkan pada kolaborasi antara 

perusahaan dengan seluruh stakeholder Nya. Hubungan perusahaan dengan internal 

stakeholders dibangun berdasarkan konsep manfaat bersama sedangkan hubungan 

dengan stakeholder di luar perusahaan bersifat fungsional yang bertumpu pada 

kemitraan.15 Sehingga dapat dikatakan bahwa pendekatan new-corporate relation 

 
13 Mori, Neema. "Roles of stakeholders in strategic decision-making of microfinance 

organizations." International Business & Economics Research Journal 9 No. 7 (2010): h. 51-64. 
14 Budimanta, A.A. Prasetijo dan B. Rudito. Corporate Social Responsibility, Alternatif Bagi 

Pembangunan Indonesia. (Jakarta Indonesia Center for Sustainability Development. 2008). h.174 
15 Freudenreich, B., Lüdeke-Freund, F., & Schaltegger, S. “A stakeholder theory perspective on 

business models: Value creation for sustainability”. Journal of Business Ethics, 166 No. 1 (2020): h. 3-

18. 
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mengeliminasi jarak diantara para stakeholder perusahaan. Perusahaan tidak lagi 

mengeksklusifkan dirinya dari para stakeholder sehingga dengan pola hubungan 

semacam ini, arah dan tujuan perusahaan bukan lagi berorientasi pada menghimpun 

kekayaan sebesar-besarnya namun lebih kepada pencapaian pembangunan yang 

berkelanjutan (sustainability development).  

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan tanggung jawab dunia bisnis 

untuk menjadi akuntabilitas terhadap seluruh stakeholder, bukan hanya kepada 

pemegang saham saja.16 Perusahaan harus menjaga hubungan dengan stakeholder-nya 

dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan stakeholder-nya, terutama 

stakeholder yang mempunyai power terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan 

untuk aktivitas operasional perusahaan, misalnya tenaga kerja, pasar atas produk 

perusahaan dan lain-lain. Salah satu strategi untuk menjaga hubungan dengan para 

stakeholder perusahaan adalah dengan melaksanakan kepedulian lingkungan, dengan 

pengungkapan lingkungan diharapkan keinginan dari stakeholder dapat ter akomodasi 

sehingga akan menghasilkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan 

stakeholder-nya. Hubungan yang harmonis akan berakibat pada perusahaan dapat 

mencapai keberlanjutan atau kelestarian perusahaannya (sustainability).  

Teori stakeholder bertujuan menciptakan nilai tambah bagi stakeholder karena 

kontinuitas perusahaan didukung oleh stakeholder. Jika perusahaan tidak 

memperhatikan stakeholder maka stakeholder dapat menarik sumber daya yang dikelola 

oleh perusahaan dan akan berbahaya pada keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, 

para stakeholder perlu dikelola dengan baik agar perusahaan mendapat dukungan dan 

 
16 Gray, Rob, Reza Kouhy, and Simon Lavers. "Corporate social and environmental reporting: 

a review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure." Accounting, Auditing & 

Accountability Journal 8 No. 2 (1995): h.47-77 
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tujuan perusahaan dapat tercapai. Pelaporan lingkungan merupakan bagian yang 

berperan untuk menghindari setiap tindakan yang merugikan perusahaan. Teori 

stakeholder mengidentifikasi dan memodelkan para stakeholders dalam sebuah 

perusahaan serta mendeskripsikan serta merekomendasikan metode-metode yang 

dijalankan sehingga manajemen pada akhirnya memberikan reward kepada para pemilik 

kepentingan tersebut.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori stakeholder merupakan suatu 

teori yang mengatakan bahwa kontinuitas suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya 

peranan stakeholder baik dari internal maupun eksternal dengan berbagai latar belakang 

kepentingan yang berbeda dari setiap stakeholder yang ada. CSR dapat menjadi strategi 

perusahaan untuk memenuhi kepentingan dari para stakeholder akan informasi non 

keuangan perusahaan terkait dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya 

aktivitas perusahaan. Semakin baik pengungkapan CSR oleh perusahaan akan membuat 

stakeholder memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitasnya 

yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai laba yang diharapkan. Terkait 

dengan penelitian ini, Stakeholder memerlukan informasi mengenai 

pertanggungjawaban sosial yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan 

suatu pengungkapan (disclosure) terkait praktik Islamic Corporate Social 

Responsibility yang dilakukan perusahaan. Perusahaan dapat melakukan pengungkapan 

melalui laporan tahunan (annual report) perusahaan. Para stakeholder berhak untuk 

mengetahui semua informasi baik bersifat mandatory maupun voluntary serta informasi 

keuangan dan non-keuangan. Sehingga yang dilakukan perusahaan tidak hanya 

bertujuan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan perusahaan sendiri tetapi juga 

harus dapat memberikan manfaat bagi stakeholder (teori stakeholder).  
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3. Legitimacy Theory 

Teori legitimasi dikemukakan pertama kali oleh Dowling dan Pfeffer sejak 

tahun 1975 Teori legitimasi dapat dipahami dari pernyataan Dowling dan Pfeffer 

sebagai berikut:  

“Legitimacy is a condition or a status which exists when an entity’s value system 

is congruent with the value system of the larger social system of which the entity 

is a part When a disparity, actual or potential, exists between the two value 

systems, there is a threat to the entity is legitimacy”. 17   

Teori legitimasi membahas kontrak sosial yang diaplikasikan antara institusi 

sosial dan masyarakat. Legitimasi terjadi ketika keadaan sebuah entitas sistem nilai 

sejalan dengan sistem nilai sosial dimana entitas/perusahaan itu beroperasi, ketika ada 

perbedaan, aktual atau potensial, di antara kedua sistem nilai tersebut, maka akan ada 

ancaman bagi perusahaan tersebut.  Teori ini dibutuhkan oleh institusi-institusi untuk 

mencapai tujuan agar kongruen dengan masyarakat luas. Dalam teori legitimasi 

menyiratkan bahwa sebuah perusahaan harus mengambil langkah-langkah agar kegiatan 

atau kinerja dari perusahaan tersebut dapat diterima oleh masyarakat.18 Hal ini 

dilakukan untuk memastikan adanya pertumbuhan kesadaran dan kepedulian 

masyarakat. Dengan kata lain, teori legitimasi yang terkait dengan pengungkapan sosial 

mengisyaratkan alasan mengapa perusahaan mengungkapkan hal tersebut karena 

mereka berada di lingkungan masyarakat dimana mereka beroperasi, dan kegagalan 

untuk mengungkapkan hal itu dapat berimplikasi yang merugikan perusahaan.  

Menurut teori legitimasi, organisasi/perusahaan melakukan aktivitas tertentu, 

termasuk dalam hal pengungkapan informasi, karena dalam rangka untuk memperoleh 

 
17 Dowling, J. and Pfeffer J. Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational 

Behavior. Pacific Sociological Journal Review 18 No. 1 (1975): h. 122-136. 
18 Silva, Samanthi. "Corporate contributions to the Sustainable Development Goals: An 

empirical analysis informed by legitimacy theory." Journal of Cleaner Production 292 (2021): h. 125962. 
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legitimasi dari masyarakat sekitar di mana organisasi/perusahaan tersebut beroperasi.19 

Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan 

kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat.20 Jika masyarakat merasa tidak puas dengan 

operasi organisasi secara sah (legitimate) maka masyarakat dapat mencabut kontrak 

sosial dalam operasi organisasi demikian pula sebaliknya. Teori Legitimasi bertumpu 

kepada sebuah teori tentang kontrak sosial. Istilah kontrak sosial bisa diartikan sebagai 

“izin dari masyarakat untuk beroperasi”. Pada dasarnya “kontrak sosial” diartikan 

sebagai kontrak antara organisasi/perusahaan dengan masyarakat yang memiliki 

ekspektasi tertentu mengenai cara organisasi atau perusahaan tersebut melakukan 

aktivitasnya. Kegagalan di dalam mentaati kontrak sosial tersebut akan sangat 

merugikan bagi keberadaan dan kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan 

tersebut.  

Terminologi “kontrak sosial” bukan hal yang baru, tetapi sudah dikembangkan 

sangat lama sekali. Istilah tersebut di derivasi dari teori ekonomi politik dan diadopsi 

oleh beberapa filosofi terkenal seperti Thomas Hobbes (1588- 1679), John Locke (1623-

1704), dan Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Kontrak sosial dengan analisis bahwa, 

setiap institusi tidak terkecuali institusi bisnis melakukan operasinya berdasarkan 

sebuah kontrak sosial, yang diekspresikan dan diimplikasikan, sehingga kelangsungan 

hidup dan pertumbuhan institusi tersebut akan tergantung kepada: 21 

1. kemampuannya dalam menghasilkan produk/jasa yang diinginkan oleh masyarakat 

secara umum; dan 

 
19 Suwaldiman, Suwaldiman. "Motivasi Pelaporan Kinerja Sosial/Lingkungan (Triple-bottom-

line Reporting): Sebuah Tinjauan Teoritik." Ekbisi 8 No.1 (2015): h. 65-74 
20 C. Deegan, M. Rankin, and J. Tobin, “An Examination of The Corporate Social and 

Environmental Disclosures Of Bhp From 1983-1997: A Test Of Legitimacy Theory,” Accounting, 

Auditing and Accountability Journal 15 No.3 (2002):  h. 320. 
21 Shocker, A.D.  dan Sethi, S.P. An Approach to Incorporating Social Preferences in   

Developing   Corporate   Action   Strategies. (Los Angeles: Melville Publishing Company, 1974). h. 247 
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2. distribusi keuntungan ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok masyarakat 

yang mempunyai pengaruh kuat kepada institusi bersangkutan. 

Dalam sebuah masyarakat yang dinamis, tidak ada sumber kekuasaan 

organisasi/perusahaan dan kebutuhan akan produk/jasa dari organisasi/perusahaan 

tersebut yang bersifat permanen. Dengan demikian organisasi/perusahaan akan selalu 

menghadapi dua ujian legitimasi dan relevansi, dengan cara mendemonstrasikan bahwa 

masyarakat tetap membutuhkan produk/jasa yang dihasilkannya dan keberadaan 

organisasi/perusahaan masih menguntungkan pihak-pihak yang mempunyai pengaruh 

kuat dalam masyarakat. 

Dengan kata lain bisa diungkapkan bahwa organisasi/perusahaan yang tetap 

ingin mendapatkan legitimasi dari masyarakat, maka organisasi/perusahaan tersebut 

dalam beraktivitas harus menyesuaikan dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di 

masyarakat sekitar dan memenuhi norma-norma perilaku yang umum berlaku sebagai 

bagian dari sebuah sistem sosial yang lebih luas. Jika terjadi perubahan ekspektasi atau 

harapan masyarakat maka juga harus diikuti oleh adaptasi dan perubahan dari 

organisasi/perusahaan bersangkutan  

Organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang 

melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial 

masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut.22 Selama kedua sistem 

nilai tersebut selaras, kita dapat melihat hal tersebut sebagai legitimasi perusahaan. 

Ketika ketidakselarasan aktual atau potensial terjadi diantara kedua sistem nilai tersebut, 

maka akan ada ancaman terhadap legitimasi perusahaan. Di dalam masyarakat yang 

dinamis, tidak ada sumber power institusional dan kebutuhan terhadap pelayanan yang 

 
22 Dowling, J and J. Pfeffer. Organizational legitimacy: social values and organization behavior. 

h. 137. 
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bersifat permanen. Oleh karena itu suatu institusi harus lolos uji legitimasi dan relevansi 

dengan cara menunjukkan bahwa masyarakat memang memerlukan jasa perusahaan dan 

kelompok tertentu yang memperoleh manfaat dari penghargaan (reward) yang 

diterimanya betul-betul mendapat persetujuan masyarakat. Menurut Deegan, dalam 

perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan 

aktivitasnya jika pihak manajemen menganggap bahwa hal tersebut adalah yang 

diharapkan oleh komunitas seperti yang diungkapkan berikut:  

“Legitimacy theory relies upon the notion of a social and on the maintained 

assumption that managers will adopt strategies, inclusive of disclosure 

strategies, that show society that the organization is attempting to comply with 

society’s expectations (as incorporated within the social contract)”. 

Moreover, “Community expectations are not considered static, but rather, 

change across time thereby requiring organizations to be responsive to the 

environment in which they operate. An organization could, accepting this 

view, lose its legitimacy even if it has not changed its activities from activities 

which were previously deemed acceptable (legitimate)” 23 

Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat 

kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari 

masyarakat.24 Dengan demikian, legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau 

sumber potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup.  

Ketika ada perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-

nilai masyarakat, legitimasi perusahaan akan berada pada posisi terancam.25 Perbedaan 

antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial masyarakat sering dinamakan 

“legitimacy gap” dan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan 

kegiatan usahanya. Teori legitimasi memberikan gambaran tentang adanya perbedaan 

 
23 Deegan, C. “The Legitimizing Effect of Social and Environmental Disclosures - A Theoretical 

Foundation”. Accounting, Auditing, and Accountability Journal 15, No. 3, (2002): h. 288 – 311. 
24 O’donovan, Gary. "Environmental disclosures in the annual report: Extending the 

applicability and predictive power of legitimacy theory." Accounting, Auditing & Accountability Journal 

15 No.3 (2002): h. 344-371 
25 Dowling, J and J. Pfeffer. Organizational legitimacy: social values and organization behavior. 

h.125 
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antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat, perbedaan 

tersebut dikenal sebagai Legitimacy gap.26 Legitimasi gap akan muncul apabila 

perusahaan tidak peka terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas 

perusahaan serta harapan masyarakat terhadap perusahaan dan hanya berorientasi pada 

menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya sehinga tidak memenuhi harapan mereka. 

Apabila operasi perusahaan (corporate activities) sesuai dengan pengharapan 

masyarakat (society’s expectations) maka akan terjadi kesesuaian termasuk kesesuaian 

pada nilai sosial dan norma dan sebaliknya. Seperti yang diuangkan oleh O’Donovan 

sebagai berikut:  

“A potential problem arises if one is to test which tactics are used to maintain 

legitimacy. A distinction needs to be made between corporations with different 

levels of legitimacy to maintain. If a corporation is accepted as a good 

corporate citizen, acts responsibly or even in a proactive manner in regard to 

social issues, the public will have certain expectations in relation to the 

organization’s social and environmental activities. The less “legitimacy” an 

existing organization has to begin with, the less it needs to maintain”. 27 

Selanjutnya Grahovar, menyebutkan beberapa hal yang dapat menyebabkan 

terjadinya legitimacy gap sebagai berikut;  

“The legitimacy gap may arise due to different reasons: company’s performance 

change while sociental expectations remain the same; sociental expectations 

change but company performance remains the samel both organization and 

sociental expectations change but in opposite directions. To reduce the legitimacy 

gap companies may adopt tactics and discloser approaches” (Grahovar 2011: 

6). 28  

Seperti yang telah diungkapkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akan 

timbul 3 (tiga) hal yang menyebabkan legitimacy gap terjadi yaitu; Pertama adalah ada 

 
26  Moloi, Tankiso, and Tshilidzi Marwala. The Legitimacy Theory and the Legitimacy Gap." 

Artificial Intelligence in Economics and Finance Theories. (Springer, Cham, 2020) h. 103-113. 
27 O’Donovan, G. “Environmental Disclosure in the Annual Report: Extending the Applicability 

and Predictive Power of Legitimacy Theory”. Accounting, Auditing and Accountability Journal 15, No. 
3 (2002): h. 344 - 371 

28 Grahovar, M. “The Use of Corporate Responsibility Reports – For Managing Legitimacy”. 

Goteborg School of Business, Economics and Law (2011): h. 6 
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perubahan dalam kinerja perusahaan, tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja 

perusahaan tidak berubah. Perusahaan yang sebelumnya melaksanakan tanggung jawab 

sosialnya secara rutin kemudian menghentikan pelaksanaan program tersebut dengan 

berbagai alasan. Kedua, adalah kinerja perusahaan tidak berubah namun harapan 

masyarakat terhadap kinerja perusahaan sudah berubah. Masyarakat mengharapkan 

perusahaan untuk memberikan kepedulian lebih dari sekadar sumbangan kemanusiaan 

seperti jaminan hidup dengan membuka kesempatan bagi masyarakat lokal untuk 

bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian ketiga adalah kinerja perusahaan dan harapan 

masyarakat berubah ke arah yang berbeda atau ke arah yang sama dalam waktu yang 

berbeda. Perusahaan menggunakan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja di 

perusahaan tersebut karena dianggap lebih murah dan saat itu angka pengangguran di 

lingkungan tersebut berkurang. Namun kemudian perusahaan melakukan pemutusan 

hubungan kerja dan yang terkena dampak adalah masyarakat lokal yang bekerja di 

perusahaan tersebut. Perusahaan mengganti tenaga kerja manusia menggunakan mesin 

karena dianggap lebih menguntungkan bagi perusahaan dan dapat mengurangi beban 

perusahaan. Masalah legitimasi muncul ketika perusahaan tidak memenuhi harapan 

mereka tersebut.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa legitimacy gap dapat dikurangi dengan 

meningkatkan kesesuaian pada operasi perusahaan dan pengharapan masyarakat salah 

satunya dengan cara meningkatkan social responsibility dan social disclosure. Adanya 

legitimasi gap sebagai akibat dari ketidak sesuaian antara aktivitas operasi perusahaan 

terhadap ekspektasi masyarakat memunculkan tekanan dari stakeholders. Legitimasi 

dari stakeholders sangat penting bagi perusahaan karena dengan adanya legitimasi gap 

memiliki potensi besar terjadinya protes dari stakeholders terhadap perusahaan yang 
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berdampak pada eksistensi perusahaan dan mengganggu stabilitas operasional dan 

berakhir pada profitabilitas. Pengungkapan I-CSR sangat bermanfaat bagi perusahaan 

untuk meminimalkan legitimasi gap melalui peningkatan kesesuaian antara operasional 

perusahaan dan pengharapan masyarakat.  

4. Signaling Theory 

Teori Sinyal pertama kali dikemukakan oleh Michael Spence dimana Spence 

sejak tahun 1973 menyatakan bahwa dengan memberikan sinyal pemilik informasi 

berusaha memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima 

informasi. Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan terdorong untuk memberikan 

informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Hal ini disebabkan karena terdapat 

asimetri informasi antara perusahaan dan pihak eksternal. Kemudian teori ini 

dikembangkan   oleh Bhattacharya pada tahun 1979 yang menjelaskan cara sebuah 

perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Teori signal 

merupakan suatu gerakan yang dilakukan manajemen perusahaan di dalam memberikan 

petunjuk kepada investor tentang prospek perusahaan itu sendiri.29 Perusahaan dengan 

prospek yang menghasilkan keuntungan akan menghindari penjualan saham, karena 

biasanya penjualan saham sering dikaitkan dengan perusahaan yang akan mengalami 

kebangkrutan dimana dapat menghilangkan kepercayaan dari investor. Signaling 

Theory (teori sinyal) juga membahas reaksi para investor atas sinyal yang diterima dari 

perusahaan berupa informasi.30 Sinyal yang biasanya diterima tersebut dapat berupa 

sinyal positif (good news) maupun sinyal negatif (bad news). 

 
29 Bhattacharya, Sudipto. "Imperfect information, dividend policy, and" the bird in the hand" 

fallacy." The Bell Journal of Economics 10 No. 1 (1979): h. 259-270 
30 Bae, Seong Mi, dkk. "A cross-country investigation of corporate governance and corporate 

sustainability disclosure: A signaling theory perspective." Sustainability 10 No.8 (2018): h. 2611. 
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Signaling Theory atau biasa disebut dengan teori sinyal adalah suatu isyarat yang 

membahas tentang petunjuk mengenai cara manajemen memandang prospek 

perusahaan guna memberikan sinyal bagi investor.31 Perusahaan seharusnya 

menyediakan sinyal yang dapat dipercaya dan dekat dengan kebenaran karena sinyal 

tersebut digunakan dalam pengambilan keputusan.32 Jika perusahaan tidak dapat 

menyajikan informasi yang memiliki nilai tambah bagi stakeholder, maka stakeholder 

akan menilai perusahaan sebagai perusahaan rata-rata yang tidak dapat memberikan 

pandangan yang bernilai tambah yang seharusnya dapat tercermin dari pengungkapan 

laporan tambahan dari perusahaan. Hal ini dapat menjadi motivasi bagi perusahaan 

untuk secara sukarela mengungkapkan informasi tidak hanya dari laporan tahunan tetapi 

ditunjang dengan laporan keberlanjutan yang mengakomodasi tidak hanya dari segi 

tanggung jawab finansial tetapi juga lingkungan dan sosial perusahaan. 

Informasi dari emisi saham adalah suatu sinyal bagi investor untuk melihat 

prospek perusahaan serta mampu melihat baik atau buruknya perusahaan tersebut. 

Sinyal merupakan suatu hal yang digunakan manajemen untuk memberikan informasi 

kepada investor dengan memperlihatkan apa yang diinginkan oleh pemegang saham 

telah terpenuhi. Teori sinyal berkaitan dengan tersedianya informasi yang diberikan oleh 

perusahaan. Informasi yang biasanya perusahaan gunakan untuk pihak eksternal adalah 

laporan keuangan. Dalam melakukan analisis suatu rasio perusahaan juga memerlukan 

data di dalam laporan keuangan. Dalam memudahkan pemahaman mengenai laporan 

keuangan perusahaan maka analisis dari rasio sangat diperlukan bagi pihak eksternal 

untuk membuat suatu keputusan. 

 
31 Brigham, Eugene F., and Joel F. Houston. “Fundamentals of financial management”. Cengage 

Learning, (2021). h.210 
32 Scott, William Robert, and Patricia C. O'Brien. Financial accounting theory. (Toronto: 

prentice hall, 2003); h. 216   
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5. Agency  Theory 

Teori keagenan (Agency  theory) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul 

ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk 

memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan 

keputusan kepada agent tersebut.33 Sedangkan Hendriksen dan Michael menyatakan 

agen menutup kontrak untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi prinsipal dan prinsipal 

menutup kontrak untuk memberi imbalan kepada agen.34 Analoginya seperti antara 

pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan. Perusahaan dipandang sebagai 

sekumpulan kontrak antara manajer perusahaan dan pemegang saham. Prinsipal atau 

pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan terhadap pihak manajemen. 

Manajer sebagai pihak yang diberi wewenang atas kegiatan perusahaan dan 

berkewajiban menyediakan laporan keuangan akan cenderung untuk melaporkan 

sesuatu yang memaksimalkan utilitasnya dan mengorbankan kepentingan pemegang 

saham. Sebagai pengelola perusahaan, manajer akan lebih banyak mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan dibandingkan pemilik (pemegang saham).  

Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada 

pemilik sebagai wujud dari tanggung atas pengelolaan perusahaan namun informasi 

yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan 

sebenarnya sehingga hal ini memacu terjadinya konflik keagenan. Dalam kondisi yang 

demikian ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi 

(information asimetri). 

 
33 Jensen, Michael C., and William H. Meckling. "Theory of the firm: Managerial behavior, 

agency costs and ownership structure." Journal of financial economics 3.4 (1976): 305-360. 
34 Hendriksen, Eldon S, and Breda M. F. Van. Accounting Theory. Homewood, IL: Irwin, 1992. 
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Lebih lanjut Anthony dan Govindarajan mengatakan bahwa, teori Agency  

mengasumsikan bahwa semua individu akan bertindak untuk kepentingan mereka 

sendiri. Seperti sifat dasar manusia yang selalu mementingkan diri sendiri dari pada 

orang lain, sehingga dapat mendorong untuk berperilaku dan bertindak untuk 

kepentingan sendiri.35 Teori keagenan menyatakan bahwa perusahaan merupakan 

hubungan kontrak yang legal antara pemegang saham (principal) dengan manajemen 

(agent). Dalam hubungan ini sering kali timbul konflik karena adanya perbedaan 

kepentingan. Dalam mengaitkan antara struktur kepemilikan dengan kinerja bank, 

terdapat satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari pencapaian sasaran organisasi bank 

serta kinerjanya, yaitu manajemen atau pengurus bank. Pencapaian tujuan dan kinerja 

bank tidak terlepas dari kinerja manajemen itu sendiri. 

Agency  relationship didefinisikan sebagai kontrak dimana satu atau lebih orang 

(disebut owners atau pemegang saham atau pemilik) menunjuk seorang lainnya (disebut 

agen atau pengurus/manajemen) untuk melakukan beberapa pekerjaan atas nama 

pemilik. Pekerjaan tersebut termasuk pendelegasian wewenang untuk mengambil 

keputusan. Dalam hal ini manajemen diharapkan oleh pemilik untuk mampu 

mengoptimalkan sumber daya yang ada di bank tersebut secara maksimal. Bila kedua 

pihak memaksimalkan perannya (utility maximizers), cukup beralasan apabila 

manajemen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan pemilik. Untuk membatasi 

atau mengurangi kemungkinan tersebut, pemilik dapat menetapkan insentif yang sesuai 

bagi manajemen, yaitu dengan mengeluarkan biaya monitoring dalam bentuk gaji. 

 

 
35 Anthony, R. N. dan V. Govindarajan. 2009. Sistem Pengendalian Manajemen. Jilid 1 

Jakarta: Salemba Empat. 
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B. Nilai Perusahaan 

Tujuan utama perusahaan menurut theory of the firm adalah memaksimalkan 

kekayaan atau nilai perusahaan (value of the firm). Perusahaan didirikan memiliki tujuan 

yang jelas yaitu untuk mencapai keuntungan maksimal, memakmurkan pemilik 

perusahaan atau para pemilik saham dan memaksimalkan nilai perusahaan yang 

tercermin pada harga sahamnya. Nilai perusahaan akan tumbuh secara berkelanjutan 

jika perusahaan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungannya. Oleh sebab 

itu penerapan corporate social responsibility yang tepat dan baik akan memberikan 

pandangan baik dari masyarakat maupun investor sehingga akan meningkatkan reputasi 

perusahaan tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Wibisono dalam Hadi (2014) bahwa 

tanggungjawab sosial perusahaan (social responsibility) bermanfaat untuk 

meningkatkan nilai perusahaan, menjaga image dan strategi perusahaan. 

Nilai perusahaan merupakan nilai pasar dari suatu ekuitas perusahaan ditambah 

nilai pasar hutang.36 Nilai perusahaan dapat pula diartikan persepsi investor terhadap 

tingkat keberhasilan perusahaan yang terkait erat dengan harga sahamnya.37 Harga 

saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan 

kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini tetapi juga prospek 

perusahaan di masa yang akan datang. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan 

para pemegang saham karena nilai perusahaan yang tinggi menunjukkan kemakmuran 

pemegang saham juga tinggi. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan 

 
36 Keown, A. J. “Foundations of finance: The logic and practice of financial management”. 

English reprint edition copyright by Pearson Education Asia Limited and Tsinghua University Press. 

(2004) 
37 Seru, Amit, and Amir Sufi. Corporate finance. (Published by University of Chicago Press 

2017); h. 617 
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direpresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan cerminan dari keputusan 

investasi pendanaan. 

Pengukuran nilai perusahaan menurut Weston dan Copeland (2008), rasio 

penilaian perusahaan terdiri dari tiga yaitu Price Earnings Ratio (PER), Price to Book 

Value (PBV) dan rasio Tobin’s Q.38  

a. Price Earning Ratio (PER) adalah perbandingan antara harga saham perusahaan 

dengan earning per share dalam saham. Rasio ini menggambarkan apresiasi pasar 

terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi risiko, 

semakin tinggi faktor diskonto, dan semakin rendah rasio PER.  

b. Price to Book Value (PBV), yaitu perbandingan antara harga saham dengan nilai 

buku per saham. Rasio ini menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai 

buku saham suatu perusahaan. Semakin tinggi PBV akan meningkatkan kepercayaan 

pasar terhadap prospek perusahaan dan mengindikasikan kemakmuran pemegang 

saham yang tinggi. PBV juga dapat berarti rasio yang menunjukkan bahwa harga 

saham yang diperdagangkan overvalued atau undervalued. 

c. Rasio Tobin’s Q. Rasio ini diperkenalkan pertama kalinya oleh James Tobin pada 

tahun 1969. James Tobin mempunyai hipotesis bahwa biaya aktiva seharusnya sama 

dengan nilai pasar yang kemudian akan tercipta keadaan yang seimbang 

(ekuilibrium).39 Rasio ini dinilai bisa memberikan informasi paling baik, karena 

memasukkan semua unsur hutang dan modal saham perusahaan, tidak hanya saham 

biasa saja dan tidak hanya ekuitas perusahaan yang dimasukkan namun seluruh aset 

perusahaan. Dengan memasukkan seluruh aset perusahaan berarti perusahaan tidak 

 
38 Weston, J.F dan Copeland. Dasar–Dasar Manajemen Keuangan Jilid II. (Jakarta: Erlangga, 

2008). 
39 Singh, Satwinder, dkk. "Corporate governance and Tobin's Q as a measure of organizational 

performance." British Journal of Management 29 No.1 (2018): h.171-190. 
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hanya terfokus pada satu tipe investor saja yaitu investor dalam bentuk saham namun 

juga untuk kreditur karena sumber pembiayaan operasional perusahaan bukan hanya 

dari ekuitas saja tetapi juga dari pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Jadi semakin 

besar nilai Tobin’s Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek 

pertumbuhan yang baik. Dalam rasio Tobin’s Q, nilai perusahaan didefinisikan 

sebagai nilai kombinasi antara aktiva berwujud dan aktiva tak berwujud. Nilai 

Tobin’s Q perusahaan yang rendah (antara 0 dan 1) mengindikasikan bahwa biaya 

ganti aktiva perusahaan lebih besar daripada nilai perusahaan tersebut. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pasar menilai kurang perusahaan tersebut. Sedangkan jika 

nilai Tobin’s Q suatu perusahaan tinggi (lebih dari 1), maka nilai perusahaan lebih 

besar daripada nilai aktiva perusahaan yang tercatat. Hal ini mengindikasikan bahwa 

terdapat beberapa aktiva perusahaan yang tidak terukur atau tercatat. 

C. Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) 

1. Corporate Social Responsibility. 

Diskusi yang paling pertama yang membahas tentang pentingnya peranan 

perusahaan terhadap tanggungjawab sosial terjadi pada tahun 1930-an di Amerika 

Serikat.40 Saat itulah tanggungjawab sosial perusahaan atau Corporate Social 

Responsibility lahir. Namun, pada tahun 1953 baru para pakar sepakat untuk menunjuk 

pada pemikiran Howard R, Brown dalam bukunya "Social Responsibility of the 

Businessman" sebagai kebangkitan CSR modern dan menyebutnya sebagai Bapak 

CSR.41  

 
40 Agudelo, Mauricio Andrés Latapí, Lára Jóhannsdóttir, and Brynhildur Davídsdóttir. "A 

literature review of the history and evolution of corporate social responsibility." International Journal of 

Corporate Social Responsibility 4 No.1 (2019): h.1-23. 
41 Carroll, Archie B. "Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct." 

Business & society 38 No.3 (1999): h.268-295. 
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Konsep tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) memiliki sejarah   panjang dan 

beragam. Hal ini dimungkinkan untuk melacak bukti perhatian   masyarakat bisnis bagi 

masyarakat selama berabad-abad.42 Tulisan formal   tentang Tanggungjawab Sosial, 

sebagian besar merupakan   produk dari abad ke-20, terutama 50 tahun terakhir. 

Selanjutnya, meskipun   ada kemungkinan untuk melihat jejak kaki pemikiran CSR di 

seluruh dunia terutama di negara maju, tetapi harus diakui bahwa pengertian yang 

berhubungan dengan CSR selalu mengalami perkembangan, baik dalam teori maupun 

praktik di negara-negara lain, pada waktu yang berbeda.  

Corporate Social Responsibility (CSR) menurut World Business Council on 

Sustainable Development (WBCSD) adalah suatu komitmen dari perusahaan untuk 

melaksanakan etika perilaku (behavioral ethics) dan berkontribusi terhadap 

perkembangan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable economic development) serta 

komitmen lainnya adalah meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, 

komunitas lokal, serta masyarakat luas.43 Harmonisasi antara perusahaan dengan 

masyarakat sekitarnya dapat tercapai apabila ada komitmen penuh dari manajemen 

puncak (top management) perusahaan terhadap penerapan CSR sebagai akuntabilitas 

perusahaan sebagai wujud implementasi Good Corporate governance dan salah satu 

implementasi Good Corporate governance adalah penerapan CSR.  

CSR merupakan komponen integral dari tata kelola perusahaan, terutama ketika 

terjadi konflik antara kebermanfaatan perusahaan terhadap sosial masyarakat dengan 

 
42 Haddiya, Intissar, Taha Janfi, and Mohamed Guedira. "Application of the Concepts of Social 

Responsibility, Sustainability, and Ethics to Healthcare Organizations." Risk Management and Healthcare 

Policy 13 (2020): h. 1029-1033 
43 Nelson, Jane, and David Grayson. World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD) Corporate Responsibility Coalitions. (London: Routledge, 2017): h.300 
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tujuan perusahaan memaksimalkan keuntungan.44 Keberadaan konflik tersebut 

menuntut perusahaan untuk menetapkan kebijakan dan program CSR untuk memastikan 

bahwa dewan direksi dan senior eksekutif melaksanakan ketetapan tersebut. Saat ini, 

pemimpin perusahaan menghadapi tantangan tanggung jawab sesuai dengan standar 

moral tertentu.  

CSR menjadi bagian tak terpisahkan dari bisnis dan banyak investor di seluruh 

dunia lebih memilih untuk berinvestasi di perusahaan yang bertanggung jawab secara 

sosial. CSR menuntut bahwa berbagai organisasi lokal, nasional, dan internasional 

menerapkan kompilasi standar untuk laporan non finansial. Ada sebuah langkah belum 

pernah terjadi sebelumnya terhadap pengungkapan keuangan dan informasi non 

finansial pada indikator kinerja utama dari kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan 

tujuan program CSR yaitu untuk mendorong kontribusi positif bahwa perusahaan 

multinasional dapat membuat kemajuan ekonomi, lingkungan dan sosial serta untuk 

meminimalkan kesulitan dari berbagai operasi dilakukan.45 Definisi ini berfokus pada 

dua aspek penting dari program CSR yaitu penciptaan nilai.46 Penciptaan nilai sosial 

melalui kegiatan perusahaan dan menghindari konflik antara tujuan perusahaan dan 

tujuan sosial (konsensus sosial). 

Dengan pengungkapan CSR, merupakan proses yang digunakan oleh 

perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan 

perusahaan dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan. 

 
44 Saeid Homayoun, dkk “Corporate Social Responsibility and Its Relevance to Accounting”. 

Journal of Sustainable Development 8, No. 9 (2015): h, 178-189 
45 Organization of Economic Co-operation and Development, Guidelines for multinational 

enterprises, (2003), Retrieved from http://www.oecd.org 
46 Homayoun, Saeid, Zabihollah Rezaee, and Zahra Ahmadi. "Corporate social responsibility 

and its relevance to accounting." Journal of Sustainable Development 8 No.9 (2015): 178-189. 
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Dalam era globalisasi kesadaran akan penerapan CSR menjadi penting seiring dengan 

semakin maraknya kepedulian masyarakat terhadap produk (barang) yang ramah 

lingkungan. Salah satu prinsip Good Corporate governance adalah masalah 

pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap 

peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang 

sehat.  

Menurut Hamman dan Acutt, dalam artikel “How Should Civil Society and The 

Government) Respond to Corporate Social Responsibility?”. 47 Ada dua motivasi utama 

yang mendasari kalangan bisnis melaksanakan Corporate Social Responsibility yaitu; 

Pertama, Akomodasi, yaitu aturan-aturan atau kebijakan bisnis yang bersifat kosmetik, 

superficial, dan parsial. Corporate Social Responsibility dilakukan untuk memberikan 

citra sebagai korporasi yang tanggap terhadap kepentingan sosial. Singkatnya, realisasi 

Corporate Social Responsibility yang bersifat akomodatif tidak melibatkan perubahan 

mendasar dalam kebijakan bisnis korporasi sesungguhnya. Kedua, legitimasi, yaitu 

motivasi yang bertujuan untuk mempengaruhi wacana. Pertanyaan-pertanyaan absah 

yang dapat diajukan terhadap perilaku korporasi, serta jawaban-jawaban apa yang 

mungkin diberikan dan terbuka untuk didiskusikan.  Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa motivasi ini berargumentasi pelaksanaan Corporate Social Responsibility 

mampu memenuhi fungsi utama yang memberikan keabsahan pada sistem kapitalis dan 

lebih khusus, kiprah para raksasa korporasi. 

 
47 Hamann, Ralph, and Nicola Acutt. "How should civil society (and the government) respond 

to'corporate social responsibility'? A critique of business motivations and the potential for partnerships." 

Development Southern Africa 20 No. 2 (2003): h.255-270. 



99 

 

Telaah Hamman dan Acutt sangat relevan dengan situasi implementasi 

Corporate Social Responsibility di Indonesia dewasa ini. 48 Khususnya dalam kondisi 

keragaman pengertian konsep dan penjabarannya dalam program-program Corporate 

Social Responsibility. Dari yang bersifat donasi hingga upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.  

Menurut Philip Kotler dan Nancy Lee, setidaknya ada 6 pilihan yang merupakan 

motif perusahaan melakukan Corporate Social Responsibility yaitu49;  

a. Causes Promotion memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk 

sponsor sekaligus promosi.  

b. Corporate Philanthropy memberikan sumbangan secara langsung (donasi), 

tanpa dikaitkan dengan promosi atau kepentingan korporasi lainnya.  

c. Causes Related Marketing memberikan kontribusi kepada masyarakat 

berdasarkan persoalan yang khusus menyangkut penggunaan penjualan 

produk dari perusahaan tersebut.  

d. Corporate Social Marketing memberikan dukungan pada pengembangan 

atas perubahan perilaku sosial melalui kampanye, seperti cara hidup sehat 

atau menciptakan lingkungan hidup yang nyaman  

e. Community Volunteering memberikan dukungan dalam bentuk 

pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan 

keterampilan  

 
48 Mukti Fajar, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi Penerapan Ketentuan 

CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional, dan BUMN di Indonesia”. (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010.) h. 188. 
49 Philip Kotler dan Nancy Lee. Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your 

Company Cause. (New Jersey: John Wiley and Sons, Inc. 2005.): h. 23-24 
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f. Socially Responsible Business Practices memberikan dukungan dalam 

pengembangan usaha atau kegiatan bisnis masyarakat.  

Berdasarkan ISO 26000, penerapan social responsibility hendaknya terintegrasi 

di seluruh aktivitas organisasi yang mencakup tujuh isu pokok, yaitu: lingkungan, 

keterlibatan dan pengembangan masyarakat, hak asasi manusia, praktik 

ketenagakerjaan, praktik operasi yang adil, konsumen, dan tata kelola organisasi.50 Hal 

terpenting ketujuh prinsip ini harus diterjemahkan di lapangan secara kreatif dan 

konstekstual. Kreatif berarti para pelaku usaha dituntut bisa menerjemahkan 

pelaksanaan sesuai dengan kapasitas organisasi. Sementara konstekstual berarti 

dibutuhkan kepiawaian manajemen organisasi dalam menetapkan program social 

responsibility yang relevan dan tepat sasaran.  

1. CSR: Awalnya Sebagai Sebuah Tindakan Voluntary  

Didasari bahwa prinsip going concern pada saat berdirinya suatu 

korporasi, maka banyak pihak berpendapat bahwa pelaksanaan Corporate 

Social Responsibility lebih cenderung kepada prinsip voluntary. Dari awal 

kelahirannya istilah Corporate Social Responsibility, secara fundamental 

didefinisikan untuk tindakan sukarela. Terminologi “social responsibility”, 

tidak bisa diartikan dalam “legal obligations”. CSR mencerminkan tindakan 

kultural korporasi yang akan mengarahkan korporasi untuk bertanggung 

jawab pada persoalan sosial.  

Corporate Social Responsibility dilakukan oleh korporasi secara 

voluntary berdasarkan nilai-nilai moral dan etika bisnis, yaitu mengenai 

aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela dalam menjalankan bisnis. Dalam 

 
50 Ujang Rusdianto. Cyber CSR: A Guide to CSR Communications on Cyber Media. 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014). h 14 



101 

 

praktiknya perusahaan bisa memiliki sikap yang didasarkan atas dua motif 

sekaligus dalam menjalankan Corporate Social Responsibility, yakni 

altruisme (mementingkan kepentingan orang lain) dan self-interest 

(mementingkan kepentingan diri sendiri). Sayangnya altruisme belum 

menjadi mainstream oleh sebagian besar perusahaan. Motif perusahaan 

menyumbang seringkali tidak sepenuhnya didasarkan atas tanggung jawab 

moral, melainkan dalam bentuk pemberian motif: charity (amal atau derma), 

image  building (promosi), tax-facility (fasilitas pajak), security prosperity 

(keamanan dan peningkatan kesejahteraan), atau bahkan money 

laundering.51  

2. CSR Menjadi Aktivitas Bisnis Yang Diwajibkan (Mandatory) 

Menurut Beth Stephens, mencari keuntungan bukanlah satu-satunya 

tujuan perusahaan, namun hanya sebagai bisnis utamanya. Selebihnya 

korporasi harus memperhatikan kepentingan sosial dan lingkungan sebagai 

bagian dari tujuan perusahaan.52 Perihal ini didasarkan pada dua alasan, 

yaitu: (1) dampak negatif dari operasional korporasi dan (2) hubungan antara 

korporasi dengan masyarakat semakin kompleks, sehingga diperlukan 

intervensi negara dalam mengatur aktivitas korporasi. 

Tugas negara dalam mengintervensi dilukiskan sebagai nightwacth 

state. Segala kegiatan ekonomi diatur oleh invisible hands yang akan 

menciptakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran secara 

kompetitif, sehingga konsumen akan mendapatkan produk berkualitas 

 
51 Ujang Rusdianto. Cyber CSR: A Guide to CSR Communications on Cyber Media. h. 3 
52 Stephens, Beth. "The amorality of profit: Transnational corporations and human rights." 

Berkeley J. Int'l L. 20 No. 1 (2002): h.45-90 
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dengan harga murah untuk tercipta kesejahteraan dalam masyarakat.53 

Seiring dengan perkembangan ekonomi kapitalis yang meminimalisir peran 

negara, korporasi menjadi institusi yang dominan. Menurut Niamh Garvey 

dan Peter Newell pengaruh dan hubungan antara korporasi dengan 

masyarakat menjadi semakin meningkat.54 Hal ini menjadikan korporasi 

sebagai sebuah institusi yang secara langsung bertanggung jawab secara 

sosial terhadap kehidupan dan masa depan masyarakat tersebut.55  

Indonesia secara tegas telah mewajibkan setiap investor untuk 

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan melalui UU. No 25 tahun 

2007 dan diwajibkan bagi Perusahaan Perseroan Terbatas untuk 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam UU No. 40 

tahun 2007. Selanjutnya peraturan terakhir yang mewajibkan Persero untuk 

melaksanakan tanggung jawab social dan lingkungan adalah Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung 

Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Tidak hanya di 

Indonesia, bahkan negara lain CSR juga diatur dalam peraturan perundang-

undangan.56 Inggris adalah negara yang telah mengatur CSR yang disebut 

the 2003 Corporate Social Responsibility Bill (CSR Bill) dan juga 

Companies Act 2006. Filipina juga secara tegas mengatur CSR dalam Senate 

and House of Representatives of The Philippines dengan sebutan Corporate 

Social Responsibility Act 2007.  

 
53 Stiglitz, Joseph E. Making Globalization Works. (New York: W.W. Norton & Co. Chicago, 

2006). 
54 Garvey, Niamh, and Peter Newell. "Corporate accountability to the poor? Assessing the 

effectiveness of community-based strategies." Development in practice 15 No. 3-4 (2005): h.389-404 
55 Mukti Fajar, Tanggung Jawab Sosial. h. 98. 
56 Mukti Fajar, Tanggung Jawab Sosial. h. 102-103. 
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Menurut Veronica Besmer, setidaknya ada dua alasan mengapa CSR 

harus diatur dalam hukum negara, yaitu: pertama, bahwa tidak adanya 

kekuatan memaksa dari hukum kebiasaan atau sukarela, tanpa di ratifikasi 

dalam peraturan lokal sebuah negara. Kedua, bahwa prinsip sukarela yang 

tidak mengikat, tidak akan memberikan efek apapun secara jelas dan 

terukur.57  

Keterlibatan negara dalam pengaturan CSR dapat dikaitkan dengan 

hak penguasaan negara seperti pada pasal 33 UUD 1945. Peran negara 

menjadi penting bagi kegiatan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang 

banyak. Konsep hak penguasaan negara dalam pasal 33 UUD 1945 

didasarkan pada (a) pertimbangan demokrasi ekonomi (b) untuk 

menghindari penumpukan produksi dan jatuh ke tangan orang yang berkuasa 

dan (c) untuk menghindari penindasan terhadap rakyat banyak oleh mereka 

yang secara ekonomi dan politik sangat kuat.  

Mukti Fajar berpendapat bahwa CSR seharusnya dilakukan oleh 

korporasi bersamaan dalam proses pencarian keuntungan (monoism).58 

Artinya pelaksanaan CSR adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dalam proses pencarian keuntungan. CSR harus ditunjukkan oleh korporasi 

dalam setiap keputusan bisnis dan strategi manajemen.59 Setiap keputusan 

bisnis, selain tidak melanggar hukum, harus pula berdasarkan etika bisnis 

untuk bertanggung jawab serta ikut menjaga dan memperbaiki kondisi 

sosial.  

 
57 Besmer, Veronica. "The legal character of private codes of conduct: more than just a pseudo-

formal gloss on corporate social responsibility." Hastings Bus. Low Journal 2 No.1 (2006): h. 279-306 
58 Robert Charles Clark. Corporate Law (New York, Aspen Law Publisher, 1986), h. 680 
59 Mukti Fajar, Tanggung Jawab Sosial . h. 113. 
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2. Corporate Social Responsibility dalam perspektif Islam. 

Konsep CSR yang berkembang di dunia Barat tidak sama dengan konsep I-CSR. 

Ini boleh dilihat dari dua sisi, pertama, dari Sisi apa yang menjadi landasan konsep CSR. 

Kedua, dari Sisi nilai dan budaya yang melatarbelakangi kelahiran konsep CSR 

tersebut.60 I-CSR dibangun atas landasan tasawwur (world view) dan epistemologi 

Islam. Hal ini berbeda dengan CSR yang dikembangkan di Barat yang hanya bertumpu 

pada logika akal saja (fakta empiris). Adapun nilai dan budaya yang menjadi latar 

belakang konsep CSR berlandaskan pada falsafah perusahaan Islam yang didasarkan 

pada Al-Qur'an dan as-Sunnah.61  Adapun di Barat didasarkan pada pandangan dan 

budaya Barat yang tidak dijiwai oleh nilai-nilai ajaran agama. Kalaupun ada, sedikit 

banyaknya dipengaruhi oleh ajaran agama mereka yang bukan datangnya dari Islam. 

Sehingga definisi I-CSR dalam perusahaan Islam sangat berbeda dengan definisi CSR 

dalam konsep Barat.   

Konsep I-CSR didasarkan pada hubungan tanggung jawab kepada Allah swt, 

kepada manusia, dan tanggung jawab kepada alam sekitar.  Allah swt yang telah 

memerintahkan manusia untuk taat kepada-Nya dan sebagai bentuk ketaatan kepada 

Allah swt adalah memastikan kelestarian hidup manusia dan alam sekitar. Sehingga 

kewujudan manusia di muka bumi ini mempunyai dua tugas utama, yaitu menjadi 

hamba yang patuh kepada Allah swt dan khalifah yang adil. Hubungan antara dua tugas 

utama ini adalah seiring dan tidak boleh diabaikan antara satu dengan lainnya.  Oleh 

karena itu, setiap individu berkewajiban menjadikan semua aktivitas hidupnya sebagai 

bentuk pengabdian yang sempurna kepada Allah swt, di Sisi lain manusia diamanatkan 

untuk mengatur alam ini, sehingga meningkatkan hubungan manusia dengan manusia 

 
60 Yusuf, Muhammad Yasir, “Islamic Corporate Social Responsibility…h. 1 
61 Yusuf, Muhammad Yasir, “Islamic Corporate Social Responsibility… h. 52 
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dan hubungan manusia dengan makhluk ciptaan Allah swt lainnya, seperti hewan, 

tumbuh-tumbuhan, dan alam sekitar. Tanggung jawab sosial dalam Islam bukanlah 

merupakan perkara asing. Tanggung jawab sosial sudah mulai ada dan dipraktikkan 

sejak 14 abad yang silam. Pembahasan mengenai tanggung jawab   sosial sangat sering 

disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an selalu menghubungkan antara kesuksesan 

berbisnis dan pertumbuhan ekonomi   yang dipengaruhi oleh moral para pengusaha 

dalam menjalankan bisnis, sesuai dengan firman Allah swt:    

وِيلًا  
ْ
حْسَنُ تأَ

َ
َٰلكَِ خَيٌْْ وَأ وْفُوا الكَْيلَْ إذَِا كِِتُْمْ وَزِنوُا باِلقِْسْطَاسِ المُْسْتقَِيمِِۚ ذَ

َ
    (٣٥)وَأ

Terjemahnya: 

Dan sempurnakanlah timbangan apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca 

yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. al-Isra, 

[17]: 35).62  

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, maksud dari sempurnakanlah timbangan dari 

ayat di atas adalah mewajibkan bagi para pedagang atau pengusaha agar di dalam 

melakukan transaksi bisnis tidak melakukan kecurangan dengan mengurangi 

timbangan.63 Jadi para pengusaha harus berlaku adil dalam melaksanakan kegiatan 

transaksi jual beli sehingga tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan.   

Perhatian Islam terhadap keuntungan bisnis tidak mengabaikan aspek-aspek 

moral dalam mencapai keuntungan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam 

terdapat hubungan yang sangat erat antara   ekonomi dan moral, kedua-duanya sesuatu 

yang tidak boleh dipisahkan. Perhatian aspek moral dalam bisnis juga ditegaskan 

 
62 Al-Quran Terjemah… h.285 
63 Abdullahi bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, “Lubaabut Tafsiir min 

Ibni Katsiir” terj. M. Abdul Ghoffar E.M dan Abdurrahim Mu’thi.  Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5 (Bogor: 

Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2003). h. 164 
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Rasulullah. Rasulullah saw telah bersabda dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Malik   

Ibn Anas, yaitu:   "Seorang buruh/pekerja (lelaki atau perempuan) berhak paling sedikit 

memperoleh makanan dan pakaian yang baik dengan ukuran yang layak dan tidak 

dibebani dengan pekerjaan yang di luar batas kemampuannya." (HR. Malik, 795: 980)    

Dari Hadis di atas dapat disimpulkan bahwa upah minimum mesti lah upah yang 

memungkinkan seorang buruh atau pekerja untuk memperoleh makanan dan pakaian 

yang baik dan layak dalam jumlah yang cukup untuk dirinya dan keluarganya tanpa 

harus bekerja dengan keras.  Ukuran ini dipandang oleh sahabat Nabi sebagai batas 

minimum untuk mempertahankan ukuran spiritual masyarakat Islam.64   Sementara itu. 

Ustman ibn Affan telah menyatakan:   

“Janganlah kamu bebani buruh perempuan di luar kemampuan dalam usahanya 

mencari penghidupan. karena bila kamu melakukan hal itu kepadanya. 

kemungkinan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan 

moral, dan jangan kamu bebani bawahan yang lelaki dengan tugas yang di luar 

Batas kemampuannya, karena bila kamu melakukan itu terhadapnya. mungkin 

ia akan melakukan pencurian” (Malik, 795: 981)   

 

 Adapun terhadap lingkungan alam sekitar, Allah SWI' berfirman yang sebagai 

berikut:65   

ُ لََ يُُبُِّ الفَْسَادَ   َۗ وَاللَّى رضِْ لِِفُْسِدَ فِيهَا وَيُهْلكَِ الَْْرْثَ وَالنىسْلَ
َ
َٰ سَعَََٰ فِِ الْْ     (٢٠٥)وَإِذاَ توََلَّى

Terjemahnya: 

Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan 

padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai 

kebinasaan. (QS Al-Baqarah, 2: 205) 

 
64 Yusuf, Sayyid Muhammad. Tafsir ekonomi Islam: konsep ekonomi Al-Quran. (Publisher: 

Perniagaan Jahabersa, 2008). 
65 Al-Quran Terjemah …h.35 
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 Dalam Al-Wasith fî Tafsir Al-Qur’an Al-Majid menyebutkan, bahwa yang 

dimaksud dengan al-fasâd (kerusakan) adalah kehancuran, menyia-nyiakan mata uang, 

merusak sesuatu dengan tanpa ada unsur kemashlahatan (kebaikan). Dari pandangan ini, 

kita bisa melihat ada perbedaan mencolok antara merusak (ifsâd) dan memanfaatkan 

(intifâ’).66 Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang ifsad dan intifa, Ma’mun 

Hammusy dalam Tafsir Al-Ma’mun ‘Ala Manhaj Al-Tanzil wa Al-Shahih Al-Masnun 

menjelaskan secara spesifik maksud dari ayat ini. Menurutnya, ayat ini pembicaraannya 

mencakup apapun kerusakan-kerusakan yang terjadi. Baik terhadap sesama manusia 

maupun kepada makhluk lainnya. 

 Kerusakan yang terkait dengan alam, dan hewan-hewan disebut secara spesifik 

pada ayat di atas. Kata al-harts diartikan oleh para ahli tafsir dengan tanaman-tanaman. 

Sementara, kata al-nasl adalah hewan-hewan. Namun, Al-Mujahid menyebutkan bahwa 

yang dimaksud dari kata al-nasl adalah setiap yang ada di bumi ini, baik hewan maupun 

manusia.  Ketika kita sebentar melihat keterangan yang disampaikam oleh Al-Kalabi 

dari Ibnu Abbas, kalimat lâ yuhibbu ditafsiri dengan Allah tidak ridho dan tidak rela 

apabila terjadi kerusakan dan kemaksiatan terjadi dibumi. Dengan ini, upaya 

pengrusakan alam, hewan, dan manusia adalah bentuk-bentuk kemaksiatan sosial dan 

oleh sebab itu Allah tidak merestui, meridhoi, bahkan tidak menyukai terjadinya 

kerusakan-kerusakan tersebut. 

 Ayat ini menggambarkan secara nyata bahwa umat Islam memberikan perhatian 

lebih untuk kelestarian alam sekitar. Segala usaha, baik bisnis atau bukan harus meniaga 

kelestarian alam sekitar selamanya.   Pada Sisi kebajikan sosial, Islam sangat 

menganjurkan derma kepada orang-orang yang memerlukan dan kurang mampu dalam 

 
66 Al Wahidin An Naisaburi. Abi Hasan Ali Ahmad, Al wasith fi tafsir al Qur'an al majid. (Bairut: 

Dal al Kutub al Ilmiah, 1994) 
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berusaha melalui sedekah dan pinjaman kebajikan (qard hasan).  Allah SWI' berfirman 

yang bermaksud:   

فَ  نَفْسِهِ  شُحى  يوُقَ  وَمَن  نفُسِكُمَْۗ 
َ
لِِْ خَيْْاا  نفقُِوا 

َ
وَأ طِيعُوا 

َ
وَأ وَاسْمَعُوا  اسْتَطَعْتُمْ  مَا   َ اللَّى هُمُ فاَتىقُوا  ولََٰئكَِ 

ُ
أ

    (١٦)المُْفْلحُِونَ  
Terjemahnya: 

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah 

serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa 

yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang 

beruntung. (QS. Al Taqabun, 64:16). 67 

Maksud ayat di atas berdasarkan tafsir Al-Quran Hidayatul insan tentang 

nafkakanlah nafkah yang baik untuk dirimu, maksudnya adalah baik infak yang wajib 

maupun yang sunat, tentu hal itu lebih baik di dunia dan akhirat, karena kebaikan 

terletak dalam mengikuti perintah Allah, menerima nasihatnya dan tunduk kepada 

syariat-Nya, sedangkan keburukan terletak pada selain itu. Namun di sana ada penyakit 

yang menghalangi kebanyakan manusia dari berinfak, yaitu sifat kikir yang manusia 

diciptakan di atasnya, maka dalam lanjutan ayat ini Allah Subhaanahu wa Ta'aala 

menerangkan, bahwa barang siapa yang dijaga dari kekirikan dirinya, mereka itulah 

orang-orang yang beruntung.68 Mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan 

dan selamat dari hal yang tidak mereka inginkan. Ayat ini pula menjelaskan tanggung 

jawab seorang Muslim untuk menolong sesamanya melalui sumbangan dan derma 

kebajikan serta segala sifat kikir sangat dibenci dalam Islam. 

Adapun pinjaman kebajikan (qard hasan) dijelaskan dalam Al-Qur'an yang 

bermaksud:  

ُ يَقْبضُِ وَيبَسُْطُ وَإِ ًۚ وَاللَّى ضْعَافاا كَثيَِْةا
َ
ا حَسَناا فَيُضَاعِفَهُ لََُ أ َ قَرضْا يِ يُقْرضُِ اللَّى ن ذاَ الَّى    (٢٤٥)لَِهِْ ترُجَْعُونَ  مى

 
67 Al-Quran Terjemah…h.557 
68 Marwan, Abu Yahya bin Musa. Tafsir Al-Quran Hidayatul Insan, tafsir Al-QuranAl-karim, 

www.tafsir.web.id, 06 Agustus 2021, jilid 4 
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Terjemahnya: 

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik 

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

pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah 

menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu 

dikembalikan. (QS. al-Baqarah, [2] :245). 69  

 

Penjelasan ayat di atas berdasarkan tafsir Al-Mukhtashar/markaz tafsir riyadh, 

menjelaskan bahwa jika mendapatkan rezeki maka nafkahkanlah hartamu di jalan Allah, 

maka Dia akan melipat gandakan apa yang telah kamu keluarkan. Berikanlah kepada 

yang membutuhkannya dan kamu harus yakin bahwa Allah lah yang menyempitkan 

serta meluaskan rezeki, pasti pemberianmu akan dilipat gandakan oleh Allah swt.70 

Perbuatan memberikan pinjaman kebajikan selain memberi efek sosial, juga boleh 

mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda baik kepada individu maupun 

perusahaan. Hal ini disebabkan tanggung jawab sosial dalam jangka panjang 

menciptakan citra yang positif bagi individu dan perusahaan serta terbentuknya jaringan 

bisnis baru yang boleh menambahkan keuntungan.   

Rasulullah saw bersabda dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Salman bin Amir 

yang bermaksud:  "Sedekah atas orang miskin itu adalah sedekah. Dan sedekah atas 

kaum kerabat mempunyai dua keuntungan, yaitu sedekah yang berpahala dan 

menghubungkan tali persaudaraan." (HR. Tirmizi, Hadis No. 653)   

Berdasarkan beberapa kenyataan di atas menunjukkan bahwa konsep tanggung 

jawab sosial dan konsep keadilan telah lama ada dalam Islam, seiring dengan kehadiran 

Islam yang dibawa oleh Rasulullah.  Rasulullah melaksanakan tanggung jawab sosial 

dan menciptakan keadilan berdasarkan petunjuk Al-Qur'an. Di samping itu, perbuatan 

 
69 Al-Quran Terjemah…h.39 
70 Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin 

Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) Referensi: https://tafsirweb.com/979-quran-surat-al-

baqarah-ayat-245.html  
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Rasulullah dalam penerapan konsep tanggung jawab sosial dan keadilan dalam 

masyarakat, menjadi sumber rujukan bagi generasi setelah wafatnya Rasulullah saw, ia 

berfungsi sebagai as-Sunnah Rasulullah. Kedua-dua konsep Al-Qur'an dan as-Sunnah 

berjalan dengan harmoni dan menciptakan keadilan yang seutuhnya.   

Prinsip-prinsip tanggung jawab sosial yang telah digariskan dalam Al-Qur'an 

dan as-Sunnah harus dijadikan pedoman bagi kehidupan kaum Muslimin dalam 

berbagai kegiatan termasuk dalam bisnis Islam. Kajian mengenai tanggung jawab sosial 

perusahaan (CSR) dalam Islam telah dijelaskan oleh beberapa peneliti, seperti Ekawati, 

Jawed Akhtar Mohammed, Asyraf Wajdi Dusuki.  Kajian-kajian yang telah dijalankan 

di samping untuk menyusun konsep CSR dalam Islam juga melihat nilai-nilai 

persamaan CSR dalam Islam dengan konsep CSR yang berkembang di Barat.   

Kajian yang dijalankan Ekawati adalah untuk merangkai hubungan konsep 

zakat, CSR, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian tersebut menggambarkan 

bentuk kerja pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan oleh perusahaan Indonesia 

dengan menggunakan gagasan pelaksanaan zakat dan CSR. Zakat ataupun CSR 

keduanya memiliki tujuan akhir yang sama yaitu usaha untuk menciptakan 

kesejahteraan sosial dalam masyarakat.71 Kajian ini hanya melihat zakat sebagai satu 

instrumen bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR. Kajian ini sangat terbatas dalam 

merangkai konsep Islam yang cukup luas dalam menciptakan keadilan dan 

kesejahteraan sosial bagi masyarakat.   

Kajian lebih spesifik mengenai konsep CSR dalam Islam telah dilakukan oleh 

Jawed Akhtar Mohammed. Kajian tersebut dilakukan untuk mendalami falsafah Islam 

terhadap CSR. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab sosial dalam 

 
71 Ekawati, Rully. "Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam. Tesis Master. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta, (2004). 
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Islam dibangun atas empat dasar, yaitu tauhid, keadilan. bebas berkehendak, dan 

bertanggung jawab. 72 Kajian yang dilakukan oleh Jawed Akhtar Mohammed adalah 

kajian awal yang meletakkan dasar paradigma I-CSR.   

Kajian yang hampir sama juga dilakukan oleh Asyraf Wajdi Dusuki, Beliau 

mendesain konsep dasar CSR adalah konsep khalifah dan paradigma takwa. Konsep 

khalifah bermakna bahwa perusahaan sebagai institusi bisnis bertugas sebagai 

pemegang kuasa Allah swt untuk menjalankan bisnis sesuai dengan perintah Allah swt. 

73 Di samping perusahaan berusaha meraih keuntungan untuk pemegang saham tetapi 

juga menjaga dan mengembangkan sumber daya ekonomi masyarakat, menaungi isu-

isu kerja sama yang baik, keselamatan kerja, sumbangan kebajikan, bermanfaat secara 

sosial, dan menjauhi aktivitas berbahaya.  Hal ini dilakukan untuk mencari keridaan dari 

Allah swt. 

3. Pengungkapan (Disclosure) 

Kata disclosure memiliki arti proses mengungkapkan informasi kepada pihak 

lain.74 Bila dikaitkan dengan pengungkapan informasi, disclosure mengandung 

pengertian bahwa pengungkapan informasi tersebut harus memberikan penjelasan yang 

cukup dan bisa mewakili keadaan yang sebenarnya dalam perusahaan. Dengan 

demikian, informasi harus lengkap, jelas, akurat, dan dapat dipercaya dengan 

mencitrakan kondisi yang sedang dialami perusahaan, baik informasi keuangan maupun 

non keuangan, sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan.  

 
72 Mohammed, Jawed Akhtar. “Corporate Social Responsibility in Islam”. Disertasi. New 

Zealand: Auckland University of Technology, (2007). 
73 Dusuki, Asyraf Wajdi. "What does Islam say about corporate social responsibility." Review 

of Islamic economics 12 No.1 (2008): h.5-28. 
74Derlaga, Valerian J., and John H. Berg, eds. “Self-disclosure: Theory, research, and therapy”. 

(Springer Science & Business Media, 1987): h. 246 
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Berdasarkan Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) pengertian 

disclosure atau pengungkapan adalah informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan mengenai keadaan perusahaan.75 Suatu 

pengungkapan harus memuat semua informasi termasuk informasi kuantitatif (seperti 

komponen persediaan dalam nilai mata uang), dan komponen kualitatif (seperti tuntutan 

hukum), bahkan setiap kejadian yang terjadi dengan tiba-tiba yang dapat mempengaruhi 

posisi keuangan harus diungkapkan secara khusus untuk membantu para pengguna 

laporan tahunan. 

Pengungkapan (disclosure) dalam laporan tahunan didefinisikan sebagai 

penyediaan sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal 

pasar modal efisien.76 Hendriksen dan Van Breda berpendapat bahwa pengungkapan 

dalam laporan keuangan mengandung arti penting untuk menyajikan informasi yang 

berguna membantu beroperasinya pasar modal secara efisien.77 Hal ini dapat diartikan 

bahwa pengungkapan juga mencakup upaya mengomunikasikan informasi perusahaan 

yang material baik kuantitatif maupun kualitatif yang bersifat retrospektif maupun 

prospektif kepada investor dan stakeholder lainnya. Pengungkapan (disclosure) juga 

merupakan pengungkapan informasi yang diberikan sebagai lampiran pada laporan 

keuangan sebagai catatan kaki atau tambahan.78 Informasi ini menyediakan penjelasan 

yang lebih lengkap mengenai posisi keuangan, hasil operasi, dan kebijakan perusahaan. 

 
75 Ruppel, Warren. “Wiley GAAP for governments 98: interpretation and application of 

Generally accepted accounting principles for state and local governments 1998. Diss. Univerza v 

Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, (1998). 
76 Roychowdhury, Sugata, Nemit Shroff, and Rodrigo S. Verdi. "The effects of financial 

reporting and disclosure on corporate investment: A review." Journal of Accounting and Economics 68. 

No. 2 (2019): h. 101246. 
77 E.S. Hendriksen, dan M. F. Van Breda. Accounting Theory, 5th Edition (Singapore: Irwin-

McGraw-Hill 2001). h. 833. 
78 Shim, Jae K, dkk. Dictionary of accounting terms. (Hauppauge: Barron’s Educational series, 

Inc, 2013). 
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Informasi penjelasan mengenai kesehatan keuangan dapat juga diberikan dalam laporan 

pemeriksaan. Semua materi harus disingkapkan termasuk informasi kuantitatif maupun 

kualitatif yang sangat membantu pengguna laporan.  

Terdapat tiga konsep dalam pengungkapan menurut Thomas, yaitu:79  

a. Pengungkapan yang cukup (adequate disclosure), merupakan pengungkapan 

minimal yang harus dilakukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan.  

b. Pengungkapan wajar (fair disclosure), dilakukan agar dapat memberikan perlakukan 

sama yang bersifat umum bagi semua pengguna laporan keuangan.  

c. Pengungkapan lengkap (full disclosure), mensyaratkan perlunya penyajian semua 

informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan.  

Sedangkan menurut Scott jenis pengungkapan yang dipublikasikan perusahaan 

terdapat dua yaitu;80 

a. Mandatory disclosure (pengungkapan wajib) adalah pengungkapan yang 

diharuskan dalam laporan tahunan menurut peraturan Bapepam. 

b. voluntary disclosure (pengungkapan sukarela) adalah pengungkapan yang tidak 

diwajibkan oleh Bapepam, dengan kata lain pengungkapan yang melebihi dari yang 

diwajibkan. 

Pengungkapan wajib dipandang sebagai pengungkapan yang harus dipenuhi 

oleh perusahaan sehingga perusahaan di asumsikan mematuhi pengungkapan minimal 

yang diharuskan tersebut, karena jika pengungkapan minimal yang wajib tersebut tidak 

 
79 Thomas G. Evans.  Accounting Theory: Contemporary Accounting Issue. (USA: South 

Western Pub, 2003), h. 81. 
80 Scott, William Robert, and Patricia C. O'Brien. Financial accounting theory. Vol. 3. (Toronto: 

prentice hall, 2003).  h. 15. 
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terpenuhi maka perusahaan akan dituntut untuk memenuhi kekurangannya, sehingga 

dapat di asumsikan bahwa perusahaan mentaati pengungkapan wajib.81  

Lebih lanjut pengungkapan sukarela adalah jenis penyampaian informasi 

keuangan perusahaan pada publik yang diungkapkan secara sukarela di dalam laporan 

keuangan, tanpa ada kewajiban yang mengaturnya. Pengungkapan sukarela yang 

dilakukan perusahaan tersebut berperan melengkapi informasi yang bersifat wajib. 

Semakin luas cakupan oleh perusahaan, maka semakin baik pula pemahaman pasar atas 

perusahaan, sehingga menurunkan ketidakpastian akibat asimetri informasi.82 

Pengungkapan sukarela tidak memiliki tuntutan untuk wajib diungkapkan namun 

dengan adanya pengungkapan sukarela diharapkan akan dapat memenuhi ketersediaan 

informasi yang dibutuhkan bagi para stakeholder. Hal ini sesuai Financial Accounting 

Standards Board (FASB) dimana pengungkapan sukarela sebagai informasi yang 

dipublikasikan secara sukarela oleh perusahaan publik.83 Namun tidak termasuk 

informasi dasar yang diwajibkan untuk publikasi, baik oleh prinsip akuntansi yang 

berterima umum maupun lembaga regulasi. 

Meskipun telah diketahui manfaat dan arti penting mengungkap informasi 

sukarela, perlu dijelaskan kenapa kadang suatu perusahaan tidak bersedia 

mengungkapkannya. Perusahaan tidak bersedia mengungkap informasi sukarela karena 

sejumlah alasan. Merujuk pada pendapat Verrechia, mengungkap informasi memiliki 

konsekuensi biaya.84 Biaya yang dimaksud tidak hanya terkait dengan biaya 

 
81 Venturelli, Andrea, dkk. "The state of art of corporate social disclosure before the introduction of 

non-financial reporting directive: A cross country analysis." Social responsibility journal 15 No. 4 (2019): h. 
409-423 

82 Scott, William Robert, and Patricia C. O'Brien. Financial accounting theory, h. 17. 
83 FASB, I. B. R., Insights into Enhancing Voluntary Disclosure. Financial Accounting 

Standards Board Steering Committee Report, Business Reporting Research Project, 2001, h. 5 
84 Verrecchia, Robert E. "Discretionary disclosure." Journal of accounting and economics 5 

(1983): h. 179-194. 
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mempersiapkan dan mempublikasikan nya, namun juga terkait risiko dimanfaatkannya 

informasi tersebut oleh perusahaan pesaing. 85 Oleh karenanya tingkat pengungkapan 

sukarela mempertimbangkan pula sensitivitas informasi yang dipublikasikan 

perusahaan agar tidak memunculkan masalah eksternal.  

Pengungkapan sukarela adalah sebagai sarana yang efektif dalam berkomunikasi 

dengan pihak-pihak yang berkepentingan.86 Pengungkapan sukarela mampu 

memberikan gambaran tentang prospek perusahaan, menyempurnakan struktur 

governance dan memperluas perlindungan terhadap investor. Pendapat Tian dan Chen 

mengonfirmasi pendapat Botosan yang menyatakan bahwa pengungkapan sukarela 

berperan mengurangi kesenjangan informasi (asymmetric information ) antara 

perusahaan dengan investor dan pihak lain di luar perusahaan.87 Pendapat Botosan dan 

Tian dan Chen tersebut menunjukkan peran penting pengungkapan sukarela. 

Penggunaan pengungkapan sukarela didasarkan pada sejumlah alasan sebagai 

berikut: 

1. Terdapat gap antara informasi yang disediakan perusahaan dengan informasi yang 

dibutuhkan investor.88  

2. Hasil interview terhadap 401 chief financial officer (CFO) di Amerika Serikat 

menyimpulkan bahwa informasi yang bersifat mandatory memiliki kelemahan 

dalam kualitas timeliness, sebab informasi tersebut paling cepat diterbitkan dalam 

 
85 Bushman, Robert, and Wayne R. Landsman. "The pros and cons of regulating corporate 

reporting: A critical review of the arguments." Accounting and Business Research 40 No.3 (2010): h.259-

273. 
86 Tian, Yu, and Jingliang Chen. "Concept of voluntary information disclosure and a review of 

relevant studies." International Journal of Economics and Finance 1 No. 2 (2009): h.55-59. 
87 Botosan, Christine A., and Marlene A. Plumlee. "A re‐examination of disclosure level and the 

expected cost of equity capital." Journal of accounting research 40 No.1 (2002): h.21-40. 
88 Smith, Malcolm, and Richard Taffler. "The incremental effect of narrative accounting 

information in corporate annual reports." Journal of Business Finance & Accounting 22 No. 8 (1995): 

h.1195-1210. 
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jangka waktu satu quarter, sementara investor membutuhkan informasi yang lebih 

cepat.89 

3. Laporan keuangan (laporan keuangan tahunan perusahaan) memiliki kelemahan 

dalam konten (isi) terutama tentang informasi apa yang diungkap.90 

4. Rekomendasi guideline untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaporan 

keuangan perusahaan dengan cara memperluas pengungkapan meliputi:  

a. Financial and non-financial data,  

b. The management’s analysis of financial and non-financial data,  

c. Forward-looking information ,  

d. Information  on managers and stakeholders,  

e. Company background, and f. intangible asset (FASB, 2001).91 

Pengungkapan sukarela menjadi fokus dalam penelitian ini karena perusahaan 

mempublikasikan pengungkapan sukarela tanpa kewajiban apapun yang mengaturnya. 

Pengungkapan sukarela merupakan salah satu cara bagi manajer untuk memperbaiki 

kredibilitas pelaporan keuangannya.92 Penelitian mengenai pengungkapan sukarela 

masih memberikan hasil yang beragam khususnya terkait dengan faktor-faktor tertentu 

yang mempengaruhinya karena itu penelitian mengenai pengungkapan sukarela masih 

penting untuk diteliti.  

Selain itu, penelitian mengenai pengungkapan sukarela penting karena pilihan 

pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan ditujukan untuk 

mengendalikan konflik kepentingan antara pemegang saham, kreditor, dan 

 
89 Graham, John R., Campbell R. Harvey, and Shiva Rajgopal. "The economic implications of 

corporate financial reporting." Journal of accounting and economics 40 No.1-3 (2005): h.3-73. 
90 Beretta, Sergio, and Saverio Bozzolan. "A framework for the analysis of firm risk 

communication." The International Journal of Accounting 39 No.3 (2004): h.265-288. 
91 FASB, I. B. R., Insights into Enhancing Voluntary Disclosure. h. 6. 
92 Healy, Paul M., and Krishna G. Palepu. "The effect of firms' financial disclosure strategies on 

stock prices." Accounting horizons 7 No.1 (1993): h.1-11 
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manajemen.93 Oleh sebab itu maka keputusan untuk mengungkap suatu informasi benar-

benar ditentukan oleh insentif perusahaan, apalagi informasi-informasi berkaitan 

dengan Islamic social reporting. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi 

yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela 

khususnya terkait Islamic Corporate Social Responsibility dari pendekatan stakeholder 

theory dan legitimacy theory.  

Atas dasar alasan di atas maka penelitian ini menggunakan Islamic Corporate 

Social Responsibility sebagai pengungkapan sukarela sebagai variabel penelitian. 

Dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat mengungkap penggunaan informasi 

sukarela utamanya yang berbasis syariah dalam mengambil keputusan investasi bagi 

investor. Penelitian ini berfokus pada item pengungkapan sukarela khususnya di bidang 

Islamic social dengan merujuk pada sejumlah penelitian terdahulu dan menyesuaikan 

dengan aturan di Indonesia.  

4. Tema Pengungkapan I-CSR 

Perusahaan dituntut untuk memberikan informasi mengenai aktivitas   sosialnya.   

Tanggung jawab sosial merupakan bentuk pengungkapan informasi sosial dan 

lingkungan hidup yang disebabkan kegiatan perusahaan yang dilaporkan secara sukarela 

oleh perusahaan. Sejauh ini perhatian perusahaan hanya terbatas kepada stockholders 

dan bondholders, yang secara   langsung memberikan kontribusi nya bagi perusahaan, 

sedangkan pihak lain sering diabaikan.94 Salah satu media yang dapat digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana perusahaan telah melaporkan tanggung jawab sosialnya adalah 

 
93 Chow, Chee W., and Adrian Wong-Boren. "Voluntary financial disclosure by Mexican 

corporations." Accounting review 12 No. 3 (1987): h.533-541. 
94 Irmadariyani, Ririn. “Pengungkapan Akuntansi pertanggungjawaban Sosial (Corporate 

Social Responsibility Disclosure) sebagai Pengungkapan Sukarela Kebutuhan Informasi Stakeholder 

pada Official Website Perusahaan”. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen 9 No. 1 (2015): h. 35-55 
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Index Social Reporting. Indeks Islamic Social Reporting (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 ICSR adalah perluasan dari social 

reporting yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan 

dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Selain itu, 

ICSR juga menekankan pada keadilan sosial terkait pelaporan mengenai lingkungan, 

hak minoritas, dan karyawan.95 Haniffa membuat lima tema pengungkapan Indeks 

ICSR, yaitu tema pendanaan dan investasi, tema produk dan jasa, tema karyawan, tema 

masyarakat, dan tema lingkungan hidup.96 Kemudian dikembangkan oleh Othman 

dkk.,97 dengan menambahkan satu tema pengungkapan yaitu tema tata kelola 

perusahaan. 

a. Pendanaan dan Investasi (Finance & Investment) 

Informasi yang akan diungkapkan adalah mengenai ada atau tidak ada 

sumber pembiayaan dan investasi yang bebas bunga (riba) dan spekulatif (gharar) 

karena hal ini sangat dilarang (haram) dalam Islam seperti yang disebutkan dalam 

Alquran. Berikut firman Allah terkait pelarangan riba:  

ؤۡمِنيَِن    اْ إنِ كُنتُم مُّ َ وَذرَُواْ مَا بقََِِ منَِ ٱلرِبَِوَٰٓ يِنَ ءَامَنُواْ ٱتىقُواْ ٱللَّى هَا ٱلَّى يُّ
َ
َٰٓأ ذَنوُاْ   ٢٧٨يَ

ۡ
ىمۡ تَفۡعَلُواْ فَأ فإَنِ ل

َٰلكُِمۡ لََ تَظۡلمُِونَ وَلََ تُظۡلَمُونَ   مۡوَ
َ
ِ وَرسَُولَِِۖۦ وَإِن تبُۡتُمۡ فلََكُمۡ رُءُوسُ أ  ٢٧٩بَِِرۡبٖ مِنَِ ٱللَّى

 Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan 

sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 279. 

 
95 Haniffa, Ros. “Social reporting disclosure: An Islamic perspective." Indonesian Management 

& Accounting Research 1 No. 2 (2002): h.128-146. 
96 Haniffa, Ros “Social Reporting Disclosure” h. 137 
97 Othman, Rohana, Azlan Md Thani, and Erlane K. Ghani. "Determinants of Islamic social reporting 

among top Shariah-approved companies in Bursa Malaysia." Research Journal of International Studies 12 No. 

12 (2009): h.4-20. 
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Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka 

ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu 

bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak 

menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (QS: Al Baqarah, 2:278-279).98 

Tafsir Ibnu Katsir dari ayat ini menyatakan bahwa Allah Swt., 

memerintahkan hamba-hamba-Nya sekaligus melarang mereka mengerjakan hal-

hal yang dapat mendekatkan kepada kemurkaan-Nya serta menjauhkan dari 

kemurkaan-Nya dan menjauhkan dari keridhaan-Nya. Beriman kepada syariat 

Allah Swt., yang telah ditetapkan kepada kalian, berupa penghalalan jual beli, 

pengharaman riba dan lain sebagainya.99 Ayat ini merupakan peringatan keras dan 

ancaman yang sangat tegas bagi orang yang masih tetap mempraktekkan riba 

setelah adanya peringatan tersebut. 

b. Produk dan Jasa (Products and Services) 

Konsep ini merupakan tanggung jawab perusahaan untuk 

mengungkapkan semua produk atau jasa yang jatuh ke dalam kategori haram 

(dilarang) seperti minuman keras, babi, transaksi senjata, perjudian dan hiburan. 

Muslim benar-benar peduli dengan status halal dari produk/jasa.100 Ini didukung 

oleh hadis berikut: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah melarang penjualan 

anggur, bangkai, babi dan berhala (HR. Bukhari). 

c. Karyawan (Employees) 

Masyarakat Islam perlu tahu jika perusahaan dikelola secara adil terkait 

karyawan seperti informasi mengenai upah, sifat pekerjaan, jam kerja per hari, 

cuti tahunan, kesehatan dan kesejahteraan, kebijakan mengenai hal-hal 

 
98 Al-Quran Terjemah… h.47 
99 Abdullahi bin Muhammad. Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 h. 556 
100 Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburiy, Shahih Muslim (Beirut: Dar 

al-Kitab al-Imaniyah,1995) juz 5 h. 35.  
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keagamaan seperti waktu shalat dan tempat, pendidikan dan pelatihan dukungan 

kepada karyawan, kesempatan yang sama dan lingkungan kerja.101 Pengusaha 

diharapkan untuk bermurah hati kepada karyawan mereka, hal ini berdalil dengan 

hadis dari Abdullah bin Umar RA bahwasanya Rasulullah bersabda, "Berikan 

kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering" (HR Ibnu 

Majah).102 Hadis sahih ini berupa perintah yang wajib ditunaikan para majikan. 

Haram hukumnya menangguhkan gaji pekerja tanpa alasan yang syar'i.  

d. Masyarakat (Community Involvement) 

Kebutuhan umat atau masyarakat luas dapat dicapai melalui saddaqa 

(amal), wakaf (trust)103 dan qard hassan (pinjaman tanpa profit). Perusahaan-

perusahaan harus mengungkapkan perannya dalam meningkatkan pembangunan 

ekonomi dan mengatasi masalah sosial (misalnya; perumahan, buta huruf, 

beasiswa dan lain sebagainya) dari masyarakat di mana mereka beroperasi.104 

Seperti yang tercantum dalam Al-Quran:  

لىكُ  خَيْۡٞ  فَهُوَ  ٱلفُۡقَرَاءَٓ  وَتُؤۡتُوهَا  تُُفُۡوهَا  وَإِن   ۖ هَِ ا  فَنعِِمى َٰتِ  دَقَ ٱلصى تُبۡدُواْ  وَيُكَفِِرُ  إنِ  مًۡۚ 
ُ بمَِا تَعۡمَلُونَ خَبيِْٞ  عَنكُم مِنِ سَِِ   ٢٧١ٔ ٔاَتكُِمَۡۗ وَٱللَّى

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. (Q.S Al Baqarah, 2:271)105 

 
101 Rohana Othman and A. M. Thani, Islamic Social Reporting … h. 138. 
102 Abu   Abdullah, Muhammad   bin   Yazid. “Sunan   Ibnu   Majah”.  (Istanbul: Dar Sahnun, 1992), 

h. 722. 
103 Haniffa, Ros “Social Reporting Disclosure” …h. 140. 
104 Maali, Bassam, Peter Casson, and Christopher Napier. "Social reporting by Islamic banks." 

Abacus 42 No. 2 (2006): h.266-289. 
105 Al-Quran Terjemah… h.46 
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Penafsiran Ibnu Katsir mengenai ayat di atas menyatakan bahwa di dalam 

ayat tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa memberi sedekah secara 

sembunyi-sembunyi itu lebih baik jauh dari sikap Riya’.106 Namun, menampakkan 

sedekah bisa saja dilakukan jika akan mendatangkan kemaslahatan dan mejadi 

contoh bagi orang lain, sehingga hal itu menjadi afdal. 

e. Lingkungan Hidup (Environment) 

Perusahaan tidak seharusnya terlibat dalam setiap jenis kegiatan yang 

mungkin menghancurkan atau merusak lingkungan. Dengan demikian, informasi 

yang terkait dengan penggunaan sumber daya dan program yang dilakukan untuk 

melindungi lingkungan harus diungkapkan. Al-Quran mengutuk eksploitasi 

lingkungan, seperti yang termaktub dalam firman Allah berikut ini;  

ِ يدِۡي ٱلنىاسِ لِِذُِيقَهُم بَعۡضَ ٱلَّى
َ
ِ وَٱلَۡۡحۡرِ بمَِا كَسَبَتۡ أ ي عَمِلُواْ لَعَلىهُمۡ  ظَهَرَ ٱلفَۡسَادُ فِِ ٱلبَِۡ

 ٤١يرَجِۡعُونَ  
Terjemahnya: 

Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). 

(QS: AR Rum. 30:41)107 

Dalam tafsir Ibnu Katsir, Abul ’Aliyah berkata “Barang siapa yang 

berlaku maksiat kepada Allah di muka bumi, berarti dia telah berbuat kerusakan 

di dalamnya. Karena kebaikan bumi dan langit adalah dengan ketaatan”. Oleh 

karena itu jika hudud ditegakkan, niscaya manusia dan mayoritas mereka akan 

menahan diri dari melakukan hal-hal yang diharamkan. Dan jika maksiat-maksiat 

 
106 Abdullahi bin Muhammad. Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 h. 539 
107 Al-Quran Terjemah…h.408 
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ditinggalkan, maka hal tersebut menjadi sebab tercapainya berbagai berkah dari 

langit dan bumi. 108 

D. Corporate governance 

Tujuan perusahaan dalam penerapan Good Corporate governance adalah 

untuk membangun nilai perusahaan dan memenuhi tanggungjawab kepada pemegang 

saham, masyarakat dan kesejahteraan karyawan.109 Untuk memenuhi tujuan tersebut 

perusahaan dapat melaksanakan CSR sehingga tercipta hubungan positif dengan 

Corporate Financial Performance. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa GCG, 

CSR dan nilai perusahaan saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan. Karena 

pentingnya topik corporate governance ini, maka penelitian tentang corporate 

governance telah banyak dilakukan di berbagai negara seperti Eropa, Amerika, Asia, 

Afrika, dan Australia termasuk Indonesia  

Perspektif hubungan keagenan dalam Agency theory merupakan dasar yang 

digunakan untuk memahami corporate governance. Hubungan keagenan adalah sebuah 

kontrak antara manajer (agent) dengan investor (principal). Konflik kepentingan antara 

pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan 

kepentingan principal, sehingga menimbulkan biaya keagenan (Agency cost).110 

Sehingga Implementasi prinsip-prinsip Good Corporate governance dalam lingkup 

pasar modal di Indonesia dapat dijabarkan melalui upaya-upaya Bapepam mendorong 

perusahaan untuk memperhatikan dan melaksanakan prinsip-prinsip dasar Good 

 
108 Abdullahi bin Muhammad. Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6 h. 379 
109 Alshbili, Ibrahem, Ahmed A. Elamer, and Eshani Beddewela. "Ownership types, corporate 

governance and corporate social responsibility disclosures: Empirical evidence from a developing 

country." Accounting Research Journal 33 No.1 (2019) h. 148-166. 
110 Jensen, Michael C., and William H. Meckling. "Theory of the firm: Managerial behavior, 

agency costs and ownership structure." Journal of financial economics 3 No.4 (1976): h.305-360. 
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Corporate governance. Prinsip-prinsip dasar Good Corporate governance yang disusun 

oleh OECD terdiri dari lima aspek yaitu; Transparancy, Accountability, Responsibility, 

Independency, dan Fairness atau disingkat dengan “TARIF”.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan good corporate 

governance adalah kepemilikan saham publik. Kepemilikan saham publik adalah 

besarnya jumlah kepemilikan saham oleh masyarakat umum yang terdapat pada 

perusahaan.111 Semakin besarnya kepemilikan saham publik yang terdapat di 

perusahaan, maka mengindikasikan semakin banyaknya kegiatan operasional 

perusahaan yang diketahui oleh publik. Rasio kepemilikan publik yang tinggi diprediksi 

akan melakukan tingkat pengungkapan sosial yang lebih, hal ini dikaitkan dengan 

tekanan dari pemegang saham, agar perusahaan lebih memperhatikan tanggung 

jawabnya terhadap masyarakat. 

E. Profitabilitas 

Profitabilitas sangat penting bagi perusahaan dalam rangka mempertahankan 

kelangsungan usahanya, hal ini dikarenakan profitabilitas menunjukkan bahwa 

perusahaan mempunyai prospek yang bagus di masa yang akan datang atau tidak. 

Profitabilitas merupakan faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan.112  Jika 

manajer mampu mengelola perusahaan dengan baik maka biaya yang akan dikeluarkan 

oleh perusahaan akan menjadi lebih kecil sehingga laba yang dihasilkan menjadi lebih 

besar. Profitabilitas merupakan indikator yang sering digunakan investor untuk melihat 

 
111 Panisi, Federico, Ross P. Buckley, and Douglas W. Arner. "Blockchain and Public 

Companies: A Revolution in Share Ownership Transparency, Proxy-voting and Corporate Governance?" 

Proxy-Voting and Corporate Governance (2019): h. 19-100. 
112 Zuhroh, Idah. "The Effects of Liquidity, Firm Size, and Profitability on the Firm Value with 

Mediating Leverage." KnE Social Sciences (2019): h.203-230. 
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nilai dari sebuah perusahaan.113  Besar atau kecilnya laba ini yang akan mempengaruhi 

nilai perusahaan, Profitabilitas  ini  merupakan    daya  tarik utama    bagi   para pemegang  

saham  karena  profitabilitas  adalah  hasil  yang  diperoleh  melalui  usaha manajemen   

atas   dana   yang   diinvestasikan   oleh     pemegang   saham   dan juga   mencerminkan   

pembagian   laba   yang   menjadi   haknya   yaitu seberapa  banyak  dana  yang  

diinvestasikan  kembali  dan  seberapa  banyak  yang dibayarkan sebagai dividen tunai 

ataupun dividen saham kepada para pemilik saham.  

Keberhasilan suatu perusahaan bukan hanya dilihat dari besarnya laba yang 

diperoleh, tetapi hal ini harus dihubungkan dengan jumlah modal yang digunakan untuk 

memperoleh laba yang dimaksud. Bagi perusahaan pada umumnya masalah 

profitabilitas adalah lebih penting dari persoalan laba. Karena laba yang besar saja 

belumlah merupakan ukuran bahwa perusahaan itu telah dapat bekerja dengan efisien. 

Efisiensi dapat diketahui dengan membandingkan laba tersebut, atau dengan kata lain 

menghitung tingkat profitabilitas. Dengan demikian maka harus diperhatikan oleh 

perusahaan adalah tidak hanya mengetahui cara memperbesar laba, tetapi yang lebih 

penting adalah usaha untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan.  

Telah banyak penelitian yang membahas tentang hubungan profitabilitas 

dengan nilai perusahaan antara lain penelitian yang dilakukan Tui dkk, mengungkapkan 

bahwa nilai   perusahaan   adalah   nilai   yang mencerminkan   berapa   harga   yang 

bersedia   dibayar   oleh   investor   untuk   suatu perusahaan. Harga   saham yang tinggi 

membuat nilai perusahaan juga tinggi.114 Memaksimalkan nilai perusahaan sangatlah 

penting artinya bagi perusahaan, karena dengan   memaksimalkan nilai perusahaan 

 
113 Marsha, Nadya, and Isrochmani Murtaqi. "The effect of financial ratios on firm value in the 

food and beverage sector of the IDX." Journal of Business and Management 6 No.2 (2017): h.214-226. 
114 Tui, Sutardjo, dkk. "Determinants of profitability and firm value: Evidence from Indonesian 

banks." IRA-International Journal of Management and Social Sciences 7 No.1 (2017): h.84-95 
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berarti juga memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan 

utama perusahaan. Nilai perusahaan dapat ditingkatkan melalui profitabilitas, nilai 

perusahaan ini sangat penting karena mencerminkan kinerja   perusahaan   yang   dapat   

mempengaruhi   persepsi   investor terhadap nilai perusahaan.  

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio yang 

dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan. Masing-masing jenis 

rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan 

dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode. Penggunaan seluruh atau 

sebagian rasio profitabilitas tergantung dari kebijakan manajemen. Profitabilitas 

menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Ada beberapa 

rasio yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan 

menurut Kasmir antara lain:115 

1. Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin merupakan suatu rasio yang mengukur keuntungan netto per 

rupiah penjualan. Net Profit Margin dihitung dengan membandingkan antara net 

operating income dengan net sales.116 Rasio ini menggambarkan penghasilan 

bersih perusahaan berdasarkan total penjualan bersih. 

Adapun formula yang dapat digunakan untuk menghitung Net Profit Margin 

(NPM) adalah sebagai berikut: 117 

NPM =
Laba Setelah Pajak

Penjualan
 

2. Return on Asset (ROA) adalah rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva 

yang digunakan dalam perusahaan. ROA bertujuan untuk mengukur kemampuan 

 
115 Kasmir. Analisis Laporan Keuangan. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2017). h. 199 
116 Weston, J. F., and T. E. Copeland. Managerial Finance, 2nd (UK Edition. (1998). 
117 Brigham, F. Eugene and Houston   F. Joel. Fundamentals   of financial management. 

(Singapore. Cengange Learning Asia Pte LTD, 2010). 
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perusahaan dalam mendayagunakan aset untuk memperoleh laba dan mengukur 

hasil total untuk seluruh kreditor dan pemegang saham selaku penyedia sumber 

dana.118 Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat laba terhadap asset yang 

digunakan dalam menghasilkan laba tersebut.  

Formula yang digunakan untuk mengukur Return on Asset (ROA) adalah sebagai 

berikut: 119 

ROA =
Laba Setelah Pajak

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

3. Return On Equity (ROE) 

 Return on Equity merupakan rasio laba bersih terhadap ekuitas biasa mengukur 

tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham.  Return on Equity adalah 

rasio yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri 

secara efektif mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan 

pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan.  

 Adapun formula yang dapat digunakan untuk mengukur Return on Equity (ROE) 

ini dinyatakan dengan rumus sebagai berikut: 120 

ROE =
Laba Setelah Pajak

Modal Sendiri
 

4. Earnings Per Share (EPS) 

 Earnings Per Share merupakan rasio yang menggambarkan jumlah rupiah yang 

diperoleh untuk setiap lembar saham biasa. Rasio ini menunjukkan berapa besar 

 
118 Gibson, C. H. Financial Reporting Analysis 8th Edition. (California: South Western College, 

2001). 
119 Jewell, Jeffrey Jay, and Jeffrey A. Mankin. "What is your ROA? An investigation of the many 

formulas for calculating return on assets." Academy of Educational Leadership Journal 15 (2011): h.79-

91. 
120   Brigham, F. Eugene &Houston F. Joel. Fundamentals of financial management. h. 244  
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kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba.  Rasio ini dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut; 121 

EPS =
Laba Setelah Pajak

Jumlah lembar saham yang beredar
 

 

Dari beberapa rasio profitabilitas yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

profitabilitas suatu perusahaan seperti yang disebutkan di atas, namun menurut Halim 

dan Supomo rasio Return on Assets (ROA) memiliki keunggulan antara lain sebagai 

berikut:122  

1. Perhatian manajemen di titik beratkan pada maksimalisasi laba atas modal yang 

diinvestasikan.  

2. Return on Assets (ROA) dapat dipergunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh setiap divisi masing-masing perusahaan dan 

pemanfaatan akuntansi bagi divisi masing-masing perusahaan.   

3. Analisa ROA dapat juga digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-

masing produksi yang dihasilkan oleh perusahaan.  

Penulis menggunakan rasio Return on Asset (ROA), dengan alasan bahwa rasio 

ini mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan laba 

dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia dalam perusahaan. Return on Assets 

paling sering digunakan investor untuk menilai hasil kinerja manajemen secara 

keseluruhan.123  ROA merupakan ukuran yang penting dan sering dijadikan acuan oleh 

investor dalam menilai kinerja suatu perusahaan, yang akhirnya akan mempengaruhi 

 
121 Syamsuddin, L. Manajemen Keuangan Perusahaan. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

(2009). h. 41   
122 Abdul Halim dan Bambang Supomo. Akuntansi Manajemen, Edisi 1. (Jakarta: Salemba 

Empat, 2001). h. 151 
123 Assih, Prihat dan M.  Gudono.  “Hubungan Tindakan Perataan Laba dengan Reaksi Pasar 

atas Pengumuman Informasi Laba Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta”. Simposium 

Nasional Akuntansi II. (2000).   
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investor untuk membuat keputusan untuk membeli atau menjual saham perusahaan 

tersebut. Perusahaan yang memiliki ROA yang lebih tinggi cenderung melakukan 

perataan laba dibandingkan dengan perusahaan yang lebih rendah karena manajemen 

tahu akan kemampuan untuk mendapatkan laba pada masa yang akan datang sehingga 

memudahkan dalam menunda atau mempercepat laba.  

Dari sisi pemerintah, Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas 

suatu bank yang di ukur dengan ROA dibandingkan dengan ROE karena Bank 

Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu lembaga keuangan yang di ukur 

dengan asset yang dananya sebagian besar di himpun dari simpanan masyarakat 

sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas lembaga 

keuangan.124 Menurut Kasmir, standar yang paling baik untuk Return on Asset dalam 

ukuran profitabilitas yaitu 30%.125 Mengkaji tingkat profitabilitas dari lembaga 

keuangan berarti mengkaji perlunya suatu informasi lebih lanjut sebagai faktor 

penyebab yang mempengaruhi besarnya nilai ROA. Hal ini dapat di lihat dari laporan 

keuangan dari lembaga keuangan yang bersangkutan. Dari informasi tersebut dapat di 

ketahui hubungan satu pos ke pos yang lain yang dapat menjadi indikator tentang posisi 

dan prestasi kinerja keuangan perusahaan. 

Return on Asset merupakan rasio yang paling sering digunakan oleh peneliti dan 

merupakan salah satu acuan rasio profitabilitas yang digunakan oleh Bank Indonesia 

karena rasio ini menunjukkan tingkat pengembalian investasi maka dari itu penulis 

memilih rasio Return on Asset untuk menjadi pengukuran pada penelitian ini. 

 

 

 
124 Dendawijaya, Lukman. "Manajemen Perbankan, cetakan ketiga." Penerbit: Ghalia Indonesia, 

Jakarta (2008). 
125 Kasmir. (2013), Pengantar Manajemen Keuangan. Edisi Ketiga. Kencana. Jakarta. 
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F. Likuiditas 

 Likuiditas menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dari 

sebuah perusahaan dengan liabilitas lancarnya.  merupakan suatu indikator mengenai 

kemampuan entitas untuk membayar semua liabilitas finansial jangka pendek pada saat 

jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar yang tersedia.126 Perusahaan dengan 

likuiditas yang tinggi akan memberikan sinyal kepada perusahaan yang lain, bahwa 

mereka lebih baik dari pada perusahaan lain, dengan melakukan kegiatan yang 

berhubungan dengan lingkungan sosial. Sinyal tersebut dilakukan dengan cara 

memberikan informasi yang lebih luas tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan 

yang mereka lakukan.  merupakan salah satu kinerja yang sering dijadikan tolak ukur 

oleh investor dalam menilai perusahaan. 

Pada teori legitimasi berkeyakinan bahwa kekuatan perusahaan yang 

ditunjukkan rasio likuiditas tinggi akan berhubungan dengan tingkat pengungkapan 

tanggung jawab sosial yang tinggi. Hal ini didasarkan bahwa kuatnya keuangan suatu 

perusahaan akan cenderung memberikan informasi yang luas dari pada perusahaan yang 

memiliki kondisi keuangan yang lemah.127 Perusahaan yang memiliki likuiditas yang 

tinggi akan menciptakan image yang kuat dan positif di mata para stakeholder. 

Stakeholder tentunya akan semakin berpihak dan memberikan dukungannya pada 

perusahaan yang memiliki image yang semakin baik dan kuat. Keuangan yang baik 

sering diidentikkan dengan pelaksanaan pengungkapan informasi lebih lengkap.  Upaya 

yang dapat ditempuh perusahaan   untuk   membentuk   dan   memperkuat image adalah 

 
126 Kamil, Ahmad, and Antonius Herusetya. "Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap luas 

pengungkapan kegiatan corporate social responsibility." Media Riset Akuntansi 2 No. 1 (2012): h.1-17 
127 Mudjiyanti, Rina, and Salis Saevy Maulani. "Pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan terdaftar di bursa efek indonesia." Jurnal 

Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi 13 No. 3 (2017): h.342-346 
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melalui pembuatan laporan-laporan tambahan. Salah satu upaya pengungkapan yang 

dapat dilakukan oleh perusahaan adalah melalui pembuatan sustainability report secara 

sukarela, sebagai aksi   perusahaan   untuk   mendapatkan   dukungan   dari   para 

stakeholder. 

Rasio likuiditas dapat diukur menggunakan rasio lancar (Current Ratio). Current 

rasio merupakan rasio antara asset lancar dengan hutang lancar.  merupakan indikator 

mengenai kemampuan entitas untuk membayar semua kewajiban jangka pendeknya 

pada saat jatuh tempo dengan menggunakan asset lancar yang tersedia.128 Perusahaan 

dengan likuiditas yang tinggi akan memberikan informasi kepada perusahaan lain 

bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain, dengan   cara 

melakukan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan sosial. Informasi tersebut 

dilakukan dengan cara mengungkapkan kegiatan tanggung jawab social dan lingkungan 

yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin tinggi likuiditas suatu perusahaan, semakin 

baik bagi investor. Perusahaan yang diminati oleh investor adalah perusahaan yang 

mempunyai rasio yang cukup tinggi untuk standar perusahaan sejenis. 

Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan 

sebagai berikut;129 

1. Rasio Lancar (Current Ratio) merupakan rasio untuk mengukur seberapa banyak 

aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera 

jatuh tempo.  

 
128 Horne, James   C.   Van   dan   Jhon   M.   Wachowicz. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan. 

Edisi 13. (Jakarta.: Salemba Empat, 2012). 
129 Kasmir. Analisis Laporan Keuangan. h. 175  
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Adapun formula yang dapat digunakan untuk menghitung current ratio adalah 

sebagai berikut:130 

Current Ratio =
Aktiva Lancar

Hutang Lancar
 

Dalam mengukur likuiditas, bukan besar kecilnya perbedaan aktiva   lancar dengan 

hutang lancar melainkan harus dilihat pada hubungannya atau   perbandingannya 

yang mencerminkan kemampuan mengembalikan hutang. Current ratio   

menunjukkan   seberapa   besar   kemampuan   aktiva   yang   dimiliki perusahaan 

dapat digunakan jika kewajiban atau utang harus dibayar pada saat jatuh tempo. 

Semakin besar nilai rasio semakin lancar perusahaan dalam memenuhi 

kewajibannya.  

2. Rasio Kas (Cash Ratio) merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar uang kas 

yang tersedia untuk membayar utang.  Ketersediaan uang kas dapat dilihat dari 

tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening perusahaan yang 

ada di bank.  Rumus cash ratio yang digunakan:131 

Cash Rasio =
Kas + Stara Kas

Hutang Lancar
 

Cash Ratio yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar 

utang jangka pendeknya dengan menggunakan dana kas yang tersedia.   Sebaliknya, 

cash ratio yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kekurangan 

 
130 Farhan, Najib HS, dkk. "Does Corporate Governance Moderate the Relationship between 

Liquidity Ratios and Financial Performance? Evidence from Indian Pharmaceutical Companies." 

Academic Journal of Interdisciplinary Studies 8 No.3 (2019): h.144-144. 
131 Linares-Mustarós, Salvador, Germà Coenders, and Marina Vives-Mestres. "Financial 

performance and distress profiles. From classification according to financial ratios to compositional 

classification." Advances in Accounting 40 No. 1(2018): h.1-10. 
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dana kas untuk membayar hutang jangka pendeknya sehingga perlu dilakukan 

penjualan aktiva lancar yang lain untuk menutupi kekurangan dana kas.  

Dari beberapa rasio likuiditas yang dapat digunakan untuk mengukur likuiditas 

suatu perusahaan seperti yang disebutkan di atas, namun yang paling sering dan paling 

umum digunakan dalam mengukur tingkat kesanggupan suatu perusahaan melunasi 

kewajiban jangka pendeknya secara menyeluruh adalah rasio lancar atau Current Rasio. 

Rasio.132 Pernyataan di atas diperkuat oleh Raharja Putra berpendapat bahwa rasio 

likuiditas merupakan rasio yang paling banyak diperhatikan oleh para analis dan 

investor.133 Alasannya, Current Ratio yang tinggi akan menimbulkan kepercayaan 

investor untuk menginvestasikan modalnya ke perusahaan.  Perusahaan dinilai memiliki 

kemampuan untuk melunasi kewajiban- kewajiban jangka pendeknya, sehingga dapat 

meningkatkan permintaan saham perusahaan tersebut karena dilihat dari pengertian 

rasio likuiditas adalah rasio yang dapat mengukur tingkat kemampuan perusahaan 

dalam membayar hutang jangka pendek yang telah jatuh tempo. Pembayaran yang 

diperhatikan oleh investor dalam rasio ini adalah pembayaran dalam hal pembagian 

dividen, karena rasio ini menilai aset untuk menjadi kas, bila perusahaan telah jatuh 

tempo dalam hal pembayaran deviden untuk para pemegang saham maka dana yang 

telah mencukupi untuk pembayaran tersebut. 

Rasio likuiditas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Current Ratio. 

karena Current Ratio merupakan gambaran kemampuan seluruh aktiva lancar dalam 

menjamin utang lancarnya134.  Current Ratio dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan 

 
132 Munawir, Slamet. Analisa laporan keuangan. (Yogyakarta: Liberty, 2018). h.72  
133 Raharjaputra, Hendra S. Manajemen Keuangan dan Akuntansi. (Jakarta: Salemba Empat 

2011). h. 199 
134 Moeljadi. Manajemen Keuangan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. (Malang: Bayumedia 

Publishing, 2006). H.68 
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dari likuiditas jangka pendek yang paling utama karena mencakup seluruh komponen 

aktiva lancar dan seluruh komponen hutang lancar tanpa membedakan tingkat likuiditas 

nya. Apabila aktiva lancarnya melebihi hutang lancarnya, maka dapat diperkirakan 

bahwa perusahaan tersebut sudah mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya artinya 

aktiva lancar terdapat cukup kas ataupun yang dapat di konversikan menjadi uang kas 

di dalam waktu singkat, sehingga semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi 

kewajiban jangka pendeknya. Jadi dengan analisa current ratio, sudah bisa mewakili 

rasio likuiditas lainnya dalam mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam 

melunasi kewajiban jangka pendek suatu perusahaan.   

G. Media Exposure 

Teori efek media mempunyai berbagai bentuk seperti Uses and Gratification 

Teori yang memfokuskan kepada pelanggan anggota khalayak, lebih dari sekadar pesan. 

Dimulai dengan orang sebagai pemilih media komunikasi yang aktif, suatu titik pandang 

yang berbeda dari model pengaruh yang kuat.135 Teori ini berasumsi bahwa anggota-

anggota khalayak tidak pasif melainkan mengambil peran proaktif dalam memutuskan 

cara penggunaan media dalam kehidupan mereka. Teori Peluru (Bullet Theory), 

menurut teori ini, media menyajikan stimuli perkasa yang secara seragam diperhatikan 

oleh massa. Agenda Setting, khalayak bukan saja belajar tentang isu-isu masyarakat dan 

hal-hal lain melalui media, mereka juga belajar sejauh mana pentingnya suatu isu atau 

topik dari penegasan yang diberikan oleh media massa. karakteristik individu dan 

pengetahuan dari penerima pesan merupakan faktor yang sangat menentukan 

keberhasilan komunikasi. Selain itu, konsep ini menyatakan bahwa audiens yang aktif 

 
135 Mehrad, Jafar, and Pegah Tajer. "Uses and gratification theory in connection with knowledge 

and information science: A proposed conceptual model." International Journal of Information Science 

and Management (IJISM) 14 No.2 (2016). 
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merupakan unsur esensial dalam teori ini. Keaktifan khalayak dalam mengakses media 

komunikasi merupakan perpaduan antara karakteristik individu yang didukung oleh 

pengetahuannya sehingga mampu melakukan pemenuhan kepuasan informasi. 

Dalam studi media, dikenal istilah terpaan media (media exposure). Terpaan 

media itu menyangkut seberapa banyak media berhasil menjangkau publik, berapa 

banyak jumlah orang yang membaca baik berita online maupun offline seperti internet, 

koran, mendengarkan radio, atau menonton televisi. Jika dilihat dari aspek itu, terpaan 

media penduduk dunia cukup tinggi. Hampir semua penduduk di dunia menerima 

informasi dari media. Media exposure adalah intensitas keadaan khalayak di mana 

terkena pesan-pesan yang disebarkan oleh suatu media.136 Dengan demikian, 

keterdedahan berarti intensitas khalayak dalam mengakses pesan-pesan yang disebarkan 

oleh pihak communicator melalui media-media yang digunakan.  

Menurut pendapat Larry Shore dalam mass media for development and 

examination of access, exposure and impact yaitu;137 

 Media exposure is more complicated than access because its deal not only white 

whether a person is actually range of the particular mass media, but also 

whether a person is actually expose to the message.  Expose is hearing, seeing, 

reading or more generally experiencing with the least a minimal amount of 

interest the media message. 

   

Pendapat di atas menegaskan bahwa seseorang yang hanya terlibat dalam 

lingkungan fisik tidak dapat dikatakan mengekspos media. Media exposure akan ada 

apabila khalayak secara sungguh-sungguh membuka diri terhadap pesan-pesan yang 

diberikan media. Bentuk nyata dari media exposure adalah mendengar, melihat, 

 
136 Joe, Jennifer R., Henock Louis, and Dahlia Robinson. "Managers’ and investors’ responses 

to media exposure of board ineffectiveness." Journal of Financial and Quantitative Analysis 44 No. 3 

(2009): h.579-605. 
137 Kriyantono, Rahmat.” Teknik Praktis Riset Komunikasi”. (Jakarta: PT. Kencana Perdana, 

2006) 
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menonton, membaca atau ikut membaurkan diri (experiencing) dengan isi media. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa media exposure merupakan perilaku khalayak dalam 

menggunakan media. Dengan kata lain dalam bukunya Shore memandang bahwa media 

exposure sebagai perilaku komunikasi. 

Media Exposure dalam CSR dapat dilihat bahwa perusahaan tersebut 

mengungkapkan tanggung jawab sosialnya melalui media baik online maupun offline 

perusahaan, seperti dalam laporan keuangannya. Pengkomunikasian CSR melalui media 

akan meningkatkan nilai perusahaan di mata masyarakat.138 Karena jika suatu 

perusahaan berada di bawah pengawasan publik, maka akan muncul upaya untuk 

membangun citra positif perusahaan. Pengkomunikasian CSR melalui media internet 

dapat juga mempermudah masyarakat untuk melihat kegiatan CSR yang telah dilakukan 

perusahaan. 139 Jika masyarakat semakin mudah melihat kegiatan CSR yang dilakukan 

perusahaan, dan jika masyarakat menilai bahwa kegiatan ini bernilai positif, maka hal 

ini dapat mengangkat citra perusahaan di mata masyarakat.  

H. Kerangka Konseptual 

Nilai perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, karena 

berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan. Kelangsungan hidup perusahaan 

tentunya berkaitan dengan salah satu postulat akuntansi yaitu going concern. Going 

concern memiliki arti bahwa tujuan didirikannya perusahaan adalah tidak untuk 

dibubarkan, tetapi diharapkan untuk terus berkelanjutan. Selain itu nilai perusahaan 

menjadi sangat penting karena mencerminkan seberapa besar perusahaan tersebut dapat 

 
138 Baldenius, Tim, and Xiaojing Meng. "Signaling firm value to active investors." Review of 

Accounting Studies 15No.3 (2010): h.584-619. 
139 Anggreni, Ni Luh Putu Mila, and I. Gusti Ayu Nyoman Budiasih. "Peran Media Exposure 

Bagi Pasar Modal Indonesia." Buletin Studi Ekonomi 21 No. 1 (2016): h.60-70 
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memberikan keuntungan bagi investor. Semakin tinggi nilai perusahaan, semakin besar 

kemakmuran yang akan diterima oleh pemilik perusahaan.140 Hal ini sejalan dengan 

dasar stakeholder theory yang menyatakan bahwa tujuan perusahaan didirikan untuk 

meningkatkan kesejahteraan seluruh stakeholder, sehingga perusahaan harus mampu 

memenuhi  keinginan stakeholder, seperti pemegang saham dan investor yang 

menginginkan hasil optimal atas investasi mereka, karyawan ingin mendapatkan 

penghasilan yang kompetitif, pelanggan menginginkan barang dan jasa berkualitas 

dengan harga yang wajar, masyarakat setempat ingin perhatian dari perusahaan dan 

regulator ingin sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Penelitian tentang hubungan corporate social responsibility yang Islami dengan 

nilai perusahaan merupakan faktor signifikan yang dapat diprediksi untuk meningkatkan 

nilai suatu perusahaan.141 Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Harun, M.S., 

Hussainey, K., Mohd Kharuddin, K.A. dan Farooque,  menunjukkan bahwa tanggung 

jawab sosial perusahaan merupakan cara perusahaan untuk dapat menjaga hubungan baik secara 

jangka panjang dengan para stakeholder.142 ICSR dapat memberikan nilai lebih atas nilai saham 

perusahaan, khususnya di mata 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. Konsep Islamic corporate social 

responsibility adalah merupakan salah satu bagian dari konstruk social dalam teori shariah 

enterprise theory (SET). Dalam teori shariah enterprise theory di asumsikan bahwa stakeholder 

 
140 Kherismawati, Ni Putu Eka, Ni Luh Putu Wiagustini, and Made Pratiwi Dewi. "Profitabilitas 

dan Leverage sebagai Prediktor Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan 

Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)." Jurnal Ekonomi & Bisnis JAGADITHA 3 No.1 (2016): h.94-108. 
141 Arshad, Roshayani, Suaini Othman, and Rohana Othman. "Islamic corporate social 

responsibility, corporate reputation and performance." International Journal of Economics and 

Management Engineering 6 No.4 (2012): h. 643-647. 
142 Harun, Mohd Shukor, Khaled Hussainey, Khairul Ayuni Mohd Kharuddin, and Omar Al 

Farooque. "CSR disclosure, corporate governance and firm value: a study on GCC Islamic banks." 

International Journal of Accounting & Information Management 28 No.4 (2020): h. 607-638 
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yang luas, meliputi Allah, manusia dan alam. Pemenuhan keinginan dari para stakeholder 

tersebut akan meningkatkan kepercayaan yang pada akhir dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Sehingga para pelaku bisnis menyarankan agar perusahaan dapat meningkatkan kegiatan 

sosialnya khususnya kegiatan sosial yang Islami. 

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan 

meningkatkan nilai perusahaan, salah satunya yang dapat dilakukan perusahaan adalah 

memaksimalkan kegiatan Islamic corporate social responsibility. Agar suatu bisnis bisa 

bertahan maka perusahaan harus merubah kontrak sosialnya dengan memposisikan 

bisnis sebagai bagian dari sistem sosial dan politik yang ada.143  Jika perusahaan lebih 

responsive terhadap tuntutan masyarakat maka kegiatan bisnis   lebih   bisa di terima 

masyarakat. Melaksanakan Islamic corporate social responsibility dalam jangka 

panjang akan menumbuhkan rasa penerimaan masyarakat terhadap kehadiran 

perusahaan yang dapat memberikan keuntungan ekonomi berupa peningkatan nilai 

perusahaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt sebagai berikut:144 

طُ  ُ ُ يَقۡبضُِ وَيَبۡص  ًۚ وَٱللَّى ضۡعَافٗا كَثيَِْةٗ
َ
ٓۥ أ ا حَسَنٗا فَيُضََٰعفَِهُۥ لََُ َ قَرۡضا ِي يُقۡرضُِ ٱللَّى ن ذاَ ٱلَّى  وَإِلَِهِۡ ترُجَۡعُونَ   مى

Terjemahnya: 

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik 

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

pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah 

menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu 

dikembalikan (Q.S: Al-Baqarah: 245) 

    

Penjelasan ayat di atas berdasarkan tafsir Al-Mukhtashar/markaz tafsir riyadh, 

menjelaskan bahwa jika mendapatkan rezeki maka nafkahkanlah hartamu di jalan Allah 

maka Dia akan melipat gandakan apa yang telah kamu keluarkan. Berikan pada kepada 

 
143 Katiya,   D.   Agus   Harjito, (2011). Pengaruh   Corporate   Social   responsibility   Terhadap   

Nilai Perusahaan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi. Jurnal Siasat Bisnis 

Universitas Islam Indonesia. 
144 Al-Quran Terjemah ……… h.39 
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yang membutuhkannya dan kamu harus yakin bahwa Allah lah yang menyempitkan 

serta meluaskan rezeki, pasti pemberianmu akan dilipat gandakan oleh Allah swt. 

Penjelasan ayat di atas jika dihubungkan dengan membelanjakan harta dijalan Allah 

dengan kegiatan Islamic corporate social responsibility, maka berapa pun biaya yang 

dikorbankan untuk biaya tersebut, pasti Allah akan ganti menjadi pendapatan dengan 

melipatkan gandakan hasilnya baik di dunia berupa kenaikan nilai perusahaan maupun 

kebaikan di akhirat.  

Beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi I-CSR untuk meningkatkan nilai perusahaan, antara penelitian dari 

Habbash yang melakukan penelitian di Bursa Efek Saudi selama tahun 2007-2011, 

menyebutkan bahwa beberapa variabel yang dapat mempengaruhi I-CSR profitabilitas 

dan Corporate governance.145 Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Budi, I.S di 12 

Bank Umum Syariah di Indonesia, mengatakan bahwa penerapan corporate governance 

dapat mempengaruhi I-CSR.146 Demikian pula penelitian yang dilakukan di 60 

perusahaan publik di Spanyol pada tahun 2014 oleh Godos Díez J. L, Cabeza García L, 

Fernández Gago R. dan Nieto Antolín, M mengatakan bahwa media exposure merupakan 

variabel yang dapat mempengaruhi I-CSR.147 Adapun perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian–penelitian sebelumnya adalah peneliti ini menggunakan variabel I-CSR 

sebagai variabel intervening terhadap nilai perusahaan.  Selain itu peneliti ini juga 

menggunakan Tobin’s Q untuk mengukur nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan 

 
145 Habbash, M. "Corporate governance and corporate social responsibility disclosure: evidence 

from Saudi Arabia", Social Responsibility Journal 12 No. 4, (2016): h.740-754.  
146 Budi, I. S. “The Mediation Role of Productivity in the Effect of Islamic Corporate Governance 

on Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure”. Journal of Accounting and Investment, 22 No. 2 

(2021): h. 254-275. 
147 Godos‐Díez, J. L., Cabeza‐García, L., Fernández‐Gago, R., & Nieto‐Antolín, M. “Does CEO 

media exposure affect corporate social responsibility?” Corporate Social Responsibility and 

Environmental Management, 27 No.2 (2020): h. 825-840. 
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rasio disclosure level dengan indikator; pembiayaan dan Investasi, produk dan jasa, 

karyawan, masyarakat dan lingkungan untuk mengukur variabel nilai I-CSR. 

Secara skematis, berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah 

dikemukakan di atas, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut:  
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Gambar 2. 1:  Kerangka Konseptual 
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           Sumber: Hasil pemikiran peneliti berdasar fenomena dan penelitian sebelumnya. 
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Stephen W. P. 1994). 
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Pada gambar 2.1 dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini terdapat enam variabel, 

yaitu: 1) Corporate governance, 2) Profitabilitas, 3) , 4) Media Exposure, 5) Nilai 

perusahaan (Firm Value), dan 6) Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) 

sebagai variabel intervening. 

Berdasarkan kerangka konseptual penelitian, maka dapat diperkirakan sifat pola 

hubungan antar variabel dalam penelitian ini melalui perbandingan teori-teori dan hasil 

penelitian sebelumnya. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini; 

Tabel 2. 1: Hubungan antar variabel, teori dan penelitian sebelumnya 

Variabel 

Dependen 
Variabel Independen Hubungan 

Teori dan Penelitian 

Sebelumnya 

Islamic 

Corporate social 
Responsibility 
(I-CSR) 

Corporate governance Positif 

Habbash, M. (2016) 
Aryani, D. N., & Zuchroh, I. 
(2018), Harun, M.S., 

Hussainey, K., Mohd 
Kharuddin, K.A. and 
Farooque, O.A. (2020), 

Bukhari, Syed Asim Ali, 
Fathyah Hashim, and Azlan 

Bin Amran. (2021).  

Profitabilitas Positif 

Hussainey, Khaled, 

Mohamed Elsayed, and 
Marwa Abdel Razik. (2011) 
Arshad, R., Othman, S., & 

Othman, R. (2012). 
Waworuntu, Stephanus 
Remond, Michelle D.W, and 

Toto R. (2014) Rodriguez-
Fernandez, M. (2016) 

Platonova, E., Dixon, R., & 
Mohammad, S.(2018). 
Revaldo Andreas Arnes, 

Toto. (2020) 

 Positif 

Hussainey, Khaled, 

Mohamed Elsayed, and 
Marwa Abdel Razik. (2011). 

Gatsi, G. J., & Ameyibor, J. 
(2016) Rokhman (2017), 
Chang, X. S., Tan, W., 

Yang, E., & Zhang, W. 
(2018)Revaldo Andreas 
Arnes, Toto. (2020) 
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Media Exposure Positif 

Darmayanti & Gorda 

(2018). El Ghoul, S., 

Guedhami, O., Nash, R., & 

Patel, A. (2019)  

Revaldo Andreas Arnes, 

Toto. (2020) Godos-Díez, 

J. L., Cabeza‐García, L., 

Fernández‐Gago, R., & 

Nieto‐Antolín, M. (2020). 

Nilai 

Perusahaan 

Corporate governance Positif 

Habbash, M. (2016), 

Ikhsan, Arfan (2017),  
Indriastuti & Naila (2020). 

Harun, M.S., Hussainey, 

K., Mohd Kharuddin, K.A. 

and Farooque, O.A. (2020). 

Profitabilitas Positif 

Arshad, R., Othman, S., & 

Othman, R. (2012). 

Rudangga & Sudiarta, 

(2016), Suwardika & 

Mustanda, (2017), Dhani & 

Utama (2017) 

Platonova, E., Dixon, R., & 

Mohammad, S. (2018). 

 Positif 

Mery, Zulbahridar, & 

Kurnia (2017). 

Yanti & Darmayanti (2019) 

Jonathan Batten, Xuan 

Vinh Vo,  

(2019) 

Media Exposure Positif 

El Ghoul, S., Guedhami, 

O., Nash, R., & Patel, A. 

(2019), Saraswati, 

Febryanti, & Sagitaputri 

(2020), Dang, Huynh, & 

Nguyen (2020). 

Godos‐Díez, J. L., Cabeza‐

García, L., Fernández‐

Gago, R., & Nieto‐Antolín, 

M. (2020) 

 

Grand theory yang digunakan adalah Shariah Enterprise Theory (Triyuwono 

dan Slamet, 2001; Mulawarman, 2006; Meutia, Inten, 2010; Novarela dan sari. 2015). 

Adapun pemetaan teori-teori utama yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 2.2: Pemetaan Teori Utama 

Shariah Enterprise 

Theory. Triyuwono 

dan slamet (2001), 

Mulawarman 

(2006), Meutia, Inten 

(2010), Novarela dan 

sari. 2015)  

merupakan bentuk 

perwujudan 

akuntabilitas manusia 

sebagai adalah wakil 

Allah di bumi atau 

khalifatulah fil ard. 

Teori yang mengakui 

adanya 

pertanggungjawaban 

tidak hanya kepada 

pemilik perusahaan 

saja melainkan 

kepada stakeholder 

yang lebih luas seperti 

Allah, manusia, dan 

alam.    

 

 

Legitimacy Theory. Dow-ling 

dan Pfeffer (1975), Deegan, 

(2002), Graho-var (2011) 

Lindawati dan Puspita (2015).  

Membahas kontrak sosial yang 

diaplikasikan antara institusi 

sosial dan masyarakat. 

Legitimasi terjadi ketika 

keadaan sebuah entitas sistem 

nilai sejalan dengan sistem nilai 

sosial dimana entitas/perusahaan 

itu beroperasi. 

Signaling Theory.  

Michael Spence (1973) 

Bhattacharya (1979), 

Scott,William R (2001) 

Brigham, Eugene (2011),  

Teori ini menjelaskan cara 

perusahaan memberikan sinyal 

kepada pengguna stakeholder 

dalam memberikan petunjuk 

kepada investor tentang prospek 

perusahaan itu sendiri. 

Stakeholder Theory. 

Stan-ford Research 

Institute  

(1963),Freeman 

(1984), Gray(1995) 

Kasali (2005) 

Teori ini menekankan 

bahwa akuntabilitas 

organisasi jauh 

melebihi kinerja 

keuangan dan 

menyatakan organisasi 

akan memilih secara 

sukarela 

mengungkapkan 

informasi kinerja 

lingkungan, sosial 

melebihi di atas 

permintaan wajibnya, 
untuk memenuhi 

harapan yang 

diinginkan 

stakeholders. 

Agency Theory.  Jensen and Meckling (1976), Jensen (1986), Weston dan 

Brigham (1994 Eisenhardt (1989).  

 

Teori ini menjelaskan bahwa hubungan Agency muncul ketika satu orang atau lebih 

(principal) memperkerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan 

kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent 

tersebut. Hubungan antara principal dan agent dapat mengarah pada kondisi 

ketidakseimbangan informasi (asymmetrical information) karena agent berada pada 

posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan 

dengan principal. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk 

memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang 

dimilikinya akan mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi 

yang tidak diketahui principal 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Rancangan penelitian 

Desain penelitian adalah kerangka kerja strategis untuk tindakan yang 

berfungsi sebagai jembatan antara pertanyaan penelitian dan pelaksanaan penelitian. 

Desain penelitian sebagai alat yang dapat mengatur dan memandu dalam proses 

pengumpulan dan analisis data penelitian.1 Jadi Rancangan penelitian merupakan 

rencana yang akan dilaksanakan oleh peneliti dalam penelitiannya untuk 

menyelesaikan suatu masalah yang sedang diteliti. Rancangan penelitian ini dimulai 

dari identifikasi masalah yang dimaksudkan sebagai penegas batas-batas   

permasalahan   sehingga cakupan penelitian tidak keluar dari tujuannya. Dilanjutkan 

rumusan hipotesis dan menentukan   variabel   penelitian. Langkah selanjutnya adalah 

memilih instrumen penelitian untuk memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. 

Selanjutnya adalah penentuan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian dan 

pengumpulan data penelitian dari lapangan sampai terakhir proses pembahasan hasil 

penelitian dan kesimpulan laporan hasil penelitian.     

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini 

adalah penelitian explanatory research yang akan menganalisis hubungan antara 

masing-masing variabel dalam penelitian ini, yakni hubungan antara corporate 

governance, Profitabilitas, likuiditas dan media exposure terhadap Islamic corporate 

social responsibility dan dampaknya terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang 

 
1 Blanche, M. T., M. J. T. Blanche, K. Durrheim, and D. Painter. Research in practice: Applied 

methods for the social sciences Juta and Company Ltd. (Cape Town: UCT Press, 2006): h. 33 
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terdaftar pada Jakarta Islamic Index 70 (JII70).  Untuk penjelasan yang lebih jelas 

rancangan penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini; 

Gambar 3. 1: Rancangan Penelitian 

 

                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian 

Permasalahan penelitian 

HIPOTESISI 

a. Pengaruh langsung. 

1. Corporate Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

2. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.  

3. Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

4. Media Exposure berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

5. Corporate Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap Islamic corporate social 

responsibility   

6. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Islamic corporate social responsibility   

7. Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Islamic corporate social responsibility   

8. Media exposure berpengaruh positif dan signifikan terhadap Islamic corporate social responsibility   

9. Islamic corporate social responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.   

b. Pengaruh tidak langsung 

1. Corporate Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan melalui I-CSR 

2. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan melalui I-CSR 

3. Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan melalui I-CSR 

4. Media Exposure berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan melalui I-CSR 

 

Variabel Penelitian 

Corporate Governance. 

Profitabilitas 

Likuiditas 

Media Exposure 

Islamic corporate social responsibility 

Nilai Perusahaan 

 

 Populasi dan sampel 

▪ Perusahaan yang terdaftar di JII70 

▪ Sample menggunakan purposive sampling 

Pembahasan dan Interpretasi  

Instrumen Penelitian 

Data yang digunakan adalah data sekunder 

yang diperoleh dari www.idx.co.id 

Kesimpulan dan Saran 
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B. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap pengaruh corporate 

governance, profitabilitas, likuiditas dan media exposure terhadap Islamic Corporate 

Social Responsibility (ICSR) serta dampaknya pada nilai perusahaan pada perusahaan-

perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index 70 dalam periode 2018 – 2020. 

Dalam penelitian ini, terdapat enam variabel penelitian yakni corporate governance, 

profitabilitas, likuiditas, media exposure sebagai variabel bebas dan nilai perusahaan 

sebagai variabel terikat serta Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) sebagai 

variabel pemedeviasi/intervening.  

Indikator-indikator variabel tersebut akan diukur dengan menggunakan skala 

rasio berdasarkan formula keuangan, sumber data diperoleh dari laporan keuangan 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di Jakarta Islamic Index70 melalui 

website resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Data yang diperoleh akan 

dianalisis dengan menggunakan program statistik.  

Untuk itu penelitian ini menggunakan penelitian dengan jenis penelitian 

kuantitatif, hal ini sesuai dengan pendapat Creswell (2014) yaitu:  

“Quantitative research is an approach for testing objective theories by 

examining the relationship among variables. These variables, in turn, can be 

measured, typically on instruments, so that numbered data can be analyzed 

using statistical procedures”.2  

Artinya penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian untuk menguji teori 

objektif dengan menguji hubungan antar variabel. Variabel ini, pada gilirannya, dapat 

diukur dengan menggunakan instrumen, sehingga data dapat dianalisis dengan 

menggunakan prosedur statistik. 

 
2Creswell, J. W. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. 

4 Edition. (London: Sage (2014). h.32 
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Dalam penelitian ini, peneliti akan mengukur pengaruh tingkat corporate 

governance, profitabilitas, likuiditas, media exposure terhadap Islamic Corporate 

Social Responsibility (ICSR) serta dampaknya terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index 70, selanjutnya data 

yang dihasilkan akan uji dengan menggunakan metode Structural Equation Modeling 

(SEM) untuk mengetahui besaran koefisien korelasinya dan menentukan signifikan 

tidaknya hubungan kedua variabel tersebut.  

Untuk itu jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian korelasional, hal 

ini seperti yang dinyatakan oleh Price (2012) bahwa penelitian korelasional merupakan 

jenis penelitian nonexperimental dimana peneliti mengukur dua variabel atau lebih dan 

menilai hubungan statistik yaitu korelasi antara mereka dengan sedikit atau tidak ada 

usaha untuk mengendalikan variabel asing.3 

2. Setting dan Lokasi Penelitian 

Lokasi   penelitian   merupakan   tempat   dimana   peneliti   akan   melakukan 

penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi 

dari objek penelitian yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang 

akurat. Penentuan setting lokasi penelitian yang efektif akan mempermudah penelitian 

ke depan.4  Oleh karena itu penentuan lokasi penelitian merupakan cara terbaik yang 

dapat ditempuh yaitu dengan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki 

lapangan dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan.  Sementara 

itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu juga dijadikan 

pertimbangan dalam penentuan lokasi. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap 

 
3Price, P. C. Psychology Research Methods: Core Skills and Concepts (diakses tanggal 8 Juni 

2017. h.171 
4 Dawson, Catherine.  A practical Guide to Research Method. (United Kingdom:  How to 

Books, 2006). 
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yang sangat penting dalam penelitian kuantitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi 

penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis 

dalam melakukan penelitian. 

Tempat lokasi penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Index 70 (JII70) periode 2018-2020 yang diperoleh melalui Bursa Efek 

Indonesia serta situs-situs yang terkait yang menyediakan data mengenai laporan 

keuangan publik yaitu www.idx.co.id dan dari Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD). Peneliti memilih JII70 menjadi lokasi penelitian karena peneliti bisa lebih 

mudah memperoleh data yang akurat, dan informasi yang diberikan di lokasi penelitian 

lengkap mengenai objek yang diteliti. 

C. Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif dan 

asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Studi deskriptif dilakukan untuk memastikan 

dan menggambarkan karakteristik variabel-variabel yang diteliti dalam suatu dengan 

tujuan agar peneliti menjelaskan aspek-aspek yang relevan dari fenomena yang 

diminati.5  

Penelitian deskriptif dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui nilai 

variabel corporate governance, profitabilitas, likuiditas, media exposure, Islami 

corporate governance, profitabilitas, likuiditas, media exposure, Corporate Social 

Responsibility (ICSR) dan nilai perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. 

Sedangkan pendekatan penelitian asosiatif merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih berdasarkan 

 
5 Uma, Sekaran. Research Method for Business A Skill –Building Approach. 4th Edition. 

(Printed in the United States of America, 2003): h.121 
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hipotesis penelitian.6  Penelitian  asosiatif dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh corporate governance, profitabilitas, likuiditas, media exposure terhadap 

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) serta dampaknya pada nilai 

perusahaan.  

Adapun analisis penelitiannya dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang 

bertujuan untuk menguji hipotesis. Penelitian kuantitatif merupakan sebuah 

penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang 

terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis dengan prosedur 

statistik untuk menentukan generalisasi prediktif teori tersebut sudah benar atau tidak.7. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.  Data sekunder adalah 

data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang dapat menggambarkan keadaan 

atau kegiatan pada waktu tersebut.  Data sekunder berupa laporan tahunan emiten dari 

tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang sudah terdaftar sebagai perusahaan yang 

go public yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index 70.  Jenis data yang digunakan 

adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka.  

Penelitian akan difokuskan pada laporan keuangan khususnya pada laporan 

tentang corporate governance, profitabilitas, likuiditas, media exposure, Islamic 

Corporate Social Responsibility (ICSR) dan nilai perusahaan go public yang terdaftar 

di Jakarta Islamic Index 70.  Data yang dianalisis berasal laporan keuangan tahunan 

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sampai 31 Desember 2020. Data 

penelitian tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode analisis time series, yang 

bertujuan untuk mempelajari pola gerakan nilai-nilai variabel pada suatu interval waktu 

 
6 Creswell, J. W. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods. h. 42 
7 Creswell, John. Research Design: Qualitative &  Quantitative   Approaches, London. (SAGE 

Publications, 1994). h. 1-2  
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(misalnya minggu, bulan, tahun) yang diatur.  Analisis time series tersebut digunakan 

untuk   menemukan   pola   variasi   masa yang lalu, yang   dapat dipergunakan untuk 

memperkirakan nilai masa depan. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas semua objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.8 Populasi berkaitan dengan seluruh 

kelompok orang, peristiwa atau benda yang menjadi pusat perhatian penelitian untuk 

diteliti.9  Sehingga Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda 

alam yang lain. Populasi juga bukan sekadar jumlah yang ada pada objek atau subjek 

yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau 

objek itu. Dengan kata lain populasi juga bisa dikatakan sekumpulan data yang 

mengidentifikasi suatu fenomena. 

Selanjutnya populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan go 

public yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index 70 (JII70). Jakarta Islamic Index 70 

atau biasa disebut JII70 adalah salah satu indeks saham yang ada di Indonesia yang 

menghitung indeks harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi 

kriteria syariah.  

Pembentukan JII70 tidak lepas dari kerja sama antara Pasar Modal Indonesia 

(dalam hal ini PT Bursa Efek Jakarta) dengan PT Danareksa Investment Management 

(PT DIM). JII70 telah diluncurkan sejak tanggal 17 Juli 2018. Pembentukan instrumen 

 
8 Polit, D.F., & Hungler, B.P Nursing Research: Principles and Methods. 6th ed, (J.B Lippincot 

Co, 1999): h..37 
9 Cooper, Donald R, Pamela S.  Schindler. Business Research Methods. Eighth Edition. (New 

York: McGraw-Hill/Irwin, 2003). 
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syariah ini untuk mendukung pembentukan Pasar Modal Syariah yang menjadi 

jawaban atas keinginan investor yang ingin berinvestasi sesuai syariah. 

Penentuan kriteria dalam pemilihan saham dalam JII70 melibatkan Dewan 

Pengawas Syariah PT DIM. Saham-saham yang akan masuk ke JII70 harus melalui 

filter syariah terlebih dahulu. Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan, ada beberapa syarat 

yang harus dipenuhi agar saham-saham tersebut dapat masuk ke dalam indeks saham 

syariah sebagai berikut:10 

1.  Emiten tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: 

a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi; 

b. Perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain: 

- Perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa; 

- Perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu; 

c. Jasa keuangan ribawi, antara lain: 

- Bank berbasis bunga; 

- Perusahaan pembiayaan berbasis bunga; 

d. Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi 

(maisir), antara lain asuransi konvensional; 

e. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan 

antara lain: 

- Barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi); 

- Barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram lighairihi) yang 

ditetapkan oleh DSN MUI; 

- Barang atau jasa yang merusak moral dan/atau bersifat mudarat; 

 
10 Bursa Efek Indonesia, “Produk Syariah”. Official Website Bursa Efek Indonesia, 

https://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah (01 Agustus 2021) 
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f. Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah). 

2.   Emiten memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut: 

a. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 

45% (empat puluh lima per seratus); atau 

b. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan 

dengan total pendapatan usaha (revenue) dan pendapatan lain-lain tidak lebih 

dari 10% (sepuluh per seratus) 

Setiap periode (6 bulan sekali), saham yang masuk JII70 berjumlah 70 (tujuh 

puluh) saham yang memenuhi kriteria syariah. Pengkajian ulang akan dilakukan 6 

(enam) bulan sekali dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan Januari dan 

Juli setiap tahunnya. Semua prosedur tersebut bertujuan untuk mengeliminasi saham 

spekulatif yang cukup likuid. Sebagian saham-saham spekulatif memiliki tingkat 

likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler yang tinggi dan tingkat kapitalisasi pasar 

yang rendah. Dengan kata lain, JII70 menjadi pemandu bagi investor yang ingin 

menanamkan dananya secara syariah tanpa takut tercampur dengan dana ribawi. Selain 

itu, JII70 menjadi tolak ukur kinerja (benchmark) dalam memilih portfolio saham yang 

halal. Penelitian ini hanya berfokus pada perkembangan JII70 kurun waktu tahun 2018-

2020. 

2. Penentuan sampel 

Sampel merupakan subjek penelitian yang dapat mewakili dari seluruh populasi   

penelitian. 11   Sampel   yang   diambil   dari   populasi   harus   benar-benar representatif 

(mewakili). Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. 12 Makin 

 
11 J. F. Hair, W.C. Black, B.J. Babin, R.E., Anderson, dan R.L Tatham. Multivariate Data 

Analysis. 6 Ed., (New Jersey: Prentice Hall 2006). h. 166. 
12 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif. (Bandung: Penerbit CV Alfabeta, 2018). h :140 
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besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi 

semakin kecil dan sebaliknya makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka 

makin besar kesalahan generalisasi. Menurut Glenn D Israel dari university of Florida 

mengatakan bahwa pertimbangan yang dapat digunakan dalam menentukan ukuran 

sample adalah the same level of precision the confidence level and the degree of 

variability.13 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan 

sampel nonprobability sampling dengan sampling jenuh, yaitu teknik pengambilan 

sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel dan dikenal juga dengan 

istilah sensus. Menurut Sugiyono, bahwa teknik sampling jenuh merupakan teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.14 Hal ini 

dikarenakan populasi yang digunakan pada penelitian ini relatif kecil, dimana hanya 

ada 70 perusahaan emiten yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index-70. Adapun daftar 

perusahaan emiten yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index adalah sebagai berikut: 

Table 3.1:  Daftar perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index-70 

NO KODE NAMA EMITEN 

1 AALI Astra Agro Lestari Tbk 

2 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk. 

3 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 

4 ADRO Adaro Energy Tbk. 

5 AKRA AKR Corporindo Tbk. 

6 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 

7 BIRD Blue Bird Tbk. 

8 BMTR Global Mediacom Tbk. 

9 BRIS Bank Brisyariah Tbk 

10 BRPT Barito Pacific Tbk. 

11 BTPS Bank Tabungan Pensiunan National Syariah Tbk 

 
13 Israel, Glenn D.  Determining Sample Size. The Institute of Food and Agricultural Science, 

(University of Florida, 1992). 
14 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif, dan R&D. 

(Bandung: Alfabeta, 2014). h 68 
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NO KODE NAMA EMITEN 

12 CLEO Sariguna Primatirta Tbk. 

13 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 

14 CTRA Ciputra Development Tbk. 

15 DMAS Puradelta Lestari Tbk. 

16 ERAA Erajaya Swasembada Tbk. 

17 EXCL XL Axiata Tbk. 

18 HRUM Harum Energy Tbk. 

19 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

20 INAF Indofarma Tbk. 

21 INCO Vale Indonesia Tbk 

22 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

23 INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. 

24 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 

25 IPTV MNC Vision Networks Tbk 

26 ISAT Indosat Tbk. 

27 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 

28 JPFA JAPFA Comfeed Indonesia Tbk 

29 JRPT Jaya Real Property Tbk. 

30 KAEF Kimia Farma Tbk. 

31 KINO Kino Indonesia Tbk. 

32 KLBF Kalbe Farma Tbk. 

33 LINK Link Net Tbk. 

34 LPPF Matahari Department Store Tbk. 

35 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. 

36 MAPI Mitra Adiperkasa Tbk. 

37 MDKA Merdeka Copper Gold Tbk. 

38 MIKA Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. 

39 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 

40 MTDL Metrodata Electronics Tbk. 

41 MYOR Mayora Indah Tbk. 

42 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 

43 POWR Cikarang Listrindo Tbk. 

44 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 

45 PTPP PP (Persero) Tbk. 

46 PWON Pakuwon Jati Tbk. 

47 RALS Ramayana Lestari Sentosa Tbk. 

48 ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk. 

49 SCMA Surya Citra Media Tbk. 

50 SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Tbk. 

51 SILO Siloam International Hospital Tbk. 

52 SIMP Salim Ivomas Pratama Tbk. 

53 SMBR Semen Baturaja (Persero) Tbk. 

54 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

55 SMRA Summarecon Agung Tbk. 
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NO KODE NAMA EMITEN 

56 SMSM Selamat Sempurna Tbk. 

57 SSIA Surya Semesta Internusa Tbk. 

58 TINS Timah (Persero) Tbk 

59 TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. 

60 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 

61 TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk 

62 UCID Uni-Charm Indonesia Tbk 

63 ULTJ Ultra Jaya Milk Industry & Trading Tbk. 

64 UNTR United Tractors Tbk. 

65 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 

66 WEGE Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk 

67 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. 

68 WOOD PT Integra Indocabinet Tbk 

69 WSBP Waskita Beton Precast Tbk. 

70 WTON Wijaya Karya Beton Tbk. 

Sumber: Bursa Efek Indonesia (IDX) 

Berdasarkan data di atas, dimana jumlah perusahaan yang terdaftar pada Jakarta 

Islamic Index 70 sebanyak 70 perusahaan yang lolos pada screening syariah dan jumlah 

tahun penelitian adalah 3 (tiga) tahun yaitu mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 

2020, maka jumlah sampel pada penelitian ini dapat dihitung sebagai berikut:  

Jumlah Sample = Jumlah Perusaahan  X   Lama Penelitian 

Jumlah Sample = 70 Perusaahan X  3 Tahun 

Jumlah Sample = 210 

Dengan demikian, jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 210 sampel. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa 

data kuantitatif yang meliputi data laporan keuangan perusahaan publik. Data dalam 

penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan lengkap dengan laporan auditor dari 

masing-masing perusahaan yang terdaftar di JII70 khususnya pada tahun 2018– 2020 

yang diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia serta situs-situs yang terkait yang 
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menyediakan data mengenai laporan keuangan publik yaitu www.idx.co.id dan dari 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD).  

Gambar 3. 2:  Sumber Data Penelitian 

 

Indonesian Capital Market  Total Profit 

Directory (ICDM)  Total Asset Lancar 

     Total Hutang Lancar 

     Jumlah Saham Beredar 

 

Annual Report   Waktu Penyampaian Financial Report 

     Informasi I-CSR 

     Informasi Corporate Governance 

 

  Other Media        Closing Price 

      Media Exposure 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data penelitian agar pekerjaannya menjadi lebih mudah dan 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah. 

Instrumen penelitian menurut Sugiyono adalah “suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”.15 Dari pengertian tersebut 

dapat dipahami bahwa instrumen merupakan suatu alat bantu yang digunakan oleh 

peneliti dalam menggunakan metode pengumpulan data secara sistematis   dan lebih 

mudah. Instrumen penelitian menempati   posisi   teramat penting dalam hal cara dan 

metode dilakukan untuk memperoleh data di lapangan.   

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang bersumber dari pihak lain atau pihak ketiga yang telah 

 
15 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2011). h. 

102 
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dipublikasikan untuk dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Data yang ada 

tersebut didapat dari Bursa Efek Indonesia serta dari website resmi Bursa Efek 

Indonesia www.idx.co.id pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index 

tahun 2018 sampai 2020. 

Adapun variabel –variabel dalam penelitian ini mencakup variabel dependen 

dan independen. Berikut identifikasi dan pengukuran variabel nya: 

Tabel 3. 1: Pengukuran variabel Operasional 

 

Variabel 

Penelitian 
Indikator Cara Pengukuran 

 
Skala 

Sumber 

Data 

 

 

Nilai 

Perusahaan 

(Y2).  

 

 

Indikator: 

Modified Tobin’s 

Q (Y.2.1). 

Chung and 

Stephen W. P 

(1994) 

Ayturk,Y., 

GA.O.,& Yanik, 

S.(2016) 

Pengukuran dilakukan 

dengan menggunakan 

Rasio Tobin Q: 

 

=
MVS + Debt

Total Assets
 

Chung and Stephen W. P 

(1994)., Ayturk,Y., 

GA.O.,& Yanik, S.(2016) 

 

  

 

 

 

Rasio 

 

 

 

 

Sekunder 

Islamic 

Corporate 

social 

Responsibilit

y. 

(Y1).  

Indikator: 

Rasio Disclosure 

Level 

Haniifa (2002): 

Ikhsan, A. (2017). 

Pengukuran dilakukan 

dengan menggunakan 

Rasio Disclosure Level: 

=
Jumlah skor dipenuhi

Jumlah skor maksimum
 

Haniifa (2002): Ikhsan, A. 

(2017). 

 Rasio Sekunder 

Corporate 

Governance 

(X1) 

Indikator: 

Rasio 

Kepemilikan 

Publik (X1.2). 

Wakidi, (2011) 

 

Pengukuran dilakukan 

dengan:  

Rasio Jumlah saham 

publik 

 

=
Kepemilikan Publik

Jumlah saham beredar
 

Wakidi, (2011) 

 

 

 

 Rasio Sekunder 

http://www.idx.co.id/
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Variabel 

Penelitian 
Indikator Cara Pengukuran 

 
Skala 

Sumber 

Data 

Profitabilitas 

(X2) 

 

Indikator: 

Rasio Return on 

Assets. 

(X2.1) 

Jewell, J. J., & 

Mankin, J. A. 

(2011) 

Pengukuran dilakukan 

dengan menggunakan:  

Rasio Return on Assets 

(ROA. 

=
Laba bersih setelah pajak 

Total Asset
 

Jewell, J. J., & Mankin, J. 

A. (2011) 

 Rasio Sekunder 

 

Likuiditas 

(X3) 

 

 

Indikator: 

Current Rasio 

(X3.1) 

Alhomidi, E., 

Almaqtari, F. A., 

& Tabash, M. I. 

(2019) 

 

Pengukuran dilakukan 

dengan menggunakan 

Formula:  

Current Ratio 

=
Aktiva Lancar

Hutang Lancar
 

Alhomidi, E., Almaqtari, 

F. A., & Tabash, M. I. 

(2019) 

  

Rasio 

 

Sekunder 

Media 

Exposure 

 (X4) 

 

Indikator: 

Janis-Fadner 

Ratio. 

Rupley, dkk 

(2012). 

Pengukuran dilakukan 

dengan menggunakan 

Formula:  

∗
(a2−ab)

c2        if a>b 

∗∗
(ab − b2)

c2     if b>c 

*** 0%                if a=b 

Keterangan: 

a = Jumlah artikel positif 

tentang lingkungan. 

b = Jumlah artikel negatif 

tentang lingkungan. 

c =  Jumlah a + b 

 

Rupley, dkk (2012). 

 

 Rasio Sekunder 

 Pada dasarnya variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini berusaha 

melihat fenomena empiris untuk menjelaskannya sebagai subject penelitian. Dalam hal 

ini subject penelitian lebih menitik beratkan pada reporting of social Islamic 

responsibility. Selanjutnya object dalam riset ini adalah shariah entity. Dimana object 
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riset penelitian ini merupakan domain JII70 sehingga cukup terwakili konsep 

syariahnya. Hal ini didasarkan karena kriteria pemilihan JII70 sudah applied dengan 

fatwa-fatwa DSN-MUI. Walaupun pengukuran variabel-variabel nya tidak semua 

mendasarkan sepenuhnya pada sisi syariah secara penuh, tetapi pengukuran dari 

masing-masing variabel tersebut sudah teruji dapat mengukur variabel tersebut secara 

benar, terlepas penerapannya pada object yang syariah atau non syariah. Selain itu 

pengukuran variabel dalam penelitian ini sangat memperhatikan representasi dari 

variabel yang diukur dan diperbolehkan dalam syariah. Jadi selama pengukuran-

pengukuran variabel tersebut tidak melanggar unsur syariah maka pengukuran tersebut 

layak (sah) untuk dilakukan. 

1.  Variabel Dependen  

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, 

konsekuen ataupun variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.16 Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan yang diproksikan dengan 

Tobin’s Q (modified Tobin’s Q). Nilai perusahaan merupakan tingkat 

keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya sebagai wujud dari 

kepercayaan stakeholders (Modigliani dan Miller; Fama)17. Sementara definisi 

Tobins Q adalah rasio dari nilai pasar perusahaan sebagai pengganti biaya dari 

asset. Adapun rumus modified Tobin’s Q yang digunakan adalah hasil formulasi 

Chung dan Pruitt18, yaitu:  

 
16 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif.  h :57. 
17 Modigliani, Franco, and Merton H. Miller. "Corporate income taxes and the cost of capital: a 

correction." The American economic review 53 No. 3 (1963): h. 433-443. 
18 Chung, Kee H., and Stephen W. Pruitt. "A simple approximation of Tobin's Q." Financial 

management 23 No. 3 (1994): h. 70-74. 
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𝑄 =
MVS + debt

TA
 

 

Keterangan  

Q  = Nilai perusahaan.  

MVS  = Market Value of all outstanding shares.  

Debt  = Hutang.  

TA  = Total aset.  

Nilai rasio Tobin’s Q lebih dari 1 berarti nilai perusahaan mengalami 

peningkatan, jika nilai Tobin’s Q lebih rendah dari 1 berarti nilai perusahaan 

mengalami penurunan.19 Market value of all outstanding shares (MVS) 

diperoleh dari hasil perkalian harga saham dengan jumlah saham biasa yang 

beredar. Debt diperoleh dari nilai kewajiban jangka pendek ditambah dengan 

hutang pajak dan nilai buku utang jangka panjang perusahaan. Total assets 

diperoleh dari nilai buku total asset perusahaan.  

2. Variabel Pemediasi/Interviening 

Variabel Interviening adalah variabel yang secara teoretis 

mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen, tetapi 

tidak dapat diamati dan diukur. 20 Variabel ini merupakan variabel 

penyela/antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, 

 
19 Kee H. Chung and Stephen W. Pruitt. “A Simple Approximation of Tobin’s Q”. h.72 
20 Tuckman, W.  B “Conducting educational research”.  (Washington D.C:  Harcout Brace, 

Jovanovic, 1988). 
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sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau 

timbulnya variabel dependen.  

I-CSR merupakan variabel pemediasi, tetapi juga diposisikan sebagai 

variabel dependen juga bila ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

I-CSR diukur dengan indeks I-CSR dari masing-masing perusahaan setiap 

tahun. Nilai indeks tersebut diperoleh dengan metode content analysis pada 

laporan tahunan perusahaan. Indeks I-CSR adalah item- item pengungkapan 

yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial institusi bisnis 

syariah.  

Haniffa membuat lima tema pengungkapan Indeks I-CSR, yaitu tema 

pendanaan dan investasi, tema produk dan jasa, tema karyawan, tema 

masyarakat, dan tema lingkungan hidup. Selanjutnya Haniffa mengungkapkan 

bahwa adanya keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional sehingga ia 

mengemukakan kerangka konseptual Islamic Social Reporting berdasarkan 

ketentuan syariah yang tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi 

pihak muslim melainkan juga untuk membantu perusahaan dalam melakukan 

pemenuhan kewajiban terhadap Allah Subhanaahu wa Ta’ala dan masyarakat.  

Total item yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 38 setelah 

dilakukan modifikasi oleh peneliti dimana yang relevan dengan pengungkapan 

annual report dari para perusahaan yang terdaftar dan lebih sesuai dengan aturan 

yang berlaku di Indonesia. Dimana item-item tersebut terdiri sebagai berikut; 
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Tabel 3. 2: Index Islamic Corporate Social Responsibility 

 
A. Pembiayaan dan Investasi B. Produk dan Jasa C. Karyawan 

1. Riba 
2. Gharar (aktivitas yang 

mempunyai unsur 
ketidakpastian) 

3. Zakat 

4. Kebijakan keterlambatan 
piutang tak tertagih 

5. Pernyataan nilai tambah 

perusahaan 

1. Produk/kegiatan ramah 
lingkungan 

2. Kehalalan produk 
3. Keamanan dan kualitas 

produk 

4. Pelayanan pelanggan 

1. Jam/waktu kerja 
2. Hari libur dan cuti 

3. Tunjangan 
4. Remunerasi 
5. Pendidikan dan pelatihan 

6. Kesempatan/kesetaraan 
gender 

7. Keterlibatan karyawan 

dalam diskusi/pengambilan 
keputusan 

8. Kesehatan dan keselamatan 
kerja 

9. Lingkungan kerja 

10. Karyawan dari kelompok 
khusus (distabilitas) 

11. Karyawan boleh puasa 

ibadah dan puasa 
12. Tempat ibadah yang 

memadai. 

D. Masyarakat E. Lingkungan  

1. Sedekah, donasi, 
sumbangan 

2. Sukarelawan dari 

kalangan karyawan 
3. Pemberian beasiswa 

4. Pemberdayaan lulusan 
(magang/PKL) 

5. Pengembangan 

kepemudaan 
6. Peningkatan kualitas 

hidup masyarakat miskin 

7. Kepedulian terhadap 
anak 

8. Kegiatan amal/sosial 

9. Mensponsori acara 
berbagai bidang 

(kesehatan, budaya, dan 
lain-lain). 

1. Konservasi lingkungan 
2. Kegiatan mengurangi 

efek pemanasan global 

3. Pendidikan mengenai 
lingkungan 

4. Pernyataan verifikasi 
independen /audit 
lingkungan. 

5. Sistem manajemen 
lingkungan 

 

 

Sumber: Sumber: hasil indeks peneliti dari berbagai sumber 

Masing-masing item pengungkapan memiliki nilai 1 apabila item pada 

indeks ISR terdapat dalam data perusahaan, dan nilai 0 diberikan apabila 

sebaliknya. Berikut rumus untuk menghitung disclosure level.21   

 
21 Haniffa, Ros. "Social reporting disclosure: An Islamic perspective." Indonesian Management 

& Accounting Research 1 No.2 (2002): h.128-146. 



161 

 

𝐷𝑖𝑠𝑐𝑙𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 =
Jumlah skor disclosure yang dipenuhi

Jumlah skor maksimum
 

3. Variabel Independen  

Variabel ini sering disebut juga sebagai variabel stimulus, predictor, 

antecedent ataupun variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat).22 Variabel-variabel independen dalam penelitian 

ini meliputi:  

a. Corporate Governance.  

Pengukuran Corporate Governance menggunakan rasio kepemilikan 

publik. Kepemilikan Publik digambarkan dengan proporsi saham 

perusahaan yang dimiliki publik. Skala pengukuran rasio kepemilikan 

publik dihitung dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki 

publik dengan jumlah saham yang beredar. Rasio kepemilikan publik 

yang tinggi diprediksi akan melakukan pengungkapan yang lebih lengkap 

(Wakidi, 2011). Dengan rumus sebagai berikut:23  

Jumlah saham publik =
Kepemilikan Publik

Jumlah saham beredar
 

 

 

 
22 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: ALFABETA 

(2013).  h. 59. 
23 Wakidi, Rivi H., dan Siregar, Hasan S., “Pengaruh Sisi Internal Dan Eksternal Perusahaan 

Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di 

BEI”. Jurnal Ekonom 14, No. 4. (2011). 
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b. Profitabilitas  

Profitabilitas dalam penelitian ini akan diproksikan dengan Return on 

Assets (ROA). ROA adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur 

efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan aktiva yang telah dimiliki oleh perusahaan tersebut. 

Alasan digunakannya ROA sebagai proksi profitabilitas yaitu karena 

ROA mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan. Selain itu, ROA menunjukkan kemampuan 

dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk 

menghasilkan laba. Hal ini sesuai dengan konsep akuntansi yang 

menyatakan bahwa aset bersumber dari liabilitas dan ekuitas.  

Adapun pengukurannya menggunakan rumus: 24 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑠 (𝑅𝑂𝐴) =
Laba bersih setelah pajak 

Total Asset
 

c. Likuiditas  

Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan melihat aktiva lancar 

perusahaan terhadap hutang lancar.  Hal ini menunjukkan semakin tinggi 

rasio likuiditas maka semakin kuat kondisi keuangan perusahaan. 

Perusahaan yang mempunyai kondisi keuangan yang kuat akan 

mengungkapkan lebih banyak informasi dibandingkan perusahaan yang 

kondisi keuangannya lemah. Likuiditas dalam penelitian ini 

 
24 Jewell, Jeffrey Jay, and Jeffrey A. Mankin. "What is your ROA? An investigation of the many 

formulas for calculating return on assets." Academy of Educational Leadership Journal 15 (2011): h.79-

91. 
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menggunakan current ratio (CR). Likuiditas dirumuskan sebagai 

berikut:25 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Aktiva Lancar

Hutang Lancar
 

d. Media Exposure 

Penggunaan media terdiri dari jumlah waktu yang digunakan dalam 

berbagai media, jenis isi media, media yang dikonsumsi atau dengan 

media secara keseluruhan.26 Metode pengukuran media exposure 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dari penelitian Janis dan 

Fadner; Bansal dan Clelland dalam Rupley dkk yaitu media exposure 

diukur dengan menggunakan rumus Janis-Fadner Ratio. Rasio ini 

digunakan untuk mengukur proporsi dari liputan media yang positif dan 

negatif untuk setiap perusahaan dalam satu periode. Sehingga formula 

yang digunakan untuk mengukur media exposure adalah sebagai 

berikut;27 

 

∗
(a2−ab)

c2        if a>b 

∗∗
(ab − b2)

c2     if b>c 

*** 0%                if a=b 

 

 
25 Farhan, Najib HS, dkk. "Does Corporate Governance Moderate the Relationship between 

Liquidity Ratios and Financial Performance? Evidence from Indian Pharmaceutical Companies." 

Academic Journal of Interdisciplinary Studies 8 No.3 (2019): h.144-144. 
26 Jalaluddin Rakhmat. Metode Penelitian Komunikasi. (Bandung: Rosda, 2004) h 66. 
27 Rupley, Kathleen Hertz, Darrell Brown, and R. Scott Marshall. "Governance, media and the 

quality of environmental disclosure." Journal of Accounting and Public Policy 31 No.6 (2012): h.610-

640. 

Rupley, Kathleen Hertz, Darrell Brown, and R. Scott Marshall. "Governance, media and the 

quality of environmental disclosure." Journal of Accounting and Public Policy 31 No.6 (2012): h.610-

640. 
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Keterangan: 

a = jumlah artikel positif tentang lingkungan 

b = jumlah artikel negatif tentang lingkungan 

c = jumlah a + b 

G. Teknik Pengolahan dan Analisa Data 

1. Analisis Deskriptif 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis 

deskriptif data digunakan untuk pemilahan subjek yang menjadi populasi penelitian 

pada perusahaan go public yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 70. Tujuannya untuk 

mengetahui karakteristik variabel dan kesesuaian dengan tujuan penelitian.  

Statistik deskriptif juga dapat menghasilkan nilai frekuensi, nilai rerata (mean), 

median (nilai tengah), nilai maksimum, dan nilai minimum dari masing-masing 

dimensi/indikator. Hasil statistik tersebut dapat digunakan untuk membantu 

interpretasi hasil.  

2. Struktural Equation Modeling (SEM-AMOS)  

Alat analisis yang akan digunakan untuk melakukan pengujian semua 

hipotesis penelitian ini adalah Structural Equation Model (SEM).  SEM adalah 

teknik analisis multivariate yang memungkinkan pengujian suatu rangkaian 

hubungan kausalitas antar variabel secara simultan dan serentak sehingga dapat 

memberikan efisiensi secara statistik.28 Setiap variabel eksogen dan endogen dapat 

berupa variabel observed (Manifest) yang dapat diukur secara langsung maupun 

 
28 Hair, J.F.  Multivariate Data Analysis. Fifth Edition, Internasional Edition. Prentice Hall. 

1998 h. 216 
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unobserved variabel (laten) yang tidak dapat diukur secara langsung.29 SEM 

merupakan bagian dari model regresi yang dapat digunakan untuk menganalisis 

hubungan akibat antar satu variabel dengan variabel lainnya. Dalam analisis SEM 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat berupa pengaruh 

langsung dan tidak langsung (direct and direct effect).30  Analisis ini dilakukan untuk 

mencari pengaruh langsung dan tidak langsung dari seperangkat variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Selain itu analisis jalur merupakan suatu tipe analisis 

multivariate untuk mempelajari efek-efek langsung dan tidak langsung dari 

sejumlah variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel sebab terhadap variabel 

lainnya yang disebut variabel akibat. 31 Hubungan kausalitas antar variabel telah 

dibentuk dengan model berdasarkan landasan teori. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis SEM dengan program software 

IBM SPSS AMOS. Analisis utama yang dilakukan adalah untuk menguji konstruk 

apakah teruji secara empiris atau tidak. Adapun alasan menggunakan SEM-AMOS 

sebagai alat analisis dalam penelitian ini karena penelitian ini bertujuan untuk 

menguji kausal variabel eksogen terhadap variabel endogen dengan tujuan untuk 

mengukur besarnya pengaruh kedua variabel tersebut. Selanjutnya model penelitian 

ini adalah model penelitian struktural yang lebih dari satu variabel endogen atau 

menggunakan variabel intervening dengan semua variabelnya observed (manifest) 

 
29 Imam Ghozali,. Model Persamaan Struktural Konsep Dan Aplikasi Program AMOS 24. 

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. (2017) h. 11 
30 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif. h :70 
31 Imam Ghazali. Aplikasi Analisis Multivarite dengan Program IBM SPSS 19. (Semarang: 

Undip, 2011):  h. 19 
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atau variabel yang dapat diukur langsung dengan skala pengukuran rasio. 

Berdasarkan kriteria tersebut maka alat analisis yang paling cocok digunakan adalah 

program SEM-AMOS. Menurut Imam Ghozali mengatakan bahwa Program SEM 

AMOS dapat digunakan untuk penelitian dengan model penelitian yang sifat 

variabelnya semuanya observed atau semua variabelnya unobserved, bahkan juga 

bisa untuk penelitian yang sebagian variabelnya Observed dan sebagian 

unobserved.32 Berikut ini perbandingan Alat analisis yang dapat untuk mengolah 

data penelitian; 

Tabel 3. 3: Perbandingan berbagai model analisis penelitian 

Alat 

Analisis 
Fungsi Tujuan Model Variabel Pengukuran Indikator 

Regresi 
Uji 

Kausal 
Prediksi 

Tidak 
Struktural 

Observed  Parametrik - 

Path 

Analisis 

Uji 
Kausal 

Determinant 
Tidak 

Struktural 
Observed Parametrik - 

SEM-

AMOS 

Uji 

Kausal 

Prediksi/ 

Determinant 

Tidak 

Struktural/ 
Struktural 

Observed/ 

Unobserved  
Parametrik Refleksif 

SEM-

PLS 

Uji 
Kausal 

Prediksi/ 
Determinant 

Tidak 
Struktural/ 

Struktural 

Observed  
Parametrik/ 

NonParametrik 
Refleksif/ 
Formatif 

Sumber; Data diolah dari berbagai sumber 

3. Model dan Rumus Persamaan Struktural 

Structural Equation Modeling bertujuan untuk menampilkan model dalam 

format grafis. Diagram ini membantu untuk memvisualisasikan konseptualisasi model 

dan hubungan yang dinyatakan dalam model.33 Sof6tware IBM SPSS AMOS akan 

memudahkan memvisualisasikan hubungan kausalitas secara lebih ringkas dan efisien. 

 
32 Singgih, Santoso. Konsep Dasar dan Aplikasi SEM dengan AMOS 22. Jakarta: Kompas 

Gramedia, Anggota KAPI. (2014). h. 21  
33 Sanchez, Gaston. PLS Path Modeling with R. (Berkeley: Trowchez Editions 2013). h.50. 
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Hubungan tersebut meliputi hubungan antar variabel dan hubungan variabel dengan 

indikatornya dan jenis variabel observed (manifest) atau variabel unobserved (laten) 

dalam model. Model   kerangka   pemikiran   teoretis yang   sudah dibangun, selanjutnya 

ditransformasikan ke dalam bentuk diagram untuk menggambarkan hubungan 

kausalitas antara variabel eksogen   dengan variabel endogen. 

Berdasarkan model AMOS dimaksud, dapat dibuat model diagram sebagai 

berikut:   

Gambar 3. 3: Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

X1:   Corporate Governance sebagai variabel eksogen (bebas) pertama; 

X2:  Profitabilitas sebagai variabel eksogen (bebas) kedua; 

X3:  Likuiditas sebagai variabel eksogen (bebas) ketiga; 

X4:  Media Expose sebagai variabel eksogen (bebas) keempat; 

Corporate 

Governance 

(X1) 

Profitabilitas 

(X2) 

Ukuran 

Perusahaan 

(X3) 

Media 

Exposure 

(X4) 

I-CSR 

(Y1) 

Firm Value 

(Y2) 
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Y1:   I-CSR sebagai variabel endogen (terikat) pertama atau mediasi; 

Y2:  Nilai Perusahaan (Firm Value) sebagai variabel endogen (terikat) murni atau 

variabel terikat kedua; 

Pada gambar 3.3 di atas menjelaskan bahwa corporate governance (X1), 

profitabilitas (X2), likuiditas (X3), media expose (X4) berpengaruh langsung terhadap 

Islamic corporate social responsibility (Y1) dan nilai perusahaan (Y2). Sedangkan 

Islamic corporate social responsibility (Y1)  berpengaruh langsung terhadap nilai 

perusahaan (Y2). Selanjutnya dari model tersebut dapat dibentuk persamaan 

fungsionalnya adalah sebagai berikut ini;  

Y1 = f (X1,  X2,  X3, X4)…………………………..……………. (1) 

Y2 = f (Y1)…………………….……………….………………... (2)   

Sehingga persamaan (3) dapat ditulis ulang; 

 Y2 = f (X1,  X2,  X3, X4, Y1 (X1,  X2,  X3, X4)) ………………... (3) 

Persamaan (3) tersebut di atas merupakan fungsi disfungsi (sistem persamaan 

simultan), Maka model yang dikembangkan adalah: 

1. Pengaruh corporate governance (X1), profitabilitas (X2), likuiditas (X3), media 

expose (X4) berpengaruh langsung terhadap Islamic corporate social 

responsibility (Y1); 

Y1 = 𝑎0 + 𝑎1X1 + 𝑎2X2 + 𝑎3X3 + 𝑎4X4 + Ɛ1……………. (4) 

Dimana 𝑎0, 𝑎1,   𝑎2,   𝑎3, 𝑎4 adalah parameter yang akan ditaksir, 

sedangkan  Ɛ1 adalah error term Islamic corporate social responsibility. 

2. Pengaruh corporate governance (X1), profitabilitas (X2), likuiditas (X3), media 

expose (X4) Islamic corporate social responsibility (Y1) terhadap nilai 

perusahaan (Y2); 
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Y2 = 𝑎0 + 𝑎1X1 + 𝑎2X2 + 𝑎3X3 + 𝑎4X4 + 𝑎5Y1 + Ɛ2 

Y2 = 𝑎0 + 𝑎1X1 + 𝑎2X2 + 𝑎3X3 + 𝑎4X4 + 𝑎5(β0 + β1X1 + β2X2 +

β3X3 + β4X4 + Ɛ1)  + Ɛ2 

Y2 = 𝑎0 +  𝑎1X1  +  𝑎2X2  +  𝑎3X3  +  𝑎4X4 + 𝑎5β0  +  𝑎5β1X1 +

 𝑎5β2X2 +   𝑎5β𝑎3X3 + 𝑎5β4X4 + (𝑎5Ɛ1+Ɛ2) 

Y2 = 𝑎0 +  𝑎1X1  +  𝑎2X2  +  𝑎3X3  +  𝑎4X4 + 𝑎5β0  +  𝑎5β1X1 +

 𝑎5β2X2 +   𝑎5β3X3 + 𝑎5β4X4 + µ1……………………… (5) 

Dimana 𝑎0, 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4 dan β5 adalah parameter yang akan ditaksir, 

sedangkan Ɛ2 adalah error term nilai perusahaan. Sehingga diperoleh: 

a. Konstanta 

𝑎0 = Konstanta untuk Y1 

β0 = Konstanta untuk Y2 

b. Pengaruh langsung (Direct effect) 

𝑎1 = Pengaruh langsung X1  terhadap  Y1 

𝑎2 = Pengaruh langsung X2  terhadap  Y1 

𝑎3 = Pengaruh langsung X3  terhadap  Y1 

𝑎4 = Pengaruh langsung X4  terhadap  Y1 

β1 = Pengaruh langsung X1  terhadap  Y2 

β2 = Pengaruh langsung X2  terhadap  Y2 

β3 = Pengaruh langsung X3  terhadap  Y2 

β4 = Pengaruh langsung X4  terhadap  Y2 
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β5 = Pengaruh langsung Y1  terhadap  Y2 

Y2 = 𝑎0 + 𝑎1X1 + 𝑎2X2  +  𝑎3X3  +  𝑎4X4 + 𝑎5β0  +  𝑎5β1X1 +

 𝑎5β2X2 +   𝑎5β3X3 + 𝑎5β4X4 + µ1…………………..…. (6) 

c. Pengaruh tidak langsung (indirect effect) 

𝑎5β1 = Pengaruh tidak langsung X1  terhadap  Y2 melalui Y1 

𝑎5β2 = Pengaruh tidak langsung X2  terhadap  Y2 melalui Y1 

𝑎5β3 = Pengaruh tidak langsung X3  terhadap  Y2 melalui Y1 

𝑎5β4 = Pengaruh tidak langsung X4  terhadap  Y2 melalui Y1 

d. Pengaruh Total (total effect) 

𝑎1 = Total Pengaruh X1  terhadap  Y1 

𝑎2 = Total Pengaruh X2  terhadap  Y1 

𝑎3 = Total Pengaruh X2  terhadap  Y1 

𝑎4 = Total Pengaruh X4  terhadap  Y1 

ρ1 = (  𝑎1 +   𝑎5β1) = Total Pengaruh X1 terhadap  Y2 

ρ2 = (  𝑎2 +   𝑎5β2) = Total Pengaruh X2 terhadap  Y2 

ρ3 = (  𝑎3 +   𝑎5β3) = Total Pengaruh X3 terhadap  Y2 

ρ4 = (  𝑎4 +   𝑎5β4) = Total Pengaruh X4 terhadap  Y2 

𝑎5 = Total Pengaruh Y1 terhadap  Y2 

e. Error term 

Ɛ1 = Error term untuk Y1 

Ɛ2 = Error term untuk Y2 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Pasar Modal Syariah adalah seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip islam. Pasar modal syariah Indonesia merupakan 

bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 

khususnya direktorat pasar modal syariah. Tonggak sejarah kelahiran pasar modal 

syariah Indonesia diawali dengan diterbitkannya reksa dana syariah yang pertama pada 

tahun 1997. Kemudian diikuti dengan diluncurkannya Jakarta Islamic Index (JII) 

sebagai indeks saham syariah pertama, yang terdiri dari 30 saham syariah paling likuid 

di Indonesia, pada tahun 2000, terakhir diluncurkannya JII-70 oleh BEI pada tanggal 

17 Mei 2018. Konstituen JII70 yang lebih banyak dengan likuiditas terbaik sebanyak 

70 saham syariah yang tercatat di BEI. 

Jakarta Islamic Indeks (JII-70) merupakan salah satu indeks saham syariah 

yang paling terakhir tercatat di Bursa Efek Indonesia selain dari dua index saham 

syariah yang sudah ada sebelum JII-70 yaitu Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan 

Jakarta Islamic Index (JII). Jakarta Islamic Index 70 yang terdiri dari 70 saham 

perusahaan syariah yang paling likuid yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta 

mempunyai kriteria likuiditas yang telah ditentukan. Konstituennya direview setiap 6 

bulan sekali. Namun demikian, tidak seperti indeks-indeks lain di BEI yang perubahan 

konstituennya dilakukan secara terjadwal setiap enam bulan sekali, konstituen JII-70 

dapat dilakukan penyesuaian setiap saat apabila ada saham syariah yang baru tercatat 

atau dihapuskan dari Dewan Efek Syariah.  
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Konstituen JII-70 akan ditinjau secara berkala enam bulan sekali, yaitu pada 

Mei dan November dan dipublikasikan pada awal bulan berikutnya. Otoritas Jasa 

Keuangan adalah lembaga yang berwenang meninjau konstituen JII-70 yang terdaftar 

di Dewan Efek Syariah dan melakukan penyesuaian apabila ada saham syariah yang 

baru tercatat atau dihapuskan dari Dewan Efek Syariah. Sumber data yang digunakan 

sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan Dewan Efek Syariah berasal dari laporan 

keuangan yang telah diterima oleh OJK, serta data pendukung lainnya berupa data 

tertulis yang diperoleh dari Emiten atau Perusahaan Publik. Review atas Dewan Efek 

Syariah juga dilakukan apabila terdapat Emiten atau Perusahaan Publik yang 

Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dan memenuhi kriteria Efek Syariah 

atau apabila terdapat aksi korporasi, informasi, atau fakta dari Emiten atau Perusahaan 

Publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria Efek 

Syariah. Sampai dengan tahun 2021 ini telah beberapa kali terjadi perubahan komposisi 

konstituen JII-70 dari awal tahun sampai dengan terakhir sesuai dengan pengumuman 

BEI No: Peng-00289/BEI.POP/09-2021 tanggal 22 September 2021. 

Dengan adanya Jakarta Islamic Index 70 diharapkan dapat menjadi tolak ukur 

investor dalam memilih saham yang berbasis syariah serta untuk mengembangkan 

pasar modal syariah. JII 70 menjadi alternatif bagi para investor Indonesia yang 

umumnya merupakan masyarakat muslim yang ingin menanamkan dananya secara 

syariah tanpa takut tercampur dengan dana ribawi. Adapun kriteria likuiditas yang 

digunakan dalam menyeleksi 70 saham syariah yang menjadi konstituen JII70 adalah 

sebagai berikut:       

a. Saham syariah yang masuk dalam konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI) telah tercatat selama 6 bulan terakhir      
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b. Dipilih 150 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi 

selama 1 tahun terakhir      

c. Dari 150 saham tersebut, kemudian dipilih 70 saham berdasarkan rata-rata 

nilai transaksi harian di pasar regular tertinggi.      

d. 70 saham yang tersisa merupakan saham terpilih.  

Secara formal, screening saham syariah di Indonesia dilakukan melalui dua 

tahap, yakni screening kualitatif dan screening kuantitatif. Secara kualitatif 

berdasarkan peraturan OJK No. 35 Tahun 2017 mengenai kriteria dan penerbitan daftar 

efek syariah, bahwa efek berbentuk saham termasuk hak memesan efek terlebih dahulu 

syariah dan waran syariah yang dikeluarkan oleh Emiten atau perusahaan publik yang 

tidak menunjukkan kegiatan dan sektor usaha, cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang 

diberikannya berdasarkan prinsip syariah pada pasar modal, sepanjang emiten atau 

perusahaan publik tersebut tidak melakukan kegiatan dan jenis usaha yang tidak 

memenuhi prinsip syariah dalam pasar modal. 

Berdasarkan peraturan tersebut terdapat dua prinsip yang ditetapkan dalam 

screening syariah, yaitu; 

1. Tidak mengandung Perjudian maupun permainan yang tergolong judi, Jasa 

keuangan ribawi, Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian, 

memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan / atau menyediakan 

barang atau jasa yang haram zat nya, maupun bukan karena zat nya, barang atau 

jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat dan barang atau jasa lainnya yang 

melanggar prinsip syariah berdasarkan ketentuan dari Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).  
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2. Melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan 

ketentuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 

dan tidak menjalankan transaksi yang bertentangan dengan ketentuan syariah 

dalam pasar modal. 

Metode screening kuantitatif yang digunakan ada dua, yaitu emiten terkait 

harus memenuhi rasio keuangan yaitu:  

1. Jumlah utang mengandung bunga dibandingkan dengan jumlah aset tidak lebih 

dari 45 %. Hal ini berarti jumlah utang yang mengandung unsur bunga yang 

dimiliki emiten tidak boleh melebihi 45 % dari total aset perusahaan emiten.  

2. Jumlah pendapatan mengandung bunga dan pendapatan yang tidak halal lainnya 

tidak lebih dari 10 % dari jumlah pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain. Dari 

uraian tersebut, dapat dipahami bahwa substansi dari penetapan standar screening 

saham syariah ialah untuk memisahkan unsur keuangan yang mengandung sesuatu 

yang tidak halal dari keseluruhan aspek keuangan perusahaan emiten. 

Diusianya yang masih relatif muda, JII-70 telah memberikan kontribusi besar 

bagi perkembangan pasar modal. Indeks ini menjadi salah satu acuan alias benchmark 

dan panduan bagi investasi bersifat syariah di Indonesia. Total kapitalisasi pasar JII70 

adalah Rp 2.430 triliun, terdiri dari berbagai sektor industri. Urutan sektor dari 

kapitalisasi pasar terbesar dan bobot terhadap total adalah sebagai berikut; Industri 

barang konsumsi memiliki bobot 24,5%. Sedang industri dasar dan kimia memiliki 

bobot 24,4%. Jadi, bobot kedua sektor saham teratas hampir sama. Selanjutnya sektor 

infrastruktur, utilitas dan transportasi dengan bobot 17%, sektor pertambangan 

berbobot 11,9%, serta sektor perdagangan, jasa dan investasi memiliki bobot 11,1%. 
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Menyusul sektor properti dan real estate dengan bobot 4,5%, sektor keuangan 4,8%, 

sektor pertanian 1,6%, serta yang terkecil sektor aneka industri (0,3%).  

Namun dari sektor industri keuangan sangat kecil sumbangannya terhadap 

indeks JII-70. Sehingga sangat berbeda dengan indeks saham non syariah seperti 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) atau indeks LQ45, dengan industri keuangan 

menempati bobot terbesar. Konsekuensinya, kinerja JII-70 berpotensi berbeda dengan 

indeks saham non syariah, sekaligus menjadikannya pelengkap baik bagi investor yang 

ingin mendiversifikasikan portofolionya. 

Dari sisi kinerja, sejak diluncurkan di 17 Mei 2018 hingga 10 Mei 2021, JII70 

masih membukukan return -6,65%. Ini relatif lebih baik dari indeks sejenis, seperti 

Jakarta Islamic Index yang terdiri dari 30 saham dengan return -12.70%. Lima besar 

saham penyumbang penurunan return sepanjang tahun ini berturut-turut adalah INAF 

yang turun 44,42%, KAEF yang turun 37,41%, SCMA turun 36,03%, PTPP turun 

30,83% serta WSBP (-28.47%). Lima besar saham penyumbang return tertinggi 

sepanjang tahun ini adalah HRUM dengan kenaikan 82,89%, LINK (+65,56%), SILO 

(+53,18%), JPFA (+42,66%) dan WOOD (+41,07%). Terdapat 45 saham dengan 

return negatif dan hanya 25 saham yang membukukan hasil positif. 

Return bulanan JII70 sejak diluncurkan juga menarik. Ternyata rata-rata return 

tertinggi terjadi dibulan Desember 2021, yaitu 4,54% month on month (MoM). Artinya 

window dressing terjadi juga di JII70, dengan probabilitas return positif 100%. Artinya 

di Desember 2021 selama tiga tahun terakhir, JII70 selalu memberi keuntungan. 

November juga masuk kategori bulan baik bagi JII70, dengan imbal hasil rata-rata 

3,26% MoM, dengan probabilitas positif 66,67%. Di April 2021, imbal hasil rata-rata 

3,04% MoM dengan probabilitas positif hanya 33,33%.   
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Salah satu alasan mengapa peneliti mengambil sampel saham dari konstituen 

indeks JII70 adalah karena aspek likuiditas. Asumsinya, konstituen indeks JII70 

merupakan saham syariah yang lebih likuid dibanding ratusan saham syariah lainnya. 

B. Deskripsi Data Penelitian 

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang deskripsi atau penyebaran data 

penelitian yang telah diperoleh dari tempat penelitian, meliputi variabel corporate 

governance, profitabilitas, likuiditas, media exposure, Islamic Corporate Social 

Responsibility, dan nilai perusahaan untuk masing-masing sampel penelitian pada 

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks 70 Periode Tahun 2018, 2019 dan 

2020. Data deskriptif penelitian disajikan agar dapat dilihat profil dari data penelitian 

dan hubungan yang ada antara variabel yang digunakan. 

Dalam penelitian ini diungkapkan karakteristik masing-masing perusahaan 

yang termasuk dalam sampel penelitian yaitu seluruh perusahan terdaftar pada Jakarta 

Islamic Index 70 sebanyak 210 perusahaan selama tiga tahun mulai dari tahun 2018 

sampai dengan 2020. Karakteristik tersebut berupa nilai yang telah diperoleh masing-

masing perusahaan selama penelitian berdasarkan indikator dan formula yang telah 

ditetapkan dalam penelitian ini.   

B. 1. Deskripsi Variabel Corporate governance 

Hasil yang diperoleh berdasarkan perhitungan untuk variabel corporate 

governance dengan menggunakan indikator rasio kepemilikan publik yang dihitung 

dengan formula jumlah saham kepemilikan publik dibagi dengan jumlah saham yang 

beredar dapat dilihat pada tabel berikut ini;   
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Tabel 4. 1: Hasil Perhitungan indikator corporate governance 

 
Sumber: Data diolah untuk disertasi ini (2021) 

Hasil perhitungan tabel di atas dihitung dengan menggunakan formula jumlah 

saham kepemilikan publik dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Hasil 

perhitungan tersebut secara detail dapat dilihat pada halaman lampiran 1-A.  

Tabel 4.1 merupakan hasil perhitungan indikator kepemilikan publik dari 

variabel corporate governance. Hasil tersebut adalah persentase rasio kepemilikan 

publik oleh masing-masing emiten yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang 

terseleksi masuk pada Jakarta Islamic Index 70 sebanyak 70 emiten. Kriteria penilaian 

dari rasio ini adalah maximize ratio, artinya semakin tinggi nilai rasio ini semakin baik. 

Adapun batasan rasio ini adalah rasio tertinggi yaitu rasio 1 sedangkan rasio terendah 

adalah 0. Namun berdasarkan data dari tabel 4.1 tidak diperoleh data emiten yang 
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mencapai angka 1, akan tetapi yang tertinggi ada pada rasio 0,98, artinya 

perusahaan/emiten ini 98% sahamnya dimiliki oleh masyarakat umum sedangkan 

sisanya 2% dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Sebaliknya rasio terendah ada pada 

rasio 0,03, artinya hanya 3 persen saja saham perusahaan ini dimiliki oleh masyarakat 

sisanya 97 persen dikuasai oleh perusahan itu sendiri. Namun secara rata-rata nilai rasio 

kepemilikan publik adalah sebesar 0,35, hal ini dapat diartikan bahwa secara rata-rata 

35 persen perusahaan yang terdaftar pada JII-70 selama tiga tahun mulai tahun 2018 

sampai 2020 sahamnya dimiliki oleh masyarakat selebihnya masih dimiliki oleh 

perusahaan itu sendiri.  

Berdasarkan data hasil penelitian secara tren selama periode penelitian atau tiga 

tahun dari tahun 2018 sampai 2020 menunjukkan tren yang mengalami penurunan dari 

tahun ke tahun yaitu dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan rasio dari 

0,369 menjadi 0,345, demikian pula pada tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi penurunan 

rasio kepemilikan modal dari rasio 0,345 menjadi 0,329. Adapun penjelasan secara tren 

rasio kepemilikan publik perusahaan yang tercatat pada JII-70 tiga tahun selama 

periode penelitian dapat dilihat pada grafik berikut ini;    

Gambar 4. 1: Tren rasio kepemilikan publik tahun 2018-2020 

 

 
Sumber: Data diolah untuk disertasi ini (2021) 
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B. 2 Deskripsi Variabel Profitabilitas 

Hasil yang diperoleh berdasarkan perhitungan untuk variabel profitabilitas 

dengan menggunakan indikator rasio Return on Assets (ROA) yang dihitung dengan 

formula jumlah laba bersih setelah pajak dibagi dengan total assets perusahaan. 

Adapun hasil yang telah diperoleh dapat dilihat secara detail pada tabel berikut ini;  

Tabel 4. 2: Hasil Perhitungan indikator Profitabilitas (ROA) 

 

 
          Sumber: Data diolah untuk disertasi ini (2021) 

Dari Tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa secara rata-rata hasil Return on Asset 

(ROA) untuk masing-masing perusahaan yang tercatat pada Jakarta Islamic Index 70 

selama tiga tahun mulai tahun 2019 sampai dengan 2021. Hasil perhitungan pada tabel 

di atas menggunakan formula laba setelah pajak dibagi dengan jumlah asset 

perusahaan. Hasil perhitungan tersebut secara detail dapat dilihat pada halaman 

lampiran 1-B.  
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 Tujuan mengukur rasio ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan dengan menggunakan asset yang ada 

atau yang dimiliki perusahaan dengan standar maximize ratio yaitu semakin efisien 

menggunakan asset yang dimiliki oleh perusahaan untuk memperoleh laba semakin 

baik. Adapun hasil rasio ROA yang diperoleh pada penelitian ini secara rata-rata 

selama tiga tahun adalah sebesar 0,06 atau 6%. Rasio ini menunjukkan kemampuan 

perusahaan yang tercatat pada JII-70 dalam menghasilkan keuntungan dengan 

menggunakan asset yang ada sebesar 6%, atau secara rata-rata jika perusahaan yang 

tercatat di JII-70 setiap ada tambahan atau efisiensi penggunaan assets perusahaan 

tersebut sebesar Rp.1 maka keuntungan perusahaan akan bertambah sebesar Rp. 0,06 

demikian pula sebaliknya kita jika dalam perusahaan terdapat penurunan atau 

inefisiensi penggunaan asset sebesar Rp. 1 maka akan terjadi penurunan keuntungan 

atau laba perusahan sebesar Rp. 0,06. 

Selanjutnya, berdasarkan data hasil penelitian secara tren selama periode 

penelitian atau tiga tahun dari tahun 2018 sampai 2020 menunjukkan tren yang 

berfluktuasi yaitu profitabilitas dengan rasio ROA dari tahun 2018 ke tahun 2019 

mengalami peningkatan rasio dari 0,067 menjadi 0,074 atau naik sekitar 11%, namun 

pada tahun 2019 ke tahun 2020 tingkat profitabilitas perusahaan justru turun dari rasio 

0,074 menjadi 0,046 atau turun sekitar 38%. Adapun faktor utama penyebab penurunan 

tingkat profitabilitas perusahaan yang tercatat pada JII-70 ini adalah sebagian besar 

dipengaruhi oleh kasus pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020. Bahkan kasus 

pandemi Covid-19 ini tidak hanya mempengaruhi turunnya profitabilitas perusahaan 

yang tercatat di JII-70 saja, tetapi berdampak pula pada kentungan perusahaan secara 

nasional pada khususnya dan secara internasional pada umumnya. Adapun penjelasan 
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secara tren rasio ROA perusahaan yang tercatat pada JII-70 tiga tahun selama periode 

penelitian dapat dilihat pada grafik berikut ini;    

Gambar 4. 2: Tren profitabilitas dengan rasio ROA tahun 2018-2020 

 

 
         Sumber: Data diolah untuk disertasi ini (2021) 
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yang dapat dijadikan rasio standar adalah minimal rasio 2, jika rasio perusahaan sama 

dengan atau lebih besar dari 2 maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut likuid 

atau sehat, namun jika rasionya dibawah 2 maka perusahaan tersebut dapat dikatakan 

tidak likuid atau tidak cukup cadangan asset lancar untuk membayar kewajiban jangka 

pendeknya. Hasil rasio likuiditas dengan indikator current ratio yang telah diperoleh 

pada perusahaan yang tercatat di JII-70 selama periode penelitian dapat dilihat secara 

rinci pada tabel berikut ini;  

Tabel 4. 3: Hasil Perhitungan indikator Likuiditas (Current Asset) 

 

 
Sumber: Data diolah untuk disertasi ini (2021) 

Hasil perhitungan tabel di atas menggunakan formula asset lancar dibagi 

dengan kewajiban lancar. Hasil perhitungan tersebut secara detail dapat dilihat pada 

halaman lampiran 1-C. Dari Tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa secara rata-rata hasil 
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rasio likuiditas untuk masing-masing perusahaan yang tercatat pada Jakarta Islamic 

Index 70 selama tiga tahun periode penelitian adalah sebesar 2,26 atau 226%. Akan 

tetapi jika dilihat secara detail dari 210 sampel yang diambil selama tiga tahun hanya 

78 sampel yang rasio nya mencapai diatas 2 sedangkan selebihnya 132 sampel yang 

current ratio nya masih dibawah 2. Hal ini berarti bahwa hanya sebagian kecil saja 

perusahaan yang tercatat di JII-70 yang dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang 

likuid yaitu perusahaan yang secara financial mampu dan mempunyai jaminan yang 

cukup untuk membayar hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan 

selebihnya atau sebagian besar perusahaan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai 

perusahaan yang likuid atau belum memiliki jaminan asset secara financial untuk 

membayar kewajiban jangka pendeknya. 

Selanjutnya, berdasarkan analisis data time series  hasil penelitian ini secara 

tren selama periode penelitian atau tiga tahun dari tahun 2018 sampai 2020 

menunjukkan tren yang meningkat yaitu likuiditas perusahaan  dengan current ratio 

mengalami peningkatan dari 54 perusahaan emiten yang likuid  menjadi 59 perusahaan  

atau naik sekitar 9%, demikian pula dari tahun 2019 ke tahun 2020 tingkat likuiditas 

perusahaan juga naik dari 59 perusahaan yang likuid  menjadi 61 Perusahaan  atau 

turun sekitar 3% dari tahun sebelumnya. Adapun penjelasan secara tren jumlah 

perusahaan yang berkategori likuid yang tercatat pada JII-70 tiga tahun selama periode 

penelitian dapat dilihat pada grafik berikut ini;    
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Gambar 4. 3: Tren likuiditas dengan indikator Current Ratio tahun 2018-2020 

 

 
Sumber: Data diolah untuk disertasi ini (2021) 
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*** 0% if a=b 
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kegunaan, yaitu (1) titik nol yang bermakna ketika jumlah liputan positif dan liputan 

negatif sama, (2) penurunan koefisien ketika jumlah liputan negatif meningkat, dan (3) 

peningkatan koefisien ketika jumlah liputan positif meningkat.1  

Hasil rasio ini yang telah diperoleh pada perusahaan yang tercatat di JII-70 

selama periode penelitian dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini;  

Tabel 4. 4: Hasil Perhitungan variabel Media exposure 

 

 
Sumber: Data diolah untuk disertasi ini (2021) 

Hasil perhitungan tabel di atas menggunakan Janis-Fadner Ratio. Hasil 

perhitungan tersebut secara detail dapat dilihat pada halaman lampiran 1-D. Dari Tabel 

4.4 dapat dijelaskan bahwa secara rata-rata hasil rasio Janis-Fadner Ratio untuk 

 
1 Deephouse, D. L. “Does Isomorphism Legitimate?” Academy of Management Journal, Vol: 

39 No. 4, (1996). h. 1024–1039. 
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masing-masing perusahaan yang tercatat pada Jakarta Islamic Index 70 selama tiga 

tahun periode penelitian adalah sebesar 0,77 atau 77%, artinya selama periode 

penelitian berita positif yang diterima oleh publik masih mendominasi media yaitu 77% 

seperti berita meningkatnya omzet dan laba perusahaan, pembayaran deviden, 

launching produk baru dan lain-lain. Berita positif yang menerpa publik ini berpotensi 

mempengaruhi meningkatnya minat beli saham pada perusahaan tersebut. Sedangkan 

selebihnya sebesar 23% adalah berita yang bersifat negatif yang menerpa publik yang 

berpotensi menurunkan minat daya beli saham pada perusahan, seperti berita turunnya 

laba perusahaan, adanya gugatan perusahaan emiten dari pihak lain, dan berita efek 

pandemi yang berpengaruh pada omzet pendapatan perusahaan emiten, dan lain-lain.  

Selanjutnya berdasarkan analisis data time series, hasil penelitian ini secara tren 

selama periode penelitian menunjukkan bahwa berita positif yang menerpa masyarakat 

publik cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terbukti sejak tahun  

2018 ke tahun 2019 terjadi peningkatan berita yang bersifat positif yaitu dari 1.145 

berita positif meningkat menjadi 1,227 berita positif atau terjadi peningkatan sebesar 

7%, dan  peningkatan cukup drastis terjadi dari tahun 2020 yaitu  menjadi 1.431 jumlah 

berita positif atau meningkat 17% dibandingkan dengan tahun 2019.  Namun di lain 

pihak berita negatif yang menerpa masyarakat publik juga mengalami peningkatan 

yang justru lebih besar yaitu dari jumlah 104 berita negatif di tahun 2019 meningkat 

menjadi 132 berita negatif di tahun 2020, atau naik sebesar 27% dibandingkan dengan 

tahun 2019. 

Adapun penjelasan secara tren jumlah berita positif dan negatif yang menerpa 

masyarakat publik selama periode penelitian dapat dilihat pada grafik berikut ini;    
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Gambar 4. 4: Tren berita positif dan negatif periode 2018-2020 

 

 
        Sumber: Data diolah untuk disertasi ini (2021) 
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oleh perusahaan dibagi jumlah skor maksimum item ICSR yang harus oleh perusahaan. 

dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini;    

Tabel 4. 5: Hasil Perhitungan variabel Islamic Corporate Social Responsibility  

 

 
Sumber: Data diolah untuk disertasi ini (2021) 

Hasil perhitungan pada tabel di atas menggunakan index disclosure level ratio. 

Hasil perhitungan tersebut secara detail dapat dilihat pada halaman lampiran 1-E. 

Berdasarkan Tabel 4.5 Total Skor Indeks ICSR tahun 2018-2019 dapat dilihat bahwa 

secara keseluruhan skor indeks ICSR mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 

6% ke tahun 2019 sebesar 69% atau meningkat sebesar 2%, demikian pula peningkatan 

juga terjadi pada tahun 2019 sebesar 69% menjadi 70% di tahun 2020 atau naik sekitar 

1%. Hal ini menandakan bahwa perusahaan yang kegiatan operasinya sesuai dengan 
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prinsip syariah terus mengalami peningkatan dalam rangka pelaporan dan 

pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip syariah selama kurun 

waktu 2019-2020. Hasil ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi 

perkembangan praktik tanggung jawab sosial perusahaan syariah di Indonesia.  

Pembahasan content analysis dapat dilakukan dari masing-masing tema indeks 

ICSR. Indeks ICSR terdiri dari lima tema, dimana diambil dari kajian yang dilakukan 

oleh Haniffa yang membuat lima tema pengungkapan Indeks ICSR, yaitu tema 

pendanaan dan investasi, tema produk dan jasa, tema karyawan, tema masyarakat, dan 

tema lingkungan hidup.2 Kelima bentuk tema pengungkapan index ICSR yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu tema pendanaan dan investasi, tema produk dan jasa, 

tema karyawan, tema masyarakat, dan tema lingkungan hidup. Kelima tema tersebut 

kemudian dijabarkan menjadi 38 item setelah dilakukan modifikasi oleh peneliti yang 

relevan dengan pengungkapan annual report dari para perusahaan yang terdaftar dan 

sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Item-item tersebut terdiri sebagai 

berikut;  

1. Pembiayaan dan Investasi   

a. Riba   

b. Gharar (aktivitas yang mempunyai unsur ketidakpastian)   

c. Zakat   

d. Kebijakan keterlambatan piutang tak tertagih   

e. Pernyataan nilai tambah perusahaan   

2. Produk dan Jasa   

a. Produk/kegiatan ramah lingkungan   

 
2 Ross Haniffa, “Social Reporting Disclosure - An Islamic Perspective.” Indonesian 

Management & Accounting Research 1(2), 2002, h 137.  
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b. Kehalalan produk   

c. Keamanan dan kualitas produk   

d. 4. Pelayanan pelanggan   

3. Karyawan   

a. Jam/waktu kerja   

b. Hari libur dan cuti  

c. Tunjangan   

d. Remunerasi   

e. Pendidikan dan pelatihan   

f. Kesempatan/kesetaraan gender   

g. Keterlibatan karyawan dalam diskusi/pengambilan keputusan   

h. Kesehatan dan keselamatan kerja   

i. Lingkungan kerja   

j. Karyawan dari kelompok khusus (distabilitas)   

k. Karyawan boleh puasa ibadah dan puasa   

l. Tempat ibadah yang memadai.   

4. Masyarakat   

a. Sedekah, donasi, sumbangan   

b. Sukarelawan dari kalangan karyawan   

c. Pemberian beasiswa   

d. Pemberdayaan lulusan (magang/PKL)   

e. Pengembangan kepemudaan   

f. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin   

g. Kepedulian terhadap anak   
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h. Kegiatan amal/sosial   

i. Mensponsori acara berbagai bidang (kesehatan, budaya, dan lain-lain).   

5. Lingkungan   

a. Konservasi lingkungan   

b. Kegiatan mengurangi efek pemanasan global   

c. Pendidikan mengenai lingkungan   

d. Pernyataan verifikasi independen /audit lingkungan.   

e. Sistem manajemen lingkungan   

Nilai indeks tersebut diperoleh dengan metode content analysis pada laporan 

tahunan perusahaan. Indeks ICSR adalah item-item pengungkapan yang digunakan 

sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial institusi bisnis syariah. Hasil content 

analysis skor indeks ICSR setiap tema disajikan secara detail pergerakannya dari tahun 

ke tahun seperti yang tersaji pada gambar dibawah ini:  

Gambar 4. 5: Rasio Disclosure Level ICSR periode 2018-2020 

 

 

   Sumber: Data diolah untuk disertasi ini (2021) 
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Sesuai dengan gambar 4.5 di atas, secara umum skor indeks ICSR masing- 

masing tema mengalami pergerakan yang bervariasi selama tahun 2018-2020, tema 

pembiayaan dan investasi mengalami pergerakan fluktuatif, dari 74% di tahun 2018 

naik menjadi 74% di tahun 2019 kemudian turun lagi tingkat paling rendah menjadi 

73% di tahun 2020. Sama halnya pada tema produk dan jasa juga mengalami 

pergerakan fluktuatif, dari 78% di tahun 2018 naik menjadi 80% di tahun 2019 

kemudian turun lagi tingkat paling rendah menjadi 76% di tahun 2020. Selanjutnya 

tema karyawan pergerakan untuk persentase pelaporan dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan dari 77-85%. Sebaliknya untuk tema masyarakat justru mengalami 

penurunan dari tahun ke tahun yaitu penurunan dari 59% menjadi 55%. Sedangkan 

untuk tema lingkungan mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 50% dan akhir 

meningkat di tahun 2020 menjadi 57%. 

 Ketidakkonsistenan pengungkapan setiap perusahaan pada setiap tahunnya 

pada dasarnya tidak selalu bisa dipastikan karena masing-masing perusahaan memiliki 

tingkat pengungkapan yang berbeda-beda. Ada perusahaan yang mengungkapkan 

secara baik namun ada pula yang sebaliknya. Tingkat pengungkapan tanggung jawab 

sosial secara syariah setiap perusahaan berbeda-beda, ada perusahaan yang melakukan 

pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah dengan baik, namun ada pula 

perusahaan yang melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah 

dengan sangat minim. 

Perbedaan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah setiap 

perusahaan dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal perusahaan, menurut 

Fitria dan Hartanti kebijakan pimpinan sangat mempengaruhi pola pelaksanaan 
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tanggung jawab sosial di perusahaan syariah.3 Sedangkan, salah satu faktor eksternal 

adalah tekanan dari para pemangku kepentingan masing-masing perusahaan syariah 

untuk melaksanakan, dan mengungkapkan tanggung jawab sosial secara syariah. Selain 

itu, pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah sifatnya sukarela, jadi tidak 

ada standar mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial secara syariah, dan tidak ada 

standar mengenai pokok pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah sehingga 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan secara syariah menjadi tidak 

seragam. 

B.6 Deskripsi Variabel Nilai Perusahaan. 

Nilai perusahaan yang merupakan variabel endogen dalam penelitian ini 

diperoleh dengan menggunakan indikator rasio Tobin-Q dihitung dengan 

menggunakan formula;4 

𝑄 =
MVS + debt

TA
 

Keterangan  

Q  = Nilai perusahaan.  

MVS  = Market Value of all outstanding shares.  

Debt  = Hutang.  

TA  = Total aset.  

Penilaian Tobin  Q dihitung denga menggunakan nialai terendah antara 0 

hingga 1 dan diatas 1. Semakin besar nulai Tobin  Q, maka semakin besar nilai 

 
3 Soraya Fitria dan Dwi Hartanti, “Islam Dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan 

Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks Dan Islamic Sosial Reporting Indeks”. 

Simposium Nasional Akuntansi 13 Purwokerto, 2010, h. 2 
4 Chung, Kee H., and Stephen W. Pruitt. "A simple approximation of Tobin's Q." Financial 

management 23 No. 3 (1994): h. 70-74. 
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perusahaan. Tobin-Q diatas 1 menunjukkan bahwa nilai perusahaan lebih besar 

dibanding nilai asset yang dimiliki oleh perusahaan. Nilai Tobin-Q diatas 1 juga juga 

mengindikasikan bahwa pelaku pasar (investor) memberikan penilaian lebih atau value 

added yang lebih pada perusahaan.  Selain itu semakin tinggi nilai tobin-Q, hal ini juga 

mengindikasikan bahwa harga saham perusahaan semakin mahal atau overvalued. 

Sebaliknya semakin rendah nilai tobin-Q, maka semakin murah harga saham 

perusahaan atau undervalued. 

Hasil variabel nilai perusahaan dengan indikator rasio tobin-Q yang telah 

diperoleh pada perusahaan yang tercatat di JII-70 selama periode penelitian dapat 

dilihat secara rinci pada tabel berikut ini;  

Tabel 4. 6: Hasil Perhitungan variabel Nilai Perusahaan  

 

 
 Sumber: Data diolah untuk disertasi ini (2021)     
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Hasil perhitungan pada tabel di atas menggunakan formula tobin Q. Hasil 

perhitungan tersebut secara detail dapat dilihat pada halaman lampiran 1-F. 

Berdasarkan Tabel 4.6 Total nilai perusahaan berdasarkan tobin  Q tahun 2018-2020 

untuk masing-masing perusahaan yang tercatat pada Jakarta Islamic Index 70 secara 

rata-rata memperoleh nilai sebesar 1,94, artinya secara rata-rata perusahaan yang 

terdaftar pada JII-70 mempunyai nilai perusahaan atau harga saham yang sangat baik, 

karena nilai sahamnya jauh melebihi nilai total asset yang dimiliki oleh perusahaan.  

Hal ini merupakan sinyal yang baik bagi pasar dan cerminan harga saham sangat 

diminati oleh publik dan memiliki prospek yang baik. 

Namun jika dilihat secara detail dari 210 sampel data yang diambil selama tiga 

tahun, tidak semua perusahaan yang tercatat pada JII-70 memiliki nilai perusahaan 

yang baik, beberapa diantara perusahaan tersebut nilai tobin-Q nya masih dibawah satu 

yaitu masih ada 49 perusahaan atau sekitar 23% yang masih memiliki nilai Tobin-Q 

dibawah satu. Tetapi secara keseluruhan jumlah perusahaan yang tobin-Q nya lebih 

dari satu masih jauh lebih besar atau sebesar 77%.  

Selanjutnya, berdasarkan analisis data time series hasil penelitian ini secara tren 

selama periode penelitian atau tiga tahun dari tahun 2018 sampai 2020 menunjukkan 

tren yang sangat baik, karena mengambarkan kecenderungan yang meningkat dari 

tahun ke tahun terbukti mengalami peningkatan nilai perusahaan dari 1,85 meningkat 

menjadi 1,96 di tahun 2019, demikian pula pada tahun 2020 meningkat menjadi yang 

tertinggi sebesar 2,01. Hal ini menunjukkan bahwa prospek perusahaan yang tercatat 

pada JII-70 memiliki prospek yang cukup baik. 
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Adapun penjelasan secara tren nilai perusahaan berdasarkan nilai tobin-Q yang 

tercatat pada JII-70 tiga tahun selama periode penelitian dapat dilihat pada grafik 

berikut ini;    

Gambar 4. 6: Tren perkembangan Nilai Perusahaan JII-70 periode 2018-2020 

 

  
       Sumber: Data diolah untuk disertasi ini (2021) 

C. Analisis dan Pengujian Model Struktural 

Penelitian ini menggunakan analisis Structural Equation Modeling (SEM). 

Software yang digunakan untuk penelitian ini adalah IBM SPSS AMOS 22. Model 

teoretis yang telah digambarkan pada diagram jalur akan dianalisis berdasarkan data 

yang diperoleh. Teknik pengolahan data dengan menggunakan Structural Equation 

Modeling (SEM) beberapa tahan untuk menilai Fit Model dari sebuah model 

penelitian.5 Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut; 

 
5 Ghozali, I. Model Persamaan Struktural Konsep Dan Aplikasi Program AMOS 24. Semarang: 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro. (2017). h.62 
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C.1. Uji Asumsi Model. 

a. Asumsi kecukupan sampel. 

Sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang jumlah minimum sampel yang 

dibutuhkan dalam pengolahan data di SEM. Namun demikian ada beberapa 

pertimbangan praktis yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan ukuran sampel. 

Metode estimasi yang paling populer dalam analisis SEM adalah Maximum Likelihood 

(ML). Metode ML ini juga dipakai sebagai default oleh AMOS. Metode ML akan 

efektif pada jumlah sampel antara 150 sampai 400 data. Namun demikian tidak berarti 

bahwa data dibawah 150 atau data diatas 400 tidak dapat diproses di AMOS. Menurut 

Singgih untuk model SEM dengan jumlah variabel laten sampai dengan 5 buah dan 

setiap konstruk dijelaskan oleh tiga atau lebih indikator jumlah sampel 100-150 data 

sudah dianggap memadai.6 Demikian pula menurut Ghozali dan Fuad ukuran sampel 

yang disarankan untuk penggunaan estimasi Maximum Likelihood adalah sebesar 100-

200 sampel.7 Namun demikian pedoman tersebut tidak mengikat karena dalam praktik 

pengumpulan sampel juga terkendala oleh tenaga, dana, waktu dan ciri-ciri populasi 

yang tidak memungkinkan tersedianya sampel dalam jumlah yang memadai. 

Adapun jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 

210 sample. Jumlah sampel tersebut ditentukan berdasarkan jumlah perusahaan yang 

terdaftar pada JII-70 sebanyak 70 perusahaan yang lolos pada screening syariah dan 

jumlah tahun penelitian adalah 3 (tiga) tahun yaitu mulai tahun 2018 sampai dengan 

tahun 2020, maka jumlah sampel pada penelitian ini dapat dihitung sebagai berikut: 

Jumlah Sample = Jumlah Perusahaan X Lama Penelitian  

 
6 Singgih, Santoso. Konsep Dasar dan Aplikasi SEM dengan AMOS 22. Jakarta: Kompas 

Gramedia, Anggota KAPI. (2014). h. 74 
7 Ghozali, I. & Fuad. Structural Equation Modeling: Teori, Konsep, dan Aplikasi Dengan 

Program Lisrel 8.80 (2th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2008. 
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Jumlah Sample = 70 Perusahaan X 3 Tahun Jumlah Sample = 210. Berdasarkan 

ketentuan model SEM AMOS, jumlah sampel 210 sudah dianggap cukup memadai 

untuk dilakukan pengolahan data. 

b. Evaluasi Outlier. 

Seperti pada metode statistik lainnya, SEM juga mensyaratkan data terdistribusi 

normal. Jika data terdistribusi sangat tidak normal maka hasil analisis dikhawatirkan 

menjadi bias. Demikian pula jika ada sejumlah data outlier, yakni data yang 

mempunyai nilai jauh diatas atau dibawah rata-rata data.8 Evaluasi outlier dilakukan 

untuk melihat kondisi observasi dari suatu data yang memiliki karakteristik unik yang 

terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk 

ekstrem, baik untuk sebuah variabel tunggal ataupun variabel-variabel kombinasi.  

Umumnya perlakuan terhadap data outliers adalah dengan mengeluarkannya dari 

data dan tidak diikutsertakan dalam perhitungan berikutnya. Outliers dapat dievaluasi 

dengan nilai mahalanobis distance dengan nilai degree of freedom sejumlah variabel 

yang dipergunakan dalam penelitian pada tingkat p<0,0001. Dalam hal ini variabel 

yang dimaksud adalah jumlah item pengukuran pada model. Menurut Singgih data 

dinyatakan outlier apabila memiliki nilai p2 dibawah 0,05 pada hasil output 

Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) AMOS.9  Sehingga 

nilai pada hasil output yang p2 dibawah 0,05 harus dieliminasi pada proses pengolahan 

data karena dianggap termasuk data yang tidak terdistribusi dengan normal atau data 

tersebut terlalu jauh jaraknya dari jarak titik normal dan sangat berbeda dengan data 

lainnya. 

 
8 Hair, J. F., dkk. Multivariate Data Analysis. 6th Edition. New Jersey: Pearson Education Inc. 

(2007). 
9 Singgih, Santoso. Konsep Dasar dan Aplikasi SEM dengan AMOS 22. h. 91 
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Berikut ini contoh hasil output Observations farthest from the centroid 

(Mahalanobis distance) sebelum dilakukan proses eliminasi data;     

Tabel 4. 7: Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) 

 
 Sumber: Data diolah untuk disertasi ini (2021) 

Setelah melakukan proses evaluasi outlier dengan tujuan untuk melihat kondisi 

observasi dari suatu data yang memiliki karakteristik unik atau sangat berbeda jauh dari 

observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk ekstrem, baik untuk sebuah 

variabel tunggal ataupun variabel-variabel kombinasi, sehingga dalam penelitian 

ditemukan beberapa data yang outlier atau data tidak normal. Untuk lebih jelasnya 

jumlah data sampel yang outlier pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4. 8: Tabel jumlah data outlier. 

 

Sumber: Data diolah untuk disertasi ini (2021) 

Tabel 4.8 diatas merupakan hasil deteksi data outlier sebelum dilakukan 

eliminasi data outlier. Hasil perhitungan Mahalanobis distance penelitian ini 

ditemukan sebanyak 76 data yang outlier karena memiliki nilai p2 yang lebih kecil dari 

0,05. Pada umumnya, proses penanganan terhadap data outlier adalah dengan 

mengeliminasi data tersebut. Oleh karena itu ke 76 data tersebut harus dieliminasi, 

kemudian proses uji normalitas dan deteksi outlier dapat diulang kembali.  

No.
Obs. 

Number

Kode 

Emiten

Nilai 

p2
No.

Obs. 

Number

Kode 

Emiten

Nilai 

p2
No.

Obs. 

Number

Kode 

Emiten

Nilai 

p2

1 2 ACES 0.047 26 72 ACES 0 51 140 ZINC 0

2 12 BMTR 0.035 27 77 APLN 0.036 52 141 AALI 0

3 13 BRMS 0.037 28 80 BKSL 0.038 53 142 ACES 0.005

4 17 CPIN 0.002 29 81 BMTR 0.048 54 147 BIRD 0

5 19 DMAS 0 30 85 BTPS 0 55 149 BRIS 0.044

6 20 ELSA 0.002 31 86 CLEO 0.041 56 151 BTPS 0.001

7 23 HRUM 0.007 32 87 CPIN 0.029 57 152 CLEO 0.017

8 24 ICBP 0 33 93 HRUM 0 58 153 CPIN 0.027

9 25 IIKP 0.031 34 94 ICBP 0.031 59 155 DMAS 0.009

10 32 ITMG 0.042 35 97 INTP 0.004 60 158 HRUM 0

11 36 KLBF 0 36 102 KAEF 0 61 160 INAF 0

12 39 LPPF 0 37 103 KLBF 0.014 62 161 INCO 0.041

13 42 MIKA 0 38 106 LPKR 0.022 63 170 KAEF 0.021

14 44 MYOR 0.022 39 107 LPPF 0 64 173 LINK 0.005

15 45 MYRX 0 40 111 MIKA 0 65 177 MDKA 0

16 48 PTBA 0.013 41 112 MNCN 0.007 66 178 MIKA 0.001

17 52 RIMO 0.014 42 120 RALS 0.043 67 181 MYOR 0.008

18 53 SCMA 0.013 43 122 SIDO 0.003 68 183 POWR 0.001

19 54 SIDO 0.019 44 123 SILO 0.034 69 188 ROTI 0.033

20 55 SIMP 0.049 45 126 SMSM 0.021 70 189 SCMA 0.021

21 56 SMBR 0 46 127 TARA 0 71 190 SIDO 0

22 59 TARA 0 47 128 TCPI 0.001 72 192 SIMP 0.037

23 61 TLKM 0.031 48 131 TOPS 0.011 73 196 SMSM 0.035

24 62 TOPS 0 49 134 UNVR 0 74 197 SSIA 0

25 66 UNVR 0 50 139 WTON 0.005 75 201 TPIA 0.013

76 205 UNVR 0



201 

 

Berikut ini hasil output Observations farthest from the centroid (Mahalanobis 

distance) setelah dilakukan proses eliminasi data; 

Tabel 4. 9: Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) 

 

 
       Sumber: Data diolah untuk disertasi ini (2021) 

 

Tabel 4.9 diatas merupakan hasil deteksi data outlier setelah dilakukan eliminasi 

data outlier. Hasil perhitungan Mahalanobis distance tidak lagi ditemukan data yang 

outlier yang memiliki nilai p2 yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa setelah dilakukan eliminasi data outlier sudah tidak terdapat lagi 

multivariate outlier sehingga proses pengolahan dan kalkulasi data dapat dilanjutkan.   

C. Uji Normalitas Data. 

Asumsi normalitas merupakan bentuk distribusi data pada variabel matriks 

tunggal yang menghasilkan distribusi normal. Pengujian normalitas bertujuan untuk 
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mengetahui pola distribusi data dengan nilai critical ratio (C.R) pada skewness. 

Evaluasi normalitas data dilakukan dengan menggunakan nilai critical ratio skewness 

value sebesar ± 2,58 pada tingkat signifikansi 0,01 (1%). Data dikatakan terdistribusi 

normal jika nilai critical ratio skewness value berada diantara ± 2,58.10 Normalitas 

univariate dan multivariate terhadap data yang digunakan dalam analisis ini diuji 

dengan menggunakan AMOS 22. Hasil uji asumsi normalitas dapat dilihat pada Tabel 

berikut ini; 

Tabel 4. 10: Assessment of normality 

 
     Sumber: Data diolah untuk disertasi ini (2021) 

 

Berdasarkan tabel 4.10 terlihat hasil pengujian data dalam penelitian ini. 

Evaluasi normalitas diidentifikasi baik secara univariate maupun multivariate, terlihat 

CR skewness, CR kurtosis, maupun CR multivariate (2,278) rata-rata bernilai dibawah 

2,58 hanya beberapa variabel seperti ME, Liquid, Profit, ICSR dan NP yang 

mempunyai   nilai CR skewness diatas 2,58 namun variabel tersebut justru mempunyai 

nilai kurtosis yang jauh dibawah 2,58. Untuk itu secara umum dapat dikatakan bahwa 

distribusi data yang digunakan dalam model ini dapat dianggap terdistribusi dengan 

normal. 

 
10 Ferdinand, Augusty. “Metode Penelitian Manajemen”. Penerbit Universitas Diponegoro. 

Semarang. 2014. 
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C.2. Pengujian Hipotesis. 

a. Analisis kesesuaian model (Goodness of fit) 

Tidak ada alat uji statistik tunggal yang dapat digunakan untuk mengukur atau 

menguji hipotesis dalam SEM. Peneliti dapat melakukan pengujian dengan 

menggunakan beberapa goodness of fit indeks untuk mengukur baik tidaknya atau 

“kebenaran” model yang diajukan.11 Berikut ini akan diulas beberapa goodness of fit 

indeks dan cut-off value nya yang dipakai dalam penelitian ini yang nantinya akan 

digunakan dalam menguji apakah sebuah model dapat diterima atau ditolak. 

Chi Square (𝑿𝟐). Tes ini mengukur ada tidaknya perbedaan antara matriks 

covariant populasi dengan matriks covarion sampel. Ho dalam pengujian ini 

menyatakan bahwa matriks covariant populasi sama dengan matriks covariant sampel. 

Model yang baik apabila justru Ho diterima, jadi model yang diuji akan dipandang baik 

apabila nilai chi square nya rendah dan memiliki probabilitas dengan cut-off value 

sebesar p > 0,05.12  

The Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA). Tes ini 

digunakan untuk membandingkan chi-square statistic dalam sampel yang besar. 

RMSEA menunjukkan goodness of fit dari model yang diestimasi dalam populasi. 

Model dapat diterima jika nilai RMSEA ≤ 0,08.13  

The Goodness of fit Index (GFI). GFI adalah analog dengan harga R2 dalam 

regresi ganda.14 Indeks kesesuaian GFI digunakan untuk menghitung proporsi 

 
11 Hair et al., Multivariate Data Analysis, Fifth Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River : 

New Jersy. (1998) 
12 Holmes, J. An Introduction to Sociolinguistics 2nd Edition. Essex: Pearson Education 

Limited. (2001). 
13 Browne M.W. dan R.Cudeck. “Alternative Ways of Assesing Model Fit, K.A. Bollen and 

J.Scott Long (editors) Testing Structural Equation Model, Sage Publication. 1993. 
14 Tabachnick, B. G., dan L. S. Fidell. Using Multivariate Statistics (5th ed.). California: 

Pearson Education Inc. (2007). 
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tertimbang dari varians dalam matriks covarions sampel yang dijelaskan oleh matriks 

covarions populasi yang diestimasikan. Rentang nilai GFI antara 0 sampai dengan 1, 

nilai yang melebihi 0,90 menunjukkan model yang baik.15  

Tucker Lewis Index (TLI). Tes ini adalah sebuah alternatif incremental fit 

index yang membandingkan sebuah model yang diuji terhadap baseline model. Nilai 

yang direkomendasikan untuk diterimanya sebuah model adalah ≥ 0,90 dan jika model 

tersebut semakin mendekati satu menunjukkan tingkat kesesuaian model yang sangat 

baik.16 

The Comparative Fit Index (CFI). Tes ini bersama dengan TLI dianjurkan 

dipakai dalam penilaian model karena indeks ini relatif tidak sensitif terhadap besarnya 

sampel dan kurang dipengaruhi pula oleh kerumitan model. Rentang nilai CFI dari 0 

sampai dengan 1. Model yang baik mempunyai nilai CFI ≥ 0,95, meskipun demikian 

nilai diatas 0,90 sudah bisa diterima.17 

Untuk lebih jelasnya berikut ini gambar model struktural (path diagram) dan 

tabel hasil masing-masing uji goodness of fit yang ditunjukkan berikut ini; 

 

 

 

 

 

 

 
15 Joreskog, Karl.G. 1977. Structure Equation models in the Social Sciences: Specification, 

Estimation and Testing. North-Holland Publishing Company: 265-287. 
16 Hair et al., Multivariate Data Analysis, Fifth Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River: New 

Jersy. (1998) 
17 Holmes, J. An Introduction to Sociolinguistics 2nd Edition. Essex: Pearson Education 

Limited. (2001). 
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Gambar 4. 7: Model Analisis 

 

 
Sumber: Data diolah untuk disertasi ini (2021) 

 

Tabel 4. 11: Hasil Goodness of fit Index Full Model 

No Goodness of fit   
Cut off 

(Ghozali 2017) 
Hasil 

Evaluasi 

Model 

1  Chi-square  Mendekati nol 0,024   Good Fit 

2  Probability level  ≥ 0,05 0,876   Good Fit 

3  CMIN/DF  < 2,00 0,024   Good Fit 

4  CFI  ≥ 0,95 1,000   Good Fit 

5  RMSEA  ≤ 0,08 0,000   Good Fit 

6  TLI  ≥ 0,90 1,029   Good Fit 

7  GFI  ≥ 0,90 1,000   Good Fit 

8  AGFI  ≥ 0,90 0,999   Good Fit 

Sumber: Data diolah untuk disertasi ini (2021) 

Standar kriteria (cut off) yang digunakan untuk mengukur fit atau tidaknya 

kelayakan model struktural penelitian ini yaitu Chi-square, Probability level, 

CMIN/DF, CFI, RMSEA, TLI, GFI, AGFI. Adapun standar kriteria (cut Off) yang 

layak digunakan menurut Imam Ghozali adalah Chi-square mendekati 0, Probability 
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level ≥ 0,05, CMIN/DF< 2,00, CFI ≥ 0,95, RMSEA ≤ 0,08, TLI ≥ 0,90, GFI ≥ 0,90 dan  

AGFI ≥ 0,90.18 

Hasil analisis pengolahan data terlihat bahwa seluruh konstruk yang digunakan 

untuk membentuk sebuah model penelitian (Full Model), pada proses analisis full 

model SEM memenuhi kriteria goodness of fit yang telah ditetapkan.  Ukuran goodness 

of fit menunjukkan pada kondisi yang baik yaitu Chi-square (0,024=mendekati 0); 

Probability level (0,876 > 0,05); CMIN/DF (0,024 < 2,00); CFI (1,000 > 0,95); RMSEA 

(0,000 < 0,008); TLI (1,029 >0,90); GFI (1,000 > 0,90); AGFI (0,999 > 0,90). Dengan 

demikian secara keseluruhan ukuran goodness of fit dalam model penelitian dapat 

dinyatakan baik, sehingga model penelitian ini telah memenuhi kriteria goodness of fit. 

b. Hasil Pengujian Hipotesis  

Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini terdiri dari 13 hipotesis. Untuk 

mengetahui apakah hipotesis didukung oleh data atau tidak, maka nilai probabilitas dari 

critical ratio (C.R) dibandingkan dengan nilai α = 5%. Apabila Standardized Koefisien 

parameter bernilai positif dan nilai probabilitasnya kurang dari α = 5%, maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis penelitian didukung oleh data (terbukti secara signifikan).  

Penelitian ini memiliki pengujian langsung yaitu pengaruh Corporate 

governance terhadap ICSR, pengaruh profitabilitas terhadap ICSR, pengaruh likuiditas 

perusahaan terhadap ICSR dan Media exposure terhadap ICSR, pengaruh Corporate 

governance terhadap Nilai Perusahaan, pengaruh profitabilitas terhadap Nilai 

Perusahaan, pengaruh likuiditas perusahaan terhadap Nilai Perusahaan dan Media 

exposure terhadap Nilai Perusahaan, Dan pengujian tidak langsung adalah melibatkan 

 
18 Ghozali, I. Model Persamaan Struktural Konsep Dan Aplikasi Program AMOS 24. 

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. (2017). h.65 
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variabel mediasi yaitu pengaruh Corporate governance terhadap nilai perusahaan 

melalui ICSR, pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan melalui ICSR, 

pengaruh likuiditas perusahaan terhadap nilai perusahaan melalui ICSR dan pengaruh 

media exposure terhadap nilai perusahaan melalui ICSR.  

Adapun hasil pengujian hipotesis pengaruh langsung pada penelitian ini dapat 

dilihat secara detail pada tabel berikut ini: 

Tabel 4. 12: Hasil Pengujian Pengaruh Langsung 

  Estimate S. E C.R P Keterangan 

ICSR <--- CG  -0.049 0.033 -1.473 0.141 Tidak signifikan 

ICSR <--- PROFIT 0.568 0.115 4.952 *** Signifikan 

ICSR <--- LIQUID 0.001 0.004 0.284 0.777 Tidak signifikan 

ICSR <--- ME 0.08 0.026 3.106 0.002 Signifikan 

NP <--- CG -0.111 0.075 -1.486 0.137 Tidak signifikan 

NP <--- PROFIT 0.049 0.281 0.176 0.86 Tidak signifikan 

NP <--- LIQUID 0.028 0.009 3.012 0.003 Signifikan 

NP <--- ME 0.036 0.06 0.603 0.547 Tidak signifikan 

NP <--- ICRS 9.444 0.195 48.351 *** Signifikan 

Sumber: Data diolah untuk disertasi ini (2021). Signifikan pada α=5% 

Untuk pengujian hipotesis pengaruh tidak langsung tidak dapat dikeluarkan 

secara langsung oleh output estimate regression weights pada program AMOS, 

melainkan harus dilakukan secara manual dengan cara uji sobel tes denga prosedur 

yang dikembangkan oleh Sobel.19 Sobel test merupakan uji untuk mengetahui apakah 

hubungan yang melalui sebuah variabel mediasi secara signifikan mampu sebagai 

mediator dalam hubungan tersebut. Sebagai contoh pengaruh A terhadap B melalui M. 

Dalam hal ini variabel M merupakan mediator hubungan dari A ke B. Untuk menguji 

 
19 Sobel, M. E. Asymptotic confidence intervals for indirect effect in structural equation models. 

In S. Leinhardt (Ed.), Sociological Methodology Washington DC: American Sociological Association. 

(1982). (pp. 290-312). 
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seberapa besar peran variabel M memediasi pengaruh A terhadap B digunakan uji 

Sobel test. Dimana Sobel test menggunakan uji z dengan rumus sebagai berikut: 

𝑆𝑎𝑏 =  √𝑎2𝑠𝑏2 + 𝑏2𝑠𝑎2 +  𝑠𝑎2. 𝑠𝑏2 

Keterangan: 

Sa = standard error koefisien a 

Sb = standard error koefisien b 

b = koefisien variabel mediasi 

a = koefisien variabel bebas 

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, maka perlu menghitung 

nilai t dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut:  

𝑡 =
𝑎𝑏

𝑆𝑎𝑏
 

Nilai t-hitung dibandingkan dengan nilai t-tabel, jika nilai t-hitung > nilai t-

tabel maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh mediasi.20 Untuk memperoleh nilai t-

tabel dilakukan di Excel secara manual adalah nilai probabilitas yang ditentukan oleh 

peneliti/pengguna dan nilai derajat kebebasan (dk). Dalam pengujian hipotesis untuk 

model regresi, derajat bebas ditentukan dengan rumus n – k. 

Dimana 

n = banyak observasi sedangkan 

k = banyaknya variabel (bebas dan terikat).  

Pada Microsoft Excel, formula yang digunakan berbentuk sebagai berikut: 

=TINV (probability; deg_freedom) 

 
20 Ghozali, I. Model Persamaan Struktural Konsep Dan Aplikasi Program AMOS 24. Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro. (2017).  h.99 



209 

 

Karena probability yang dipakai pada penelitian ini adalah 0,05. Dengan deg_freedom 

sebesar 130 (134 sampel – 4 variabel bebas), maka t-tabel pada penelitian ini ditentukan 

sebesar 1,978. 

Adapun hasil pengujian hipotesis pengaruh tidak langsung dengan 

menggunakan formula sobel tes dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4. 13: Hasil Pengujian pengaruh tidak Langsung 

 

 t-hitung t-tabel Keterangan 

NP <--- ICSR <--- CG  -1.484 1.978 Tidak signifikan 

NP <--- ICSR <--- PROFIT 4.913 1.978 Signifikan 

NP <--- ICSR <--- LIQUID 0.250 1.978 Tidak signifikan 

NP <--- ICSR <--- ME 3.070 1.978 Signifikan 

        Sumber: Data diolah untuk disertasi ini (2021). Signifikan pada α=5% 

Berdasarkan tabel hasil pengujian pengaruh langsung dan tidak langsung di 

atas, maka penulis dapat melakukan pengujian hipotesis diantara hubungan masing-

masing variabel tersebut adalah sebagai berikut: 

Pengujian Hipotesis H1 (Corporate governance berpengaruh terhadap Islamic 

Corporate Social Responsibility) 

Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa corporate governance berpengaruh 

terhadap Islamic Corporate Social Responsibility tidak terbukti. Hal ini disebabkan 

karena hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa corporate governance 

berpengaruh terhadap Islamic Corporate Social Responsibility menunjukkan nilai 

koefisien jalur dengan probabilitas (p) sebesar 0,141 yang jauh lebih besar daripada 

nilai signifikansi 0,05, hal ini berarti bahwa corporate governance berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap Islamic Corporate Social Responsibility. Dengan demikian 

hipotesis 1 ditolak.  
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Pengujian Hipotesis H2 (Profitabilitas berpengaruh terhadap Islamic Corporate 

Social Responsibility). 

Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap 

Islamic Corporate Social Responsibility terbukti. Hal ini disebabkan karena hasil 

pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap Islamic 

Corporate Social Responsibility menunjukkan nilai koefisien jalur dengan probabilitas 

(p) sebesar 0,000 yang jauh lebih kecil daripada nilai signifikansi 0,05, hal ini berarti 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Islamic Corporate Social 

Responsibility. Dengan demikian hipotesis 2 diterima.  

Pengujian Hipotesis H3 (Likuiditas berpengaruh terhadap Islamic Corporate 

Social Responsibility). 

 Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap Islamic 

Corporate Social Responsibility tidak terbukti. Hal ini disebabkan karena hasil 

pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap Islamic 

Corporate Social Responsibility menunjukkan nilai koefisien jalur dengan probabilitas 

(p) sebesar 0,777 yang jauh lebih besar daripada nilai signifikansi 0,05, hal ini berarti 

bahwa likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Islamic Corporate 

Social Responsibility. Dengan demikian hipotesis 3 ditolak. 

Pengujian Hipotesis H4 (Media exposure berpengaruh terhadap Islamic Corporate 

Social Responsibility). 

 Hipotesis 4 yang menyatakan bahwa media exposure berpengaruh terhadap 

Islamic Corporate Social Responsibility terbukti. Hal ini disebabkan karena hasil 

pengujian hipotesis 4 menunjukkan bahwa media exposure berpengaruh terhadap 

Islamic Corporate Social Responsibility menunjukkan nilai koefisien jalur dengan 
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probabilitas (p) sebesar 0,002 yang jauh lebih kecil daripada nilai signifikansi 0,05, hal 

ini berarti bahwa media exposure berpengaruh positif signifikan terhadap Islamic 

Corporate Social Responsibility. Dengan demikian hipotesis 4 diterima. 

Pengujian Hipotesis H5 (Corporate governance berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan). 

 Hipotesis 5 yang menyatakan bahwa corporate governance berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan tidak terbukti. Hal ini disebabkan karena hasil pengujian 

hipotesis 5 menunjukkan bahwa corporate governance berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan menunjukkan nilai koefisien jalur dengan probabilitas (p) sebesar 0,137 

yang lebih besar daripada nilai signifikansi 0,05, hal ini berarti bahwa corporate 

governance berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan 

demikian hipotesis 5 ditolak. 

Pengujian Hipotesis H6 (Profitabilitas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan). 

 Hipotesis 6 yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan tidak terbukti. Hal ini disebabkan karena hasil pengujian hipotesis 6 

menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

menunjukkan nilai koefisien jalur dengan probabilitas (p) sebesar 0.86 yang lebih besar 

daripada nilai signifikansi 0,05, hal ini berarti bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian hipotesis 6 ditolak. 

Pengujian Hipotesis H7 (Likuiditas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan). 

 Hipotesis 7 yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan terbukti. Hal ini disebabkan karena hasil pengujian hipotesis 7 

menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan menunjukkan 
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nilai koefisien jalur dengan probabilitas (p) sebesar 0.003 yang lebih kecil daripada nilai 

signifikansi 0,05, hal ini berarti bahwa likuiditas berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian hipotesis 7 diterima. 

Pengujian Hipotesis H8 (Media exposure berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan). 

 Hipotesis 8 yang menyatakan bahwa media exposure berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan tidak terbukti. Hal ini disebabkan karena hasil pengujian hipotesis 8 

menunjukkan bahwa media exposure berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

menunjukkan nilai koefisien jalur dengan probabilitas (p) sebesar 0.547 yang lebih 

besar daripada nilai signifikansi 0,05, hal ini berarti bahwa media exposure 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian 

hipotesis 8 ditolak. 

Pengujian Hipotesis H9 (Islamic Corporate Social Responsibility berpengaruh 

terhadap Nilai Perusahaan). 

 Hipotesis 9 yang menyatakan bahwa Islamic Corporate Social Responsibility 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan terbukti. Hal ini disebabkan karena hasil 

pengujian hipotesis 9 menunjukkan bahwa Islamic Corporate Social Responsibility 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan menunjukkan nilai koefisien jalur dengan 

probabilitas (p) sebesar 0.000 yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 0,05, hal ini 

berarti bahwa Islamic Corporate Social Responsibility berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian hipotesis 9 diterima. 
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Pengujian Hipotesis H10 (Corporate governance berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan melalui ICSR). 

 Hipotesis 10 yang menyatakan bahwa corporate governance berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan melalui ICSR tidak terbukti. Hal ini disebabkan karena hasil 

pengujian hipotesis 10 menunjukkan bahwa corporate governance berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan melalui ICSR menunjukkan nilai koefisien jalur dengan nilai 

t-hitung sebesar -1,484 yang lebih kecil daripada nilai t-tabel 1,978, hal ini berarti 

bahwa corporate governance berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan melalui ICSR. Dengan demikian hipotesis 10 ditolak. 

Pengujian Hipotesis H11 (Profitabilitas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

melalui ICSR). 

 Hipotesis 11 yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan melalui ICSR terbukti. Hal ini disebabkan karena hasil pengujian hipotesis 

11 menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui 

ICSR menunjukkan nilai koefisien jalur dengan nilai t-hitung sebesar 4.913 yang lebih 

besar daripada nilai t-tabel 1,978, hal ini berarti bahwa profitabilitas berpengaruh 

positif signifikan terhadap nilai perusahaan melalui ICSR. Dengan demikian hipotesis 

11 diterima. 

Pengujian Hipotesis H12 (Likuiditas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

melalui ICSR). 

 Hipotesis 12 yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan melalui ICSR tidak terbukti. Hal ini disebabkan karena hasil pengujian 

hipotesis 12 menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

melalui ICSR menunjukkan nilai koefisien jalur dengan nilai t-hitung sebesar 0.250 
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yang lebih kecil daripada nilai t-tabel 1,978, hal ini berarti bahwa likuiditas 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan melalui ICSR. Dengan 

demikian hipotesis 12 ditolak. 

Pengujian Hipotesis H13 (Media exposure berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan melalui ICSR). 

 Hipotesis 13 yang menyatakan bahwa media exposure berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan melalui ICSR terbukti. Hal ini disebabkan karena hasil pengujian 

hipotesis 13 menunjukkan bahwa media exposure berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan melalui ICSR menunjukkan nilai koefisien jalur dengan nilai t-hitung 

sebesar 3.070 yang lebih besar daripada nilai t-tabel 1,978, hal ini berarti bahwa media 

exposure berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan melalui ICSR. 

Dengan demikian hipotesis 13 diterima. 

D. Pembahasan hasil penelitian 

Pada bagian pembahasan ini, peneliti menjelaskan hasil penelitian untuk 

menjawab pertanyaan penelitian tentang hubungan kausal antara variabel eksogen 

dengan variabel endogen, baik hubungan secara langsung maupun hubungan secara 

tidak langsung yang dimediasi oleh variabel intervening, serta memberikan interpretasi 

hasil penelitian. Interpretasi tersebut dilakukan dengan membandingkan dan 

mengontraskan hasil penelitian dengan dasar teori yang digunakan maupun temuan 

penelitian sebelumnya. 
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D.1. Pengaruh Corporate governance terhadap Islamic Corporate Social 

Responsibility pada Jakarta Islamic Index 70 (JII-70) 

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel corporate governance 

yang diproksi dengan jumlah kepemilikan saham publik secara empirik ternyata 

berpengaruh secara tidak signifikan terhadap Islamic Corporate Social Responsibility 

(ICSR). Output nilai koefisien jalur yang dihasilkan secara statistik diantara kedua 

variabel tersebut tidak signifikan. Hasil uji statistik menunjukkan kontribusi langsung 

variabel corporate governance terhadap Islamic Corporate Social Responsibility 

negatif dan pengaruhnya tidak signifikan, sehingga corporate governance bukan 

merupakan predictor yang baik bagi pelaksanaan dan pengungkapan Islamic 

Corporate Social Responsibility pada Jakarta Islamic Index 70 di Bursa Efek Indonesia.  

Temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa corporate governance 

terhadap Islamic Corporate Social Responsibility bukan merupakan prediksi terhadap 

pelaksanaan dan pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility pada Jakarta 

Islamic Index-70. Dan pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility pada 

Jakarta Islamic Index-70 di Bursa Efek Indonesia dalam penelitian ini bukan 

disebabkan oleh faktor corporate governance. Dengan demikian Pengungkapan 

Islamic Corporate Social Responsibility pada Jakarta Islamic Index-70 di Bursa Efek 

Indonesia pengaruhnya tidak signifikan oleh corporate governance, dengan asumsi 

bahwa faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya faktor penerapan 

corporate governance dianggap konstan. 

Tidak signifikan nya pengaruh corporate governance terhadap ICSR pada 

penelitian ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain; kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh publik yang relatif masih kecil menyebabkan investor luar tidak dapat 
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melakukan intervensi terhadap manajemen perusahaan khususnya pelaksanaan CSR 

perusahaan. Publik sebagai investor yang telah menanamkan modalnya pada 

perusahaan tidak mampu melalukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola 

perusahaan yang baik sesuai harapan investor. Porsi kepemilikan saham publik pada 

rata-rata perusahaan yang terdaftar pada JII-70 yang masih relatif rendah atau minoritas 

menyebabkan mereka tidak bisa ikut terlibat aktif dalam menentukan pengambilan 

keputusan strategis perusahaan khususnya dalam hal pelaksanaan Islamic Corporate 

Social Responsibility. Pengaruh negatif antara kepemilikan publik terhadap 

pengungkapan ICSR juga dapat dimungkinkan karena kepemilikan publik memiliki 

proporsi yang relatif kecil dan tersebar ke berbagai investor yaitu rata-rata masih 

berkisar 35%, artinya penguasaan saham publik hanya 35% dan selebihnya sebesar 

75% masih dimiliki oleh perusahaan menyebabkan segala keputusan yang diambil oleh 

perusahaan masih ditentukan oleh pemilik sehingga keputusan pelaksanaan dan 

pengungkapan kegiatan sosial yang bersifat islami tidak begitu mempengaruhi 

kebijakan perusahaan termasuk dalam pengungkapan informasi ICSR. 

Penyebab lain tidak signifikannya pengaruh corporate  governance terhadap I-

CSR disebabkan karena ada peningkatan kesadaran beberapa perusahaan yang terdaftar 

pada JII-70 terhadap pelaksanaan kegiatan sosial lingkungan, sehingga banyak atau 

tidaknya porsi kepemilikan saham publik tidak berdampak pada pelaksanaan I-CSR 

perusahaan di JII-70 artinya walaupun kepemilikan saham publik kecil di beberapa 

perusahaan tetap saja melakukan kegiatan I-CSR,  karena sebagian besar perusahaan 

yang terdaftar pada JII-70 mempunyai kesadaran konsep khalifatul fil ardi dan konsep 

wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa atau konsep tolong menolong yang cukup tinggi. 

Mereka memahami bahwa semakin banyak harta yang dikeluarkan maka makin banyak 
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pula kesempatan meraih keridhaan Nya. Konsep ini sejalan dengan Shariah Enterprise 

Theory yang mengedepankan sikap tolong menolong. Dan ini adalah ciri khas umat 

Islam yang terlihat jelas pada perusahaan yang terdaftar pada JII-70. Sebagaimana yang 

tegaskan dalam Surat Al Maidah ayat 2 menjelaskan tentang sikap saling tolong 

menolong merupakan kunci membangun kesuksesan di dunia dan akhirat sebagai 

berikut: 

يِنَ ءَامَنوُاْ لََ تُُِلُّوي هَا ٱلَّذ يُّ
َ
َٰٓئدَِ وَلَا  َََ َ أ هۡرَ ٱلَۡۡرَامَ وَلََ ٱلهَۡدۡيَ وَلََ ٱلۡقَلَ ِ وَلََ ٱلشذ ئرَِ ٱللَّذ اْ شَعََٰٓ

وَلََ    ْۚ فَٱصۡطَادُوا حَلَلۡتمُۡ  وَإِذاَ  وَرضِۡوَ نااۚ  ب هِمِۡ  رذ ِن  م  فضَۡلٗا  يبَۡتغَُونَ  ٱلَۡۡرَامَ  ٱلَۡۡيۡتَ  يَِن  ءَا م 

ن صَدُّ يََرۡمَِنذكُمۡ شَنَ 
َ
ِ َ َاَنُ قوَۡمٍ أ ْْۘ وَتَعَاوَنوُاْ عََلَ ٱلبِۡ  ن تَعۡتَدُوا

َ
وكُمۡ عَنِ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلَۡۡرَامِ أ

َ شَدِيدُ ٱلعِۡقَابِ    ٰۖ إنِذ ٱللَّذ َ ثمِۡ وَٱلعُۡدۡوَ نِِۚ وَٱتذقُواْ ٱللَّذ ٰۖ وَلََ تَعَاوَنوُاْ عََلَ ٱلِۡۡ  وَٱلتذقۡوَى 
 

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, 

dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) 

binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) 

mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari 

kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan 

ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) 

kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 

Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-

menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS; Al Maidah:2) 

 

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah ayat ini merupakan bukti 

nyata betapa Al-Qur’an menekankan keadilan. Umat Islam dituntut agar mereka dapat 

mengendalikan jiwa sehingga mencapai tingkatan toleransi hati. Perintah berbuat adil 

kepada siapa pun ini kemudian dihubungkan dengan perintah untuk saling tolong 
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menolong dalam kebaikan dan takwa. Perintah tolong menolong dalam ayat ini yang 

dihubungkan dengan takwa mengandung isyarat bahwa dengan bertakwa, seseorang 

akan mendapatkan kerelaan Allah, dan dengan tolong menolong dalam kebaikan, 

seseorang akan mendapatkan ridho/kerelaan dari manusia. Siapa pun yang 

mendapatkan kedua ridho ini, maka ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan 

yang sempurna.21  Islam adalah agama toleransi dan keadilan yang tidak membenarkan 

perilaku saling membenci antar umat beragama. Islam mewajibkan kepada seluruh 

pemeluknya agar saling bahu membahu dalam kebaikan. Hal ini bertujuan untuk 

memperkuat keimanan orang-orang yang beriman dan menarik simpati orang-orang 

non-muslim agar mereka bertobat dan mengakui kesalahan mereka.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Siddiqui;22  Uddin dan Choudhury;23 yang menyatakan bahwa hubungan antara 

corporate governance yang diproksi oleh rasio kepemilikan saham publik pengaruhnya 

tidak signifikan terhadap pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility. Hal 

ini disebabkan karena tingginya kesadaran perusahaan terhadap kegiatan Islamic 

Corporate Social Responsibility. 24 Sehingga pelaksanaan kegiatan sosial tersebut 

menjadi salah satu prioritas dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga tinggi 

rendahnya kepemilikan saham publik tidak mempengaruhi pelaksanaan dan 

 
21 Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian al-Qur’an,vol. 3, Jakarta: 

Lentera Hati, 2002. 
22 Siddiqui, J. Development of corporate governance regulations: The case of an emerging 

economy. Journal of Business Ethics, 91(2), (2010). h. 253–274 
23 Uddin, S., & Choudhury, J. Rationality, traditionalism and the state of corporate governance 

mechanisms: Illustration from less-developed country. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 

21(7), (2008). h. 1026–1051. 
24 Sobhan, F. & W. Werner. Diagnostic study of existing corporate governance scenario in 

Bangladesh. In Sobhan, F. & Werner, W. (Eds.). A comparative analysis of corporate governance in 

South Asia. Working Paper. Bangladesh Enterprise Institute. (2003). (pp. 34–59). 
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pengungkapan ICSR. Penelitian yang sama juga pernah dilakukan oleh Sari dkk, 25  

yang mengatakan bahwa corporate governance tidak signifikan pengaruhnya terhadap 

Islamic Corporate Social Responsibility.  

Hasil temuan penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang telah 

ditemukan oleh Khan dkk; 26 Musibah & Alfattani;27 Giannarakis;28 Habbash;29 

mengungkapkan bahwa corporate governance berpengaruh positif dan signifikan pada 

pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility. Kolk & Jonatan dalam 

penelitiannya mengatakan bahwa corporate governance berkaitan sangat relevan 

dalam pengungkapan kegiatan corporate social responsibility.30 Hasil penelitian ini 

menemukan bahwa perusahaan yang kepemilikan saham publiknya minoritas dapat 

melakukan kegiatan dan pengungkapan CSR lebih rendah, sebaliknya perusahaan 

dengan kepemilikan saham publiknya mayoritas, dapat melakukan kegiatan dan 

pengungkapan CSR lebih tinggi. Demikian pula hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Chau dan Gray;31 Cullen dan Christopher;32 Ulmann,33 mengungkapkan bahwa 

 
25 Reverte, C. (2009). Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure Ratings by 

Spanish Listed Firms. Journal of Business Ethics, 88, 351-366. 
26 Khan, Arifur, Mohammad Badrul Muttakin, and Javed Siddiqui. "Corporate governance and 

corporate social responsibility disclosures: Evidence from an emerging economy." Journal of business 

ethics 114.2 (2013): 207-223. 
27 Musibah, A.S., & Alfattani, W. (2014). The mediating effect of financial performance on the 

relationship between shariah supervisory board effectiveness, intellectual capital and corporate sosial 

responsibility, of Islamic Banks in Gulf Cooperation Council Countries. Asian Social Science 10(17), 

139-164. 
28 Giannarakis. (2014). Corporate governance and financial characteristic effects on the extent 

of corporate sosial responsibility disclosure. Social Responsibility Journal 10(4), 569-590. 
29 Habbash, Murya. "Corporate governance and corporate social responsibility disclosure: 

evidence from Saudi Arabia." Social Responsibility Journal (2016). 
30 Kolk, Ans, and Jonatan Pinkse. "The integration of corporate governance in corporate social 

responsibility disclosures." Corporate social responsibility and environmental management 17.1 (2010): 

15-26. 
31 Chau, Gerald K., and Sidney J. Gray. "Ownership structure and corporate voluntary 

disclosure in Hong Kong and Singapore." The International journal of accounting 37.2 (2002): 247-265. 
32 Cullen, Lisa, and Theo Christopher. "Governance Disclosures and Firm Characteristics Of 

Listed Australian Mining Companies." International Journal of Business Studies 10.1 (2002). 
33 Ullmann, A. A. (1985). Data in search of a theory: A critical examination of the relationships 

among social performance, social disclosure, and economic performance of U.S. firms. Academy of 

Management Review, 10(3), 540–557. 



220 

 

corporate governance yang diproksi dengan kepemilikan saham publik yang lebih 

besar berkontribusi pada peningkatan tekanan untuk pelaksanaan dan pengungkapan 

kegiatan corporate social responsibility. Hal tersebut dikaitkan dengan tekanan dari 

pemegang saham, agar perusahaan lebih memperhatikan tanggung jawab sosialnya 

terhadap masyarakat. Diperkuat lagi dengan populasi penduduk Indonesia mayoritas 

adalah Muslim, sehingga keberadaan investor publik akan mendorong perusahaan 

dalam hal pengungkapan tanggung jawab sosial yang berdasarkan pada prinsip Islam.34    

Dengan demikian, tekanan yang diberikan oleh kelompok pemangku 

kepentingan eksternal melalui mekanisme tata kelola perusahaan yang melibatkan 

pihak luar yang independen dapat menghilangkan beberapa kekhawatiran yang 

berkaitan dengan pengaruh keluarga pada praktik pengungkapan Corporate Social 

Responsibility. Secara keseluruhan, menyiratkan bahwa tata kelola perusahaan melalui 

tekanan dari pemegang saham publik memainkan peran penting dalam memastikan 

legitimasi organisasi melalui pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility.  

D.2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Islamic Corporate Social Responsibility 

pada Jakarta Islamic Index 70 (JII-70) 

Berdasarkan hasil olah data yang diperoleh secara sekunder, hasil temuan 

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas secara empirik ternyata 

berpengaruh secara signifikan terhadap Islamic Corporate Social Responsibility 

(ICSR). Nilai koefisien jalur yang dihasilkan secara statistik diantara kedua variabel 

tersebut signifikan secara statistik. Hasil uji statistik menunjukkan kontribusi langsung 

variabel profitabilitas terhadap Islamic Corporate Social Responsibility pengaruhnya 

positif dan signifikan, sehingga profitabilitas merupakan predictor yang baik bagi 

 
34 Sari, Mike Sonita, and Nayang Helmayunita. "Pengaruh Good Corporate Governance 

Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting." Jurnal Eksplorasi Akuntansi 1.2 (2019): 751-768. 
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pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility pada Jakarta Islamic Index 70 

di Bursa Efek Indonesia.  

Berdasarkan hasil regresi model menunjukkan bahwa profitabilitas terhadap 

Islamic Corporate Social Responsibility merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 

pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility pada Jakarta Islamic Index 70. 

Dengan demikian pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility pada Jakarta 

Islamic Index 70 di Bursa Efek Indonesia dalam penelitian disebabkan oleh faktor 

profitabilitas, dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar 

kecilnya faktor penerapan profitabilitas dianggap konstan.  

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya hubungan positif antara 

profitabilitas terhadap ICSR disebabkan oleh rata-rata perusahaan yang terdaftar pada 

JII-70 lebih banyak melakukan kegiatan sosial dalam hal ini ICSR, sebaliknya 

perusahaan yang tingkat keuntungannya sedikit mereka melakukan kegiatan sosial 

yang lebih rendah. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang mendapatkan 

keuntungan yang besar cenderung memiliki persiapan dana keuangan lebih untuk 

dianggarkan dalam pengeluaran biaya sosial. Keterkaitan antara profitabilitas 

perusahaan dengan pengungkapan ICSR dalam penelitian ini terkait dengan teori 

legitimasi yang dikemukakan oleh Dowling dan Pfeffer bahwa pada dasarnya dalam 

pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan ada kontrak sosial antara perusahaan dan 

masyarakat. 35 Legitimasi terjadi ketika keadaan operasional perusahaan sejalan dengan 

sistem nilai sosial yang dikehendaki oleh masyarakat dimana perusahaan itu 

beroperasi, ketika ada perbedaan, aktual atau potensial, diantara kedua sistem nilai 

tersebut, maka akan ada ancaman bagi perusahaan tersebut.  

 
35 Dowling, John, and Jeffrey Pfeffer. "Organizational legitimacy: Social values and 

organizational behavior." Pacific sociological review 18.1 (1975): 122-136. 
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Hal ini dapat terlihat bahwa rata-rata perusahaan yang tercatat pada JII-70 di 

Bursa Efek Indonesia yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi lebih cenderung 

menghindari ligitimasi gap dengan lebih banyak melakukan pengungkapan  ICSR pada 

laporan tahunan di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang dimaksud tersebut antara 

lain perusahaan Ace Hardware Indonesia Tbk dengan tingkat Return on Asset (ROA) 

yang cukup tinggi, dengan tetap merealisasi pengungkapan index ICSR yang baik yaitu 

rasio 1 atau 100% pencapaian dari standar pengungkapan yang diharapkan. Demikian 

pula yang pada perusahaan Surya Citra Media Tbk, Industri Jamu dan Farmasi Sido 

Muncul Tbk, Mitra Keluarga Karyasehat Tbk, Sariguna Primatirta Tbk, dll. 

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut dilakukan untuk 

mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat.   

Dari sisi lain hasil penelitian ini sesuai dengan perspektif teori stakeholder 

dimana perusahaan wajib memberikan transparansi informasi atas segala kegiatan yang 

telah dilakukan perusahaan kepada stakeholder, salah satunya pengungkapan kegiatan 

ICSR. Hubungan signifikan antara profitabilitas dengan Islamic Corporate Social 

Responsibility juga terlihat dari hasil olah data penelitian, ditemukan bahwa rata-rata 

perusahaan yang memperoleh nilai rasio Return on Asset (ROA) yang baik sesuai rasio 

industri yaitu 0,03 dapat merealisasikan pengungkapan ICSR nya yang diukur dengan 

rasio disclosure level diatas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan 

yang memiliki tingkat profitabilitas yang tercatat pada JII-70 di Bursa Efek Indonesia 

dapat mengungkapkan lebih transparan mengungkapkan informasi ICSR nya 

dibanding dengan rasio profitabilitasnya rendah.  Teori stakeholders, berpendapat 

bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya 
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sendiri, namun memberikan manfaat keseimbangan bagi stakeholders.36 

Pengungkapan CSR dilakukan untuk menyeimbangkan konflik antar stakeholders.  

Dengan adanya pengungkapan CSR, stakeholders dapat mengevaluasi dan mengetahui 

sejauh mana perusahaan dalam melaksanakan peranannya sesuai dengan keinginan 

stakeholders, sehingga menuntut adanya akuntabilitas perusahaan atas kegiatan CSR 

yang telah dilakukannya.  Dalam hal ini, perusahaan dapat menyesuaikan mengenai 

banyak sedikitnya pengungkapan CSR berdasarkan kebutuhannya akan konflik tiap 

stakeholders.   

Profitabilitas dalam hubungannya dengan Islamic Corporate Social 

Responsibility pada JII-70 di Bursa Efek Indonesia selaras dengan pendapat dari 

Hussainey yang mengungkapkan bahwa profitabilitas merupakan faktor utama yang 

menentukan pengungkapan ICSR. Lebih lanjut Giner, berpendapat bahwa pengelolaan 

keuangan perusahaan yang menguntungkan lebih cenderung memberikan 

pengungkapan CSR yang secara sukarela dalam laporan tahunan.37 Pelaksanaan CSR 

tentunya membutuhkan adanya ketersediaan dana dari setiap perusahaan yang 

melaksanakannya.38 Dengan semakin meningkatnya profit suatu  perusahaan, maka 

cadangan dana untuk  melakukan aktivitas pengungkapan CSR akan semakin besar, 

hal tersebut karena  biaya untuk pelaksanaan pengungkapan  CSR sudah tersedia. Oleh 

karenanya profitabilitas perusahaan berperan besar untuk menunjang pelaksanaan dari 

CSR itu sendiri. Semakin baik kinerja keuangan dalam hal profitabilitas dari 

 
36Freeman, R. E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston. (Pitman Publishing, 

2010): h. 31 
37 Giner, B. (1997). ‘The influence of company characteristics and accounting regulation on 

information disclosed by Spanish firms’, European Accounting Review, 6 (1), 45–68. 
38 Islam, Zahidul Md, Sarwar Uddin Ahmed, and Ikramul Hasan. "Corporate social 

responsibility and financial performance linkage: Evidence from the banking sector of Bangladesh." 

Journal of Organizational Management 1.1 (2012): 14-21. 
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perusahaan maka akan semakin besar ketersediaan dana untuk melaksanakan CSR dan 

karenanya akan membuat CSR dari perusahaan ini menjadi semakin baik.39 Perusahaan 

dengan kinerja CSR yang baik cenderung melakukan publikasi yang lengkap terkait 

pelaksanaan program CSR tersebut, dan karenanya akan membuat tingkat 

pengungkapan kegiatan CSR perusahaan menjadi semakin baik juga.  

Selanjutnya dalam hubungannya pengaruh profitabilitas terhadap Islamic 

Corporate Social Responsibility adalah sebagai perusahaan yang tergabung dalam 

saham syariah dalam hal ini JII-70 wajib mengeluarkan zakatnya sesuai besarnya 

tingkat keuntungan yang diperoleh. Hal ini sejalan dengan Syariah Enterprise Theory 

yang dikembangkan berdasarkan metafora zakat berkarakter keseimbangan. 

Keseimbangan secara implisist mengandung nilai egoistik-altruistik, material-spiritual, 

dan individu-jamaah.40  Konsekuensi   keseimbangan ini menyebabkan perusahaan 

memiliki kepedulian pada stakeholder yang luas yaitu Allah, manusia, dan alam, 

karena manusia adalah khalifatullah fil ardh yang membawa misi menciptakan dan 

mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam.41 Konsep pertama 

mendorong kepada pemahaman bahwa dalam harta sebenarnya tersimpan hak orang 

lain. Pemahaman ini membawa perubahan penting dalam perusahaan untuk 

mendistribusikan kekayaan berdasarkan kontribusi para partisipan, yaitu partisipan 

yang memberikan kontribusi keuangan atau keterampilan.  

Dan yang paling utama dalam hal ini, bahwa telah ditetapkan dalam UU No 23 

Tahun 2011 terkait zakat perusahaan, yang menuntut perusahaan untuk berzakat dan 

 
39 Batra, Roopali, and Aman Bahri. "Financial Performance and Corporate Social 

Responsibility (CSR): Empirical Evidence from Banks in India." International Journal of Business Ethics 

in Developing Economies 7.2 (2018): 37. 
40 Triyuwono, I. S. “Metafora zakat dan shari’ah enterprise theory”. h. 131-145 
41 Amiruddin, K. “Nilai Maslahat Dalam Sistem Ekonomi Islam”. Economics, Social, and 

Development Studies 2 No. 1 (2015): h. 62-75 
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bersedekah.42 Undang-undang tersebut dilandasi oleh dalil yang tercantum dalam Al-

Quran, yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah: 267 dan Surah al-Taubah: 103 yang 

mewajibkan semua harta yang dimiliki untuk dikeluarkan zakatnya. Harta yang 

dimaksud dengan barang-barang bisnis menurut urudh al-tijarah dalam perusahaan 

adalah yang diperjualbelikan untuk mencari untung. Sebagaimana yang tercantum 

dalam Al-Quran berikut ini; 

رۡضِِۖ وَلََ 
َ
نَِ ٱلۡۡ خۡرجَۡنَا لَكُم م 

َ
ا  أ نفقُِواْ منِ طَي بَِ تِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمذ

َ
يِنَ ءَامَنُو اْ أ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
َٰٓأ مُواْ ٱلَۡۡبيِثَ   تَيَمذ يَ

َ غَنٌِِّ حََِيدٌ   مِنۡهُ تنُفقُِونَ وَلسَۡتُم بِ  نذ ٱللَّذ
َ
ن تُغۡمِضُواْ فِيهِِۚ وَٱعۡلَمُو اْ أ

َ
 َ َاَخِذِيهِ إلَِذ  أ

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu 

yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. 

Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu 

sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata 

(enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya, Maha Terpuji. 

(QS. al-Baqarah/2: 267).43 

 

 

 ُ ذهُمۡۗۡ وَٱللَّذ تكََ سَكَنٞ ل ِ عَلَيۡهِمٰۡۖ إنِذ صَلَو 
يِهِم بهَِا وَصَل  ِرهُُمۡ وَتزَُك  مۡوَ لهِِمۡ صَدَقةَا تُطَه 

َ
  سَمِيعٌ عَليِمٌ   خُذۡ منِۡ أ

 

 

Terjemahnya: 

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoa lah untuk mereka.  

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan 

Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Taubah/9: 103).44 

 

Menurut Quraish Shihab, surah at-Taubah ayat 103 berbicara mengenai 

sekelompok orang yang imannya masih lemah, yang mencampurbaurkan amal baik 

dan buruk dalam kesehariannya. Mereka ini diharapkan dapat mendapatkan hidayah 

dan ampunan Allah swt salah satunya melalui sedekah dan membayar zakat guna 

 
42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat 
43 Al-Quran Terjemah… h.45 
44 Al-Quran Terjemah… h.205 
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membantu kesulitan sesama muslim. Karena alasan itulah, dalam surah at-Taubah (9) 

ayat 103 nabi Muhammad saw diperintahkan mengambil shadaqat, yakni sebagian 

harta mereka sebagai zakat dan sedekah. Jika zakat tersebut diserahkan dengan penuh 

ketulusan dan kesungguhan, maka itu akan membersihkan harta dan jiwa mereka serta 

mengembangkan keduanya.45 Dalam perintah dan tujuan zakat, setidaknya ada tiga 

tujuan zakat yang tercantum pada ayat ini, yaitu: membersihkan mereka dari dosa-dosa 

dan akhlak tercela; dan menumbuhkan atau menambahkan akhlak yang terpuji pada 

diri mereka; serta membuat harta mereka berkembang. 

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti sebelumnya antara lain; Hussainey dkk46; Mallin dkk; 47  Zahidul, 

dkk;48 Batra, Roopali, and Aman;49 yang menyatakan adanya hubungan positif antara 

profitabilitas perusahaan dengan pengungkapan Islamic Corporate Social 

Responsibility. Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi 

bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada 

pemegang saham, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka akan 

semakin besar persediaan kas yang dapat digunakan untuk mengungkapkan informasi 

sosialnya, sebaliknya perusahaan yang memilki tingkat profitabilitas yang rendah tidak 

 
45 Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian al-Qur’an, h.706 
46 Hussainey, Khaled, Mohamed Elsayed, & Marwa Abdel Razik. "Factors affecting corporate 

social responsibility disclosure in Egypt." Corporate Ownership and Control 8.4 (2011): 432-443. 
47 Mallin, Christine, Hisham Farag, and Kean Ow-Yong. "Corporate social responsibility and 

financial performance in Islamic banks." Journal of Economic Behavior & Organization 103 (2014): 

S21-S38. 
48 Islam, Zahidul Md, Sarwar Uddin Ahmed, and Ikramul Hasan. "Corporate social 

responsibility and financial performance linkage: Evidence from the banking sector of Bangladesh." 

Journal of Organizational Management 1.1 (2012): 14-21. 
49 Batra, Roopali, and Aman Bahri. "Financial Performance And Corporate Social 

Responsibility (CSR): Empirical Evidence From Banks In India." International Journal of Business 

Ethics in Developing Economies 7.2 (2018): 37. 
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memiliki persediaan kas yang cukup untuk membiayai kegiatan dan pengungkapan 

informasi sosialnya. 

D.3. Pengaruh likuiditas terhadap Islamic Corporate Social Responsibility pada 

Jakarta Islamic Index 70 (JII-70) 

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel likuiditas perusahaan 

secara empirik ternyata berpengaruh secara tidak signifikan terhadap Islamic 

Corporate Social Responsibility (ICSR). Nilai koefisien jalur yang dihasilkan secara 

statistik diantara kedua variabel tersebut tidak signifikan secara statistik. Hasil uji 

statistik menunjukkan kontribusi langsung variabel likuiditas terhadap Islamic 

Corporate Social Responsibility pengaruhnya positif dan tidak signifikan, sehingga 

likuiditas perusahaan bukan merupakan predictor yang baik bagi pengungkapan 

Islamic Corporate Social Responsibility pada Jakarta Islamic Index 70 di Bursa Efek 

Indonesia.  

Berdasarkan hasil regresi model menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan 

terhadap Islamic Corporate Social Responsibility bukan merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility pada Jakarta 

Islamic Index 70. Dengan demikian pengungkapan Islamic Corporate Social 

Responsibility pada Jakarta Islamic Index 70 di Bursa Efek Indonesia dalam penelitian 

bukan disebabkan oleh faktor likuiditas perusahaan, dengan asumsi bahwa faktor-

faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya faktor likuiditas perusahaan dianggap 

konstan.  

Tidak signifikan nya pengaruh likuiditas terhadap ICSR pada penelitian ini 

disebabkan oleh faktor regulasi juga merupakan salah satu penyebab biasnya hubungan 

likuiditas perusahaan dengan pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility. 
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Tekanan pemerintah melalui Undang-Undang terhadap pelaksanaan program 

Corporate Social Responsibility membuat perusahan terdorong untuk melaksanakan 

program sosial sehingga besar kecilnya tingkat likuiditas perusahan bukan lagi menjadi 

dasar motivasi pelaksanaan kegiatan sosial perusahaan. Salah satu undang-undang 

diwajibkan nya perusahaan melaksanakan CSR terdapat pada pasal 4 UUPT 2007 yang 

menjelaskan bahwa “Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang usaha 

sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan.”50 

Pengungkapan informasi pelaksanaan kegiatan CSR telah dianjurkan dalam PSAK 

No.1 tahun 2020 tentang Penyajian Laporan Keuangan, bagian Tanggung jawab atas 

Laporan Keuangan paragraf 09.51 Ketentuan ini bertujuan agar tercipta hubungan 

perusahaan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan 

budaya masyarakat setempat. 

Selain itu tidak signifikannya hubungan pengaruh likuiditas terhadap ICSR 

akibat adanya pergeseran pola pikir dan semakin sadarnya pihak manajemen 

perusahaan sebagai bagian dari organisasi Islam yaitu JII-70 terhadap tanggung jawab 

manusia sebagai khalifatul fil ard menjadi dasar kebijakan pelaksanaan kegiatan sosial 

yang bersifat islami. Konsep ini sesuai dengan Shariah Enterprise Theory juga 

dikembangkan berdasarkan metafora zakat berkarakter keseimbangan.52 Konsekuensi 

keseimbangan ini menyebabkan perusahaan memiliki kepedulian pada stakeholder’s 

yang luas yaitu Allah, manusia, dan alam, sehingga besar kecilnya likuiditas perusahan 

 
50 Indonesia. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 

Tahun 2007, TLN No. 4756. 
51 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 tentang 

Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi 

Indonesia. (2020). 
52 Triyuwono, Iwan. “Mengangkat” sing liyan” untuk formulasi nilai tambah syari’ah”. Jurnal 

Akuntansi Multi paradigma 2 No.2 (2011): h. 186-200. 
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tidak lagi mempengaruhi pelaksanaan kegiatan sosial yang islami. Hakikat manusia 

sebagai khalifatul fil ard telah diungkapkan dalam Al- quran surat Al-Baqarah ayat 30: 

تَۡ 
َ
أ قَالوُ اْ   ٰۖ خَليِفَةا رۡضِ 

َ
ٱلۡۡ فِِ  جَاعِلٞ  إنِّ ِ  َٰٓئكَِةِ  للِۡمَلَ رَبُّكَ  قَالَ  فِيهَا  وَإِذۡ  يُفۡسِدُ  مَن  فِيهَا  عَلُ 

عۡلمَُ مَا لََ تَعۡلَمُونَ   
َ
ِسُ لكََٰۖ قَالَ إنِّ ِ  أ ِمَا ءَ وَنََۡنُ نسَُب حُِ بَِِمۡدِكَ وَنُقَد   وَيسَۡفِكُ ٱل 

Terjemahnya: 

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya 

Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: 

"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 

membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan 

berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". 

  

Quraish Shihab, dalam menafsirkan surat al-Baqarah ayat 30, berpendapat 

bahwa kata khalifah di sini dalam arti menggantikan Allah dalam menegakkan 

kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-ketetapan-Nya, tetapi bukan karena Allah 

tidak mampu atau menjadikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan, namun karena 

Allah bermaksud menguji manusia dan memberinya penghormatan.53 Konsep khalifah 

di turunkan oleh Allah dalam al-quran memiliki arti untuk memposisikan manusia 

sebagai mahluk yang harus mengambil peran dan tanggung jawab untuk 

memakmurkan bumi dan kehidupan dalam arti seluas-luasnya.  Sesuai dengan arti 

aslinya sebagai pengganti, maka manusia dalam menjalankan tugas ini tidak 

melakukan berdasarkan hawa nafsunya, tetapi diorientasikan untuk merealisasikan 

pesan dan ajaran yang Allah turunkan.   

Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Hussainey dkk,  menemukan bukti bahwa terdapat hubungan positif antara likuiditas 

 
53 Shihab, M. Q.. Tafsir Al  Mishbah: Pesan, Kesan, dan  Keserasian al-Qur'an (Vol. 4).  Jakarta: 

Lentera Hati. (2008) 
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dan pengungkapan CSR, yaitu likuiditas perusahaan  mendorong keputusan pelaporan 

ICSR di Mesir. 54 Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi akan cenderung 

mengungkapkan tanggungjawab sosial yang makin banyak karena lebih berani 

mengambil keputusan yang berkategori "costly decision" salah satunya adalah tindakan 

ICSR serta pengungkapan nya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Lolo & Willy yang 

menyatakan adanya hubungan positif antara likuiditas perusahaan dengan 

pengungkapan corporate social responsibility.55 Pendapat senada juga diungkapkan 

oleh Roitto Yang menyatakan bahwa perusahaan dengan likuiditas tinggi lebih 

memungkinkan untuk mengungkapkan secara sukarela pelaksanaan corporate social 

responsibility.56 Likuiditas perusahaan merupakan faktor yang membuat manajemen 

menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada 

pemegang saham, karena semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan maka  akan 

semakin besar pula cadangan dana yang dapat digunakan untuk mengungkapkan  

informasi sosialnya.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Arnes 

yang menyatakan bahwa hubungan antara likuiditas perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan corporate social responsibility.57 Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa besar kecilnya tingkat likuiditas perusahan yang terdaftar pada 

 
54 Hussainey, Khaled, Mohamed Elsayed, and Marwa Abdel Razik. "Factors affecting 

corporate social responsibility disclosure in Egypt." Corporate Ownership and Control 8.4 (2011): h. 

432-443. 
55 Lolo, Yunita Easty Pertiwi, and Willy Sri Yuliandhari. "The Effect of Profitability, Liquidity 

and Solvency on Corporate Social Responsibility." JASa (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi 

Akuntansi) 4.3 (2020): 465-472. 
56 Roitto, Artturi. "Factors effecting corporate social responsibility disclosure ratings: an 

empirical study of finnish listed companies." Oulu Business School, Oulu, Finlândia (2013). 
57 Arnes, Revaldo Andreas, and Rusmanto Toto. "The Effect of Profitability, Liquidity, Firm 

Size and Media Exposure on Corporate Social Responsibility Disclosure in Indonesian Non-Banking 

State-Owned Enterprises." Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences 103.7 (2020): 

h.140-48. 
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JII-70 di Bursa Efek Indonesia tidak dapat mempengaruhi pengungkapan Islamic 

Corporate Social Responsibility. Walaupun perusahaan memiliki tingkat kecukupan 

dana yang cukup besar belum tentu ingin melaksanakan dan mengungkapkan kegiatan 

sosialnya dan tidak tertutup kemungkinan bahwa perusahaan yang tidak memiliki 

kemampuan dana besar atau tingkat likuiditas rendah dapat melaksanakan 

pengungkapan ICSR dengan sempurna.58 Terbukti dari data penelitian ini ditemukan 

beberapa perusahaan yang nilai likuiditas nya rendah justru melakukan pengungkapan 

ICSR yang sempurna demikian pula sebaliknya beberapa perusahaan yang terdaftar 

pada JII-70 memiliki nilai tingkat likuiditas yang tinggi tetapi tidak mengungkapkan 

pelaksanaan ICSR dengan sempurna. 

Pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility belum tentu 

dipengaruhi oleh tingkat likuiditas perusahaan. Beberapa hasil penelitian menemukan 

bahwa ICSR dipengaruhi oleh likuiditas sebaliknya juga banyak hasil penelitian 

mengatakan ICSR tidak dipengaruhi oleh tingkat likuiditas perusahaan. Dari hasil 

penelitian ini ditemukan bahwa pengungkapan ICSR tergantung dari kesadaran pihak 

manajemen perusahaan untuk mempengaruhi manajemen dalam pelaksanaan ICSR.59 

Kesadaran oleh pihak manajemen dalam memperhatikan kepentingan seluruh 

stakeholder menjadi kunci pelaksanaan dan pengungkapan ICSR.   

Dari data hasil penelitian ditemukan bahwa beberapa perusahaan yang terdaftar 

pada JII-70 di Bursa Efek Indonesia yang seharusnya melakukan pengungkapan ICSR 

yang sempurna tetapi tidak mengungkapkan secara sempurna padahal memilki nilai 

 
58 Abd-Elsalam, Omneya H., and Pauline Weetman. "Introducing International Accounting 

Standards to an emerging capital market: relative familiarity and language effect in Egypt." Journal of 

International Accounting, Auditing and Taxation 12.1 (2003): 63-84. 
59 Hieu, Pham Duc. "Corporate social responsibility: A study on awareness of managers and 

consumers in Vietnam." Journal of Accounting and Taxation 3.8 (2011): 158-161. 
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likuiditas yang cukup tinggi. Perusahaan tersebut antara lain; Perusahaan Sitara 

Propertindo Tbk yang memiliki tingkat likuiditas yang cukup rendah di tahun 2018 

yaitu dengan perolehan rasio likuiditas dibawah rasio rata-rata industri 2 dengan 

pencapaian hanya sebesar 0,78 tetapi memiliki index pengungkapan ICSR yang sangat 

sempurna yaitu 100%. Namun sebaliknya pada perusahaan Puradelta Lestari Tbk, pada 

tahun 2018 memperoleh nilai likuiditas yang cukup tinggi yaitu sebesar 12,77 tetapi 

belum mengungkapkan ICSR secara sempurna sesuai harapan 100%. Ketidak 

konsisten nya kesadaran manajemen perusahaan atas pelaksanaan kegiatan ICSR pada 

perusahaan/emiten di JII-70 merupakan salah satu penyebab tidak terlihatnya pengaruh 

antara likuiditas perusahaan dengan pengungkapan ICSR.   

Diaturnya regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan kegiatan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan, membuat perusahaan harus melakukan 

kewajibannya sebagai bagian dari komunitas sosial. 60 Atas dasar ini perusahaan akan 

tetap mengungkapkan item-item CSR baik dengan tingkat likuiditas yang aman 

maupun beresiko.  Punishment atau denda atas pelanggaran lingkungan yang dihindari 

oleh perusahaan menjadi faktor utama yang menjadi dasar pertimbangan pengambilan 

keputusan atas pelaksanaan kegiatan sosial.61  Dorongan inilah yang memotivasi 

perusahaan untuk melaksanakan kegiatan sosial tanpa mempertimbangkan lagi tingkat 

likuiditas, karena biaya atas pelanggaran lingkungan sosial bisa lebih mahal. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Stakeholder Theory yang dikemukakan oleh 

Freeman  mengatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan 

 
60 Qu, Riliang. "Effects of government regulations, market orientation and ownership structure 

on corporate social responsibility in China: An empirical study." International Journal of Management 

24.3 (2007): 582. 
61 Gong, Guangming, et al. "Punishment by securities regulators, corporate social 

responsibility and the cost of debt." Journal of Business Ethics 171.2 (2021): 337-356. 
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informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, melebihi di atas 

permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh 

stakeholders.62 Terbukti pada hasil penelitian ini ditemukan bahwa tinggi rendahnya 

tingkat likuiditas perusahaan tidak lagi menjadi dasar pertimbangan manajemen pada 

pelaksanaan kegiatan social yang bersifat islami. Pergeseran pola pikir oleh 

manajemen perusahaan dari tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya 

bagi perusahaan beralih ke pemenuhan kepentingan para stakeholder.  

D.4. Pengaruh Media exposure terhadap Islamic Corporate Social Responsibility 

pada Jakarta Islamic Index 70 (JII-70) 

Berdasarkan hasil olah data yang diperoleh secara sekunder, hasil temuan 

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel media exposure yang diukur dengan Janis-

Fadner Ratio atau rasio jumlah artikel positive dan jumlah artikel negatif secara 

empirik ternyata berpengaruh secara signifikan terhadap Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR). Nilai koefisien jalur yang dihasilkan secara statistik diantara 

kedua variabel tersebut signifikan secara statistik. Hasil uji statistik menunjukkan 

kontribusi langsung variabel media exposure terhadap Islamic Corporate Social 

Responsibility pengaruhnya positif dan signifikan, sehingga media exposure 

merupakan predictor yang baik bagi pengungkapan Islamic Corporate Social 

Responsibility pada Jakarta Islamic Index 70 di Bursa Efek Indonesia.  

Berdasarkan hasil regresi model menunjukkan bahwa media exposure terhadap 

Islamic Corporate Social Responsibility merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 

pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility pada Jakarta Islamic Index 70. 

 
62 Freeman, R. E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston. (Pitman Publishing, 

2010): h. 31 
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Dengan demikian pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility pada Jakarta 

Islamic Index 70 di Bursa Efek Indonesia dalam penelitian disebabkan oleh faktor 

media exposure, dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar 

kecilnya faktor penerapan media exposure dianggap konstan.  

Dari data hasil penelitian telah diperoleh bukti bahwa rata-rata perusahaan yang 

terekspos beritanya melalui media exposure baik merupakan berita yang bersifat positif 

maupun negatif pengungkapan ICSR nya jauh lebih luas dibandingkan dengan emiten 

yang beritanya kurang ter ekspose di media. Sebagai contoh dalam penelitian ini adalah 

perusahaan Astra Agro Lestari Tbk, beritanya yang bersifat positif terekspos di media 

pada tahun 2020 dengan judul “Kinerja Astra Agro Masih Kinclong di Tengah 

Pandemi Covid-19” yang diterbitkan oleh media online Agro Farm Informasi Agri 

Bisnis pada tanggal 10 Juni 2020 dan banyak lagi berita lain terliput oleh media terkait 

perusahaan Agro Lestari Tbk. Hal ini membuat justru PT. Agro Lestari Tbk lebih 

leluasa melaporkan atau mengungkapkan lebih luas seluruh kegiatan CSR pada laporan 

tahunan di Bursa Efek Indonesia dengan nilai poin 1 atau 100% dari standar index ICSR 

yang diharapkan. Demikian pula berita negatif yang menerpa pembaca perusahaan PT. 

PT Totalindo Eka Persada Tbk yang berjudul “ Laba Bersih Totalindo Eka Persada 

(TOPS) Anjlok 54,3% di kuartal III-2018” yang diterbitkan oleh media online kontan 

pada hari Selasa, 19 Oktober 2021 jam 06:30 WIB, justru membuat perusahaan ini 

lebih agresif mengungkapkan pelaporan kegiatan ICSR nya di laporan tahunan di Bursa 

Efek Indonesia dengan tujuan untuk meredam beberapa berita negatif yang menerpa 

masyarakat khususnya para calon investor PT. Totalindo Eka Persada Tbk. Hal ini 

membuktikan bahwa semakin tinggi media exposure, maka akan semakin tinggi pula 
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tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan demi keberlanjutan perusahaan, demikian 

pula sebaliknya. 

Dalam kaitannya dengan pengungkapan secara terang-terangan kegiatan sosial 

menurut perspektif islam atau pendapat dari ulama tetap membenarkan berdasarkan 

firman Allah yang tercantum dalam Al Quran surat Al-Baqarah ayat 274; 

خَوۡ  وَلََ  رَب هِمِۡ  عِندَ  جۡرهُُمۡ 
َ
أ فلََهُمۡ  وعََلَٗنيِةَا  ا  سِ ا وَٱلنذهَارِ  ۡلِ  بٱِلَّذ مۡوَ لهَُم 

َ
أ ينُفِقُونَ  ِينَ  فٌ  ٱلَّذ

 حۡزَنوُنَ   عَلَيۡهمِۡ وَلََ هُمۡ يَ 

Terjemahnya: 

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara 

tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi 

Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka 

bersedih hati”.   

 

Adapun makna ayat tersebut menurut Aisarut Tafsir / Syaikh Abu Bakar Jabir 

al-Jazairi, mudarris tafsir di Masjid Nabawi, mengatakan bahwa ayat tersebut 

merupakan ajakan untuk mengeluarkan sedekah termasuk kegiatan CSR yang bersifat 

islami yang membawa berita gembira bagi orang-orang yang gemar bersedekah pada 

setiap keadaan, siang maupun malam, secara rahasia atau terang-terangan, bahwa 

pahala sedekahnya tersimpan di sisi Rabb-Nya yang akan diterima pada hari kiamat 

nanti. Tidak ada rasa takut untuk mereka dan mereka tidak bersedih di dunia, alam 

barzakh, ataupun di akhirat.63 Pelajaran dari ayat tersebut yang dapat diambil adalah 

bolehnya bersedekah di malam hari dan siang hari, secara rahasia atau terang-terangan, 

karena semua itu dibalas oleh Allah berupa pahala selama dilakukan untuk mencari 

 
63 Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir, Tafsir Al-Aisar, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 

2008). 
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wajah Allah bukan yang lain. Kabar gembira dari Allah kepada kaum mukminin dan 

orang yang gemar bersedekah, bahwa pahala mereka disimpan di sisi-Nya dan 

menghilangkan rasa takut dan kesedihan dari diri mereka. 

Hubungan positif antara media exposure dengan pengungkapan Islamic 

Corporate Social Responsibility di JII-70 di Bursa Efek Indonesia selaras dengan 

legitimation theory. Dalam teori legitimasi menyiratkan bahwa sebuah perusahaan 

harus mengambil langkah-langkah agar kegiatan atau kinerja dari perusahaan tersebut 

dapat diterima oleh masyarakat.64 Jika kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang 

bertentangan dengan kepentingan masyarakat dengan cepat akan terekspos melalui 

media kepada seluruh masyarakat kemudiaan menjadi risiko berupa ancaman bagi 

perusahaan, demikian pula sebaliknya 65 Melalui media exposure ini masyarakat akan 

mengawasi segala kegiatan perusahaan dan terus melakukan tekanan pada perusahaan 

agar manajemen perusahaan terus fokus melibatkan diri pada kegiatan sosial yang 

berpihak kepada kepentingan masyarakat.66  Sehingga untuk meredam berita yang 

diterima oleh  masyarakat melalui media tersebut, maka perusahaan akan lebih aktif 

mengungkapkan seluruh kegiatan sosialnya berupa kegiatan CSR pada laporan tahunan 

di Bursa. Hal ini terlihat dari data hasil penelitian yang diperoleh secara sekunder pada 

perusahaan yang terdaftar di JII-70 bahwa rata-rata emiten/perusahaan yang ter 

ekspose beritanya melalui media exposure, memiliki index pengungkapan ICSR yang 

sempurna.   Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi media exposure, maka akan 

 
64 Silva, Samanthi. "Corporate contributions to the Sustainable Development Goals: An 

empirical analysis informed by legitimacy theory." Journal of Cleaner Production 292 (2021): h. 125962. 
65 Kölbel, Julian F., Timo Busch, and Leonhardt M. Jancso. "How media coverage of corporate 

social irresponsibility increases financial risk." Strategic Management Journal 38.11 (2017): h. 2266-

2284. 
66 Patten, D. M. “Media Exposure, Public Policy Pressure, and Environmental Disclosure: An 

Examination of the Impact of Tri Data Availability”, Accounting Forum 26 No. 2. (2002), h.152–171. 

doi:10.1111/1467- 6303.t01-1-00007. 
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semakin tinggi pula tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan demi keberlanjutan 

perusahaan, demikian pula sebaliknya. 

Pemberitaan media yang bersifat good news mengenai perusahaan merupakan 

penghargaan atau apresiasi terhadap kegiatan CSR perusahaan, sebaliknya pemberitaan 

media yang bersifat bad news merupakan ancaman bagi perusahaan. Kedua jenis berita 

tersebut akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan ICSR dengan 

lebih luas dalam laporan tahunannya. Hal ini sesuai dengan signaling theory. Teori 

signal menjelaskan adanya informasi asimetri antara pemilik informasi (perusahaan) 

dengan pemakai informasi (stakeholder). Perusahaan akan mensignalkan kualitas 

perusahaan (berita baik) untuk menunjukkan keunggulannya dibanding perusahaan.67 

Teori signal menjelaskan dorongan perusahaan untuk Mengkomunikasikan informasi 

positif sebagai upaya untuk menyampaikan kegiatan dan kebijakan perusahaan yang 

memiliki nilai tambah bagi perusahaan. Pengungkapan CSR merupakan upaya 

pensignalan kualitas perusahaan yang diharapkan dapat mengurangi asimetri 

informasi. 68  

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti sebelumnya antara lain; El Ghoul yang menyatakan adanya hubungan 

positif antara media exposure dengan pengungkapan Islamic Corporate Social 

Responsibility. 69 Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Yao dkk yang 

menyatakan bahwa media exposure berpengaruh secara signifikan dengan arah 

 
67 Connelly, Brian L., S. Trevis Certo, R. Duane Ireland, and Christopher R. Reutzel. “Signaling 

Theory: A Review and Assessment.” Journal of Management Volume: 37 No. 1: (2011). h. 39–67. doi: 

10.1177/0149206310388419. 
68 Bae, Seong Mi, dkk. "A cross-country investigation of corporate governance and corporate 

sustainability disclosure: A signaling theory perspective." Sustainability 10 No.8 (2018): h. 2611. 
69 El Ghoul, Sadok, et al. "New evidence on the role of the media in corporate social 

responsibility." Journal of Business Ethics 154.4 (2019): 1051-1079. 
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koefisien positif terhadap tingkat pengungkapan corporate social responsibility 

perusahaan.70 Penelitian Reverte secara empiris juga menemukan bahwa media 

exposure, merupakan penentu potensial praktik pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan (CSR) pada perusahaan yang terdaftar di Spanyol.71 Media memainkan 

peran penting sebagai perantara informasi di pasar modal khususnya pada Bursa Efek 

Indonesia. Dengan penggunaan media, memungkinkan dialog secara langsung antar 

semua pihak yang berhubungan dengan perusahaan, sehingga akan meningkatkan 

transparansi perusahaan mengenai informasi perusahaan. Informasi yang diterima oleh 

para stakeholder seperti investor, kreditor, pemerintah serta seluruh masyarakat pada 

umumnya mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan.72 Ini menunjukkan 

bahwa segala sesuatu yang terjadi pada perusahaan dengan cepat terekspos beritanya 

melaui media website online atau offline, baik berita tersebut bersifat positif maupun 

bersifat negatif. Sehingga fungsi komunikasi antara media exposure dengan emiten 

menjadi peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi pengungkapan ICSR pada 

laporan tahunan perusahaan di Bursa Efek Indonesia.  

D.5. Pengaruh Corporate governance terhadap Nilai Perusahaan pada Jakarta 

Islamic Index 70 (JII-70) 

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel corporate governance 

yang diproksi dengan jumlah kepemilikan saham publik secara empirik ternyata 

berpengaruh secara tidak signifikan terhadap nilai perusahaan yang diproksi dengan 

 
70 Yao, Shujie, Jianling Wang, and Lin Song. "Determinants of social responsibility disclosure 

by Chinese firms." The University of Nottingham-China Policy Institute. Discussion Paper 72 (2011): h. 

1-30. 
71 Reverte, C. Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure Ratings by Spanish 

Listed Firms. Journal of Business Ethics, 88, (2009). h.351-366. 
72 Ali, Waris, Jedrzej George Frynas, and Zeeshan Mahmood. "Determinants of corporate 

social responsibility (CSR) disclosure in developed and developing countries: A literature review." 

Corporate Social Responsibility and Environmental Management 24.4 (2017): 273-294. 
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tobin Q. Output nilai koefisien jalur yang dihasilkan secara statistik diantara kedua 

variabel tersebut tidak signifikan. Hasil uji statistik menunjukkan kontribusi langsung 

variabel corporate governance terhadap nilai perusahaan positif dan pengaruhnya tidak 

signifikan, sehingga corporate governance bukan merupakan predictor yang baik bagi 

nilai perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index 70 di Bursa Efek Indonesia.  

Temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa corporate governance 

terhadap nilai perusahaan bukan merupakan prediksi terhadap pelaksanaan dan 

pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility pada Jakarta Islamic Index 70. 

Dan nilai perusahaan pada Jakarta Islamic Index 70 di Bursa Efek Indonesia dalam 

penelitian ini bukan disebabkan oleh faktor corporate governance. Dengan demikian 

Pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility pada Jakarta Islamic Index 70 

di Bursa Efek Indonesia tidak dipengaruhi oleh corporate governance, dengan asumsi 

bahwa faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya faktor penerapan 

corporate governance dianggap konstan. 

Corporate governance dalam Islam menekankan kejujuran dalam ucapan dan 

tindakan yang merupakan satu kesatuan. Tidak ada lagi korupsi apabila sifat Siddiq ini 

dimiliki dan diaplikasikan. Perusahaan akan berkembang lebih baik karena bisnis 

menjadi lebih bersih, fair, tidak ada penipuan serta kezaliman sebagaimana dalam 

firman Allah swt sebagai berikut: 

دِقيَِن    َ وَكُونوُاْ مَعَ ٱلصذ  يِنَ ءَامَنُواْ ٱتذقُواْ ٱللَّذ هَا ٱلَّذ يُّ
َ
َٰٓأ  يَ

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah 

kamu bersama orang-orang yang benar.” (QS. At-Taubah ayat 119) 
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Dari pemahaman tafsir Kemenag Kementrian Agama RI, Allah menunjukkan 

seruan-Nya dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman kepada-

Nya dan Rasul-Nya, agar mereka tetap dalam ketakwaan serta mengharapkan rida-Nya, 

dengan cara menunaikan segala kewajiban yang telah ditetapkan-Nya, dan menjauhi 

segala larangan yang telah ditentukan-Nya, dan hendaklah senantiasa bersama orang-

orang yang benar dan jujur, mengikuti ketakwaan, kebenaran dan kejujuran mereka. 

Dan jangan bergabung kepada kaum munafik, yang selalu menutupi kemunafikan 

mereka dengan kata-kata dan perbuatan bohong ditambah pula dengan sumpah palsu 

dan alasan-alasan yang tidak benar. Oleh karena itu pengawasan yang ketat baik dari 

pihak internal perusahaan maupun dari luar operasional perusahaan sangat diperlukan. 

Peranan publik dalam melakukan pengawasan agar perusahan konsisten melaksanakan 

good corporate governance yang bersih guna meningkatkan nilai perusahaan di mata 

masyarakat. 

Berdasarkan Agency Theory, semakin besar proporsi kepemilikan publik maka 

kegiatan monitoring yang dilakukan perusahaan akan semakin ketat. Hal ini terjadi 

karena pengawasan investor individu dipandang tidak mampu secara maksimal 

mengatasi perilaku opportunistic pihak agen, sehingga kepemilikan investor publik 

harus ditingkatkan. Ketatnya kegiatan monitoring oleh investor publik diharapkan 

mampu menghindarkan perilaku opportunistic manajemen, khususnya dari segi 

finansial. Selain itu, monitoring oleh investor publik dapat mendorong manajemen 

berperilaku sesuai keinginan prinsipal. Prinsipal menginginkan aset perusahaan 

dikelola secara efektif dan efisien agar kemakmuran nya meningkat.73 Kemakmuran 

investor publik dapat tercermin melalui peningkatan nilai perusahaan.  

 
73 Fama, E.F. and Jensen, M.C. ‘Separation of ownership and control’, Journal of Law and 

Economics, Vol. 26, No. 2, (1983) h.301–325. 
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Akan tetapi yang terjadi pada perusahaan yang terdaftar pada perusahaan JII-

70 sebagian besar masih dikuasai oleh kepemilikan pribadi.  Kepemilikan publik 

memiliki proporsi yang relatif kecil dan tersebar ke berbagai investor yaitu rata-rata 

masih berkisar 35%, artinya penguasaan saham publik hanya 35% dan selebihnya 

sebesar 75% masih dimiliki oleh perusahaan menyebabkan segala keputusan yang 

ditentukan oleh perusahaan. Adanya hubungan famili antara investor institusi dan 

manajemen (agen) cenderung dianggap pasar bahwa manajemen perusahaan 

bertindak/bekerja sesuai dengan kepentingan investor institusi dan mengabaikan 

kepentingan investor lainnya, baik pemegang saham minoritas maupun asing. Sebagian 

besar transaksi dan kebijakan perusahaan dibuat hanya untuk memberikan manfaat 

kepada investor institusi. Dengan demikian, hal ini menjadikan investor dan calon 

investor berfikir ulang untuk berinvestasi pada perusahaan yang memiliki kepemilikan 

institusi yang lebih besar. 

Tidak signifikannya pengaruh corporate governance yang diproksi dengan 

kepemilikan saham publik terhadap nilai perusahaan dalam penelitian ini disebabkan 

karena publik Ownership tidak dapat mempengaruhi secara langsung nilai perusahaan 

pada perusahaan yang terdaftar di JII-70 di Bursa Efek Indonesia. Publik Ownership 

tidak dapat mempengaruhi perilaku investor untuk meningkat harga saham, tetapi 

hanya dapat mempengaruhi operasional perusahaan secara langsung dengan cara 

mengawasi jalannya perusahaan yang akhirnya dapat mempengaruhi kinerja 

perusahaan. Kepemilikan saham publik hanya mampu memenuhi profitabilitas 

perusahaan sebab penyertaan saham publik pada perusahaan mengharapkan adanya 

deviden yang dibagikan pada pemilik saham, bahkan publik berharap deviden yang 

dibagikan harus sebanding dengan penyertaan saham yang dilakukan. Oleh sebab itu 
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kepemilikan saham publik tidak memiliki efek terhadap nilai perusahaan.  Hal ini 

terlihat dari nilai corporate performance dari perusahaan yang listing di Bursa Efek 

Indonesia di JII-70 dengan rata-rata profit diatas 15%. Angka ini cukup tinggi jika 

dibandingkan dengan tingkat suku bunga rata-rata. 

Dalam penelitian ini, tinggi rendahnya kepemilikan saham publik tidak 

berimplikasi pada nilai perusahaan. Pemegang saham publik, meskipun merupakan 

pemegang saham minoritas dalam suatu perusahaan juga memiliki kepentingan 

terhadap perusahaan. Pemegang saham publik ini berupaya untuk memonitor perilaku 

pengelola perusahaan dalam menjalankan perusahaannya, bahkan menuntut adanya 

good corporate governance dari suatu perusahaan.74 Namun pengelolaan tanpa kontrol 

yang baik akan menyebabkan penurunan nilai perusahaan. Pemegang saham publik 

biasanya adalah investor yang dalam melakukan investasi cenderung berorientasi pada 

keuntungan jangka pendek.75 Bahkan pemegang saham publik senantiasa mengabaikan 

hal-hal yang bersifat material bagi perkembangan perusahaan, sebagai contoh dalam 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu perusahaan seringkali tidak tercapai 

kuorum karena investor publik tidak hadir, sehingga agenda yang seharusnya dibahas 

pada RUPS tersebut tidak dapat dibahas dan tidak mencapai keputusan yang 

bermanfaat bagi perusahaan dan mampu meningkatkan nilai perusahaan pada jangka 

panjang. Semakin besar tingkat kepemilikan oleh publik maka semakin besar 

kemungkinan suatu aksi korporasi akan memperoleh hambatan untuk dapat disetujui, 

akibatnya pasar akan merespons secara negatif karena tidak sesuai dengan harapan. Ini 

 
74 Abdallah, A.A.N. and Ismail, A.K. (2017) ‘Corporate governance practices, ownership 

structure, and corporate performance in the GCC countries’, Journal of International Financial Markets, 

Institutions and Money, Vol. 46, No. 1, pp.98–115. 
75 Wei. Z, F. Xie dan S. Zhang. 2005. Ownership Structure and Firm Value in China’s 

Privatized Firms: 1991-2001. Journal of Financial and Quantitative Analysis 40(1): 87-108. 
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mungkin disebabkan karena secara individu pemegang saham publik memiliki 

persentase kepemilikan kurang dari 5%. Ini diatur dalam SK BAPEPAM LK NO.431/ 

BL/2012 tentang persentase kepemilikan saham publik.76 Dengan demikian, kurangnya 

penyertaan saham tersebut publik tidak dapat mengintervensi keputusan-keputusan 

yang diambil oleh manajerial. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Almari yang 

melakukan penelitian di Bursa Efek Amman antara tahun 2015 dan 2019, hasil 

penelitiannya menemukan bahwa corporate governance yang diproksi dengan 

kepemilikan saham publik berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.77 

Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Bashir dkk, yang menguji hubungan 

antara ownership structure dan nilai perusahaan dengan sampel 100 perusahaan yang 

listing di Karachi stock exchange (50 private dan 50 public). Nilai perusahaan diukur 

dengan Tobin ’s Q.78 Hasil penelitian menunjukkan bahwa performance privately 

owned firms lebih bagus dibandingkan dengan performance publicly owned firms. 

Pengujian hipotesis penelitian menunjukkan bahwa Public Ownership tidak signifikan 

berpengaruh terhadap Firm Value. 

Hasil temuan penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang telah 

ditemukan oleh Latif dan Raheman;79 Baek dkk;80 Garay dan Maximiliano; 81 Nazir 

 
76 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) Nomor: 

Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. 
77 Almari, Mohammad Odeh Salem, et al. "Earnings Management, Ownership Structure and 

The Firm Value: An Empirical Analysis." Journal Of Management Information and Decision Sciences 

24.7 (2021): 1-14. 
78 Bashir. T, R. A, Butt. S, Parveen. A. Firm Performance: A Comparative Analysis of 

Ownership Structure. European Scientific Journal 9(31): (2013) h. 413-430. 
79 Latif, Khalid, Arshad Ali Bhatti, and Abdul Raheman. "Earnings quality: A missing link 

between corporate governance and firm value." Business & Economic Review 9.2 (2017): 255-280. 
80 Baek, Jae-Seung, Jun-Koo Kang, & Kyung Suh Park. "Corporate governance and firm value: 

Evidence from the Korean financial crisis." Journal of Financial economics 71.2 (2004): h. 265-313. 
81 Garay, Urbi, and Maximiliano González. "Corporate governance and firm value: The case 

of Venezuela." Corporate governance: An international review 16.3 (2008): 194-209. 
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dkk;82 Chowdhury83.  Dakhlallh dalam penelitiannya menyatakan bahwa corporate 

governance dalam hal ini kepemilikan modal publik yang lebih besar memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap ukuran nilai perusahaan dengan menggunakan alat 

penilaian Tobin  Q. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penguasaan saham 

oleh pemilik perusahaan memiliki hubungan pengaruh yang signifikan dengan nilai 

perusahan dengan menggunakan pengukuran  Tobin  Q.84 Demikian pula penelitian 

yang dilakukan oleh Gerged dan Agwili dari Arab Saudi menggunakan sampel 300 

laporan tahunan perusahaan keuangan dan non keuangan yang terdaftar di Tadawul 

dari tahun 2012 hingga 2016.85 Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa jika 

mekanisme corporate governance dilakukan dengan baik dengan cara para pemegang 

saham publik memonitor tim manajemen pada akhirnya akan meningkatkan kinerja 

dan nilai perusahaan yang diukur dengan tobin  Q.  Ini berarti bahwa, rata-rata, 

perusahaan dengan tata kelola yang lebih baik cenderung mencapai nilai pasar yang 

lebih baik. Kepemilikan saham publik menjadi salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja perusahaan, karena berperan dalam memonitor manajer yang 

mengelola perusahan. Kepemilikan saham publik akan mendorong peningkatan 

pengawasan kinerja manajer yang lebih optimal karena kepemilikan saham publik 

 
82 Nazir, Mian Sajid, and Talat Afza. "Does managerial behavior of managing earnings 

mitigate the relationship between corporate governance and firm value? Evidence from an emerging 

market." Future Business Journal 4.1 (2018): 139-156. 
83 Chowdhury. A, S. Dan P. Chowdhury. Impact of capital structure on firm’s value: Evidence 

from Bangladesh. BEHBusu. 2010 
84 Dakhlallh, Mohammad Mustafa, et al. "The Effect of Ownership Structure on Firm 

Performance among Jordanian Public Shareholders Companies: Board Independence as a Moderating 

Variable." International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development 8.3 

(2019): 13-31. 
85 Gerged, Ali M., and Ahmed Agwili. "How corporate governance affect firm value and 

profitability? Evidence from Saudi financial and non-financial listed firms." International Journal of 

Business Governance and Ethics 14.2 (2020): 144-165. 
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mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau 

sebaliknya terhadap kinerja dan nilai perusahaan. 

D.6. Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada Jakarta Islamic 

Index 70 (JII-70) 

Berdasarkan hasil olah data yang diperoleh secara sekunder, hasil temuan 

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas secara empirik ternyata 

berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Nilai koefisien jalur yang 

dihasilkan secara statistik diantara kedua variabel tersebut tidak signifikan secara 

statistik. Hasil uji statistik menunjukkan kontribusi langsung variabel profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan pengaruhnya positif dan tidak signifikan, sehingga 

profitabilitas bukan merupakan predictor yang baik bagi nilai perusahaan pada Jakarta 

Islamic Index 70 di Bursa Efek Indonesia.  

Berdasarkan hasil regresi model menunjukkan bahwa profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan bukan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi secara signifikan 

terhadap nilai perusahaan pada Jakarta Islamic Index 70. Dengan demikian nilai 

perusahaan pada Jakarta Islamic Index 70 di Bursa Efek Indonesia dalam penelitian 

tidak disebabkan oleh faktor profitabilitas, dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi besar kecilnya faktor penerapan profitabilitas dianggap konstan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas pengaruhnya tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan, artinya tinggi rendahnya profitabilitas yang 

diukur dengan Return on Assets pada perusahaan yang terdaftar pada JII-70 di Bursa 

Efek Jakarta tidak signifikan pengaruhnya terhadap minat investor untuk berinvestasi 

pada perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan karena laba yang didapatkan perusahaan 

tidak stabil dari tahun ke tahun dan cenderung berfluktuasi, terlihat pada rata-rata ROA 

tiap tahunnya berfluktuasi naik turun tetapi harga saham terus mengalami peningkatan 



246 

 

sehingga investor tidak yakin dengan hasil yang akan didapat perusahaan di masa 

mendatang. 

Selain itu tidak signifikannya pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

bertentangan signaling theory yang sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Sartawi 

bahwa profitabilitas dapat menjadi sinyal positif bagi investor luar, karena investor 

yakin bahwa prospek perusahaan di masa depan akan baik.86 Apabila profitabilitas 

tinggi maka prospek perusahaan tersebut di masa mendatang akan baik, yang diikuti 

dengan baiknya nilai perusahaan di mata investor. Namun hal ini tidak terjadi pada 

perusahaan yang terdaftar pada JII-70. Hal ini terjadinya karena adanya pergeseran 

perilaku oleh investor dalam mengambil keputusan pembelian saham, yaitu tidak lagi 

lebih memperhatikan kinerja perusahaan tetapi lebih memperhatikan informasi lainnya 

seperti keyakinan, pandangan orang lain, sikap pribadi, dan berbagai macam 

pertimbangan.87 Investor mempunyai respons terhadap informasi laporan keuangan 

tetapi mempunyai kemampuan cognitive terbatas dalam menginterpretasikan informasi 

yang mereka terima. Sehingga investor bertindak secara naive, irasional, dan 

unsophisticated.88 Bahkan menurut Rika Parmitasari investor lebih menitikberatkan 

pada nilai incremental (capital gain) daripada dividen.89  Oleh karenanya, investor 

cenderung mendasarkan pada rumor, isu, spekulatif, dan berperilaku mass behavior, 

impulsivity, loss-control, dan impatience. Hal ini berarti bahwa informasi tentang 

 
86 Al-Sartawi, A. M., & Reyad, S. “Signaling theory and the determinants of online financial 

disclosure”. Journal of Economic and Administrative Sciences 34 No. 3 (2018). h. 237-247 
87 Bondia, Ripsy, Pratap Chandra Biswal, and Abinash Panda. "The unspoken facets of buying 

by individual investors in Indian stock market." Review of Behavioral Finance (2019). 
88 Lou, D. (2014), “Attracting investor attention through advertising”, The Review of Financial 

Studies, Vol. 27 No. 6, pp. 1797-1829. 
89 Parmitasari, Rika Dwi Ayu. “Ownership Structure, Financial Decisions and Their Impact on 

Firm Value: Jakarta Islamic Index”. Mani in India 96 no. 11 (2016), h. 4483-4502. 
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kinerja perusahaan tidak lagi menjadi dasar utama dalam penentuan keputusan 

investasi saham, karena investor lebih menyukai capital gain. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hirdinis; 90 

Mahmoud;91 berkesimpulan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Hull & Rothenberg yang 

mengatakan bahwa untuk meningkatkan nilai perusahaan tidak hanya bertumpu pada 

kinerja keuangan yang tinggi tetapi juga pada prospek masa depan perusahaan.92 

Pengambilan keputusan ekonomi hanya mempertimbangkan beberapa kinerja 

perusahaan dengan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan, saat ini sudah tidak 

relevan lagi.93 Bahkan penelitian yang dilakukan oleh  Dyck, dkk  menemukan bahwa 

informasi sosial dalam pelaporan tahunan lebih diminati oleh investor daripada kinerja 

perusahaan.94 Artinya profitabilitas yang diukur dengan ROA belum tentu dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan. 

Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh, Sucuahi;95 Haugen, R.A. & Baker;96 Yang dkk;97 Sucuahi yang melakukan 

 
90 Hirdinis, M. "Capital structure and firm size on firm value moderated by profitability." 

International Journal of Economics and Business Administration, 7, No.1 (2019).h. 174-191 
91 Mahmoud, Ibrahim. "Capital Structure and Firm Value in Nigerian Listed Manufacturing 

Companies: an Empirical Investigation Using Tobin’s Q Model." International Journal of Innovative 

Research in Social Sciences & Strategic Management Techniques 4.2 (2017): 112-125. 
92 Hull, C. E., & Rothenberg, S. Firm performance: The interactions of corporate social 

performance with innovation and industry differentiation. Strategic Management Journal, 29(7), (2008) 

h. 781-789 
93 Galant, A., & Cadez, S. Corporate social responsibility and financial performance 

relationship: A review of measurement approaches. Economic Research, 30(1), (2017). h. 676–693. 
94 Dyck, a., Lins K, V., & Wagner, H., F. Do institutional investors drive corporate social 

responsibility? International evidence. Journal of Financial Economics,131(3), (2019). h. 693-714. 
95 Sucuahi, William, and Jay Mark Cambarihan. "Influence of profitability to the firm value of 

diversified companies in the Philippines." Accounting and Finance Research 5.2 (2016): 149-153. 
96 Haugen, R.A. & Baker, N.L. Commonality in the determinants of expected stock returns, 

Journal of Financial Economics, 41, (1996) h. 401-439. 
97 Yang, C.C., Lee, C.F., Gu, Y.X. & Lee, Y.W. 2010. Co-determination of capital structure 

and stock returns – ALISREL approach: An empirical test of Taiwan stock market. The Quarterly Review 

of Economics and Finance,50, pp. 222-233 
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penelitian pada 86 perusahaan yang di Filipina dengan mengumpulkan dan 

menganalisis laporan keuangan tahunan tahun 2014 di Philippine Stock Exchange 

(PSE) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa profitabilitas menunjukkan 

dampak positif yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Demikian pula penelitian 

yang dilakukan oleh Chen dkk, yang mengungkapkan bahwa semakin besar 

profitabilitas suatu perusahaan, semakin banyak laba yang dapat dialihkan, dan 

semakin tinggi nilai perusahaan.98 Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang cukup 

tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dari ekuitas 

yang diinginkan sehingga prospek perusahaan di masa depan akan dinilai semakin 

baik, maka nilai perusahaan akan dinilai semakin baik oleh investor. Hal ini tentunya 

akan menarik perhatian investor untuk menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut 

sehingga nilai perusahaan juga akan meningkat melalui meningkatnya harga saham. 

Pertumbuhan profitabilitas dari setiap periode dianggap sebagai sinyal positif 

oleh investor terkait kinerja perusahaan yang semakin baik dan prospek usaha yang 

semakin menjanjikan di masa depan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Teori sinyal yang menyatakan bahwa peningkatan profitabilitas yang tercantum dalam 

laporan keuangan merupakan upaya memberikan sinyal positif kepada investor 

berkaitan dengan kinerja perusahaan dan pertumbuhan prospek usaha di masa 

mendatang.99 Upaya tersebut dapat membangun sentimen positif dari investor sehingga 

berdampak terhadap kenaikan harga saham di pasar modal. Peningkatan harga saham 

dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata investor.  

 
98 Chen, L-J., and S-Y. Chen. "The influence of profitability on firm value with capital structure 

as the mediator and firm size and industry as moderators." Investment Management and Financial 

Innovations 8, Issue. 3 (2011): 121-129. 
99 Brigham, E.F. and L.C. Gapenski. Intermediate Financial Management. 7th edition. 

SeaHarbor Drive: The Dryden Press. (2006). 
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D.7. Pengaruh Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan pada Jakarta Islamic Index 

70 (JII-70) 

Berdasarkan hasil olah data yang diperoleh secara sekunder, hasil temuan 

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel likuiditas secara empirik ternyata 

berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Nilai koefisien jalur yang 

dihasilkan secara statistik diantara kedua variabel tersebut signifikan secara statistik. 

Hasil uji statistik menunjukkan kontribusi langsung variabel likuiditas terhadap nilai 

perusahaan pengaruhnya positif dan signifikan, sehingga likuiditas merupakan 

predictor yang baik bagi nilai perusahaan pada Jakarta Islamic Index 70 di Bursa Efek 

Indonesia.  

Berdasarkan hasil regresi model menunjukkan bahwa likuiditas terhadap nilai 

perusahaan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan pada Jakarta 

Islamic Index 70. Dengan demikian nilai perusahaan yang terdaftar pada Jakarta 

Islamic Index 70 di Bursa Efek Indonesia dalam penelitian disebabkan oleh faktor 

likuiditas, dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya 

faktor penerapan likuiditas dianggap konstan. Temuan penelitian ini sejalan dengan 

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya antara lain; 

Farooq;100  Chen;101 Farhan;102 Nguyen;103  yang menyatakan adanya pengaruh antara 

likuiditas perusahaan dengan nilai perusahaan.  Perusahaan yang memiliki likuiditas 

 
100 Farooq, Muhammad Azhar, and Ahsan Masood. "Impact of financial leverage on value of 

firms: Evidence from cement sector of Pakistan." Research Journal of Finance and Accounting 7.9 

(2016): 73-77. 
101 Chen, Naiwei. "Corporate liquidity in emerging markets: a retrospect of Asian financial 

crisis." 17th Conference on the Theories and Practices of Securities and Financial Markets. 2009. 
102Farhan, Najib HS, et al. "Does Corporate Governance Moderate the Relationship between 

Liquidity Ratios and Financial Performance? Evidence from Indian Pharmaceutical Companies." 

Academic Journal of Interdisciplinary Studies 8.3 (2019): 144-144.  
103 Nguyen, Phong Anh, Et Al. "The Relationship Between Productivity And Firm's 

Performance: Evidence From Listed Firms In Vietnam Stock Exchange." The Journal Of Asian Finance, 

Economics, And Business 6.3 (2019): 131-140. 
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yang baik maka dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik oleh investor. Hal ini dapat 

menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan.  

Likuiditas perusahaan dalam hubungannya dengan nilai perusahaan pada JII-70 

di Bursa Efek Indonesia selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Wang yang 

mengatakan bahwa likuiditas yang agresif dapat meningkatkan kinerja operasi 

perusahaan dan biasanya menghasilkan nilai yang lebih tinggi bagi perusahaan. 

Mengelola likuiditas secara efisien akan menghilangkan risiko ketidakmampuan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendek saat jatuh tempo di satu sisi.104 Likuiditas yang 

diwakili oleh Current Ratio yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk 

membayar hutang jangka pendeknya yang bersumber dari kecukupan asset lancar yang 

dimiliki oleh perusahaan. Tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut berada dalam kondisi yang baik. Rasio likuiditas yang 

menggambarkan kinerja keuangan perusahaan dari segi kewajiban dapat 

mempengaruhi penilaian masyarakat khususnya investor dalam rangka memberikan 

kepercayaan kepada perusahaan untuk menanamkan modal. Jika perusahaan masih 

memiliki kemampuan yang bagus dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

(periode satu tahun) dengan menggunakan aktiva lancar maka perusahaan dapat 

dikatakan likuid. Dengan demikian investor tidak perlu khawatir dalam 

menginvestasikan dananya, hal ini akan menambah permintaan akan saham dan 

tentunya akan menaikkan harga saham dan nilai perusahaan.   

Keterkaitan hubungan pengaruh positif antara likuiditas perusahaan dengan 

nilai perusahaan dalam penelitian ini didukung oleh teori signaling yang dikemukakan 

pertama kali oleh Michael Spence sejak tahun 1973 menyatakan bahwa pemilik informasi 

 
104 Wang, Y.-J. (2002). Liquidity management, operating performance, and corporate value: 

evidence from Japan and Taiwan. Journal of Multinational Financial Management 12, 12, 159–169. 
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akan berusaha memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima 

informasi.105 Teori signal menjelaskan bahwa suatu tindakan yang diambil manajemen 

untuk memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen memandang 

prospek perusahaan di masa mendatang. Informasi yang disajikan oleh perusahaan dalam 

bentuk laporan keuangan menjadi sinyal atau pengumuman kepada para investor terkait 

dengan kondisi keuangan perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk keputusan 

investasi investor kepada perusahaan. Pengumuman tentang data keuangan dan kondisi 

perusahaan yang terdengar oleh investor akan diolah dan diinterpretasikan menjadi suatu 

kabar baik (good news) atau kabar buruk (bad news). Jika sinyal baik, maka terjadi 

peningkatan dalam volume perdagangan saham perusahaan. Namun sebaliknya jika sinyal 

buruk, maka terjadi penurunan volume perdagangan saham perusahaan. Dalam teori ini 

pihak manajemen perusahaan sebagai pihak internal memberikan sinyal berupa laporan 

keuangan kepada para investor atau pihak eksternal. Informasi yang dikeluarkan oleh pihak 

manajemen merupakan suatu yang penting karena ini dapat mempengaruhi keputusan 

investasi pihak investor yang akan menanamkan sahamnya kepada perusahaan. 

Teori signaling berhubungan dengan Current Ratio atau rasio likuiditas, yaitu 

semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya 

akan memberikan sinyal dan penilaian yang baik atau good news kepada para investor, 

demikian pula sebaliknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mampu 

menyelesaikan masalah hutangnya, semakin tinggi nilai rasio likuiditas suatu perusahaan, 

maka akan meningkatkan peluang-peluang perusahaan untuk membayar serta 

menyelesaikan masalahnya terkait dengan hutang sehinga kepercayaan dan penilaian 

 
105 Spence, Michael. Job Market Signaling. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 87, No. 

3. (1973), pp. 355-374. 
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investor terhadap perusahaan tersebut menjadi lebih baik.106 Hal ini dapat terlihat bahwa 

rata-rata perusahaan yang tercatat pada JII-70 di Bursa Efek Indonesia yang memiliki 

tingkat likuiditas yang tinggi memiliki harga saham yang tinggi dengan nilai 

perusahaan yang cukup baik. Perusahaan yang dimaksud tersebut antara lain 

perusahaan Ace Hardware Indonesia Tbk dengan tingkat nilai likuiditas yang cukup 

tinggi atau sebesar 8,08 pada tahun 2019 juga memperoleh Market Value Share (MVS) 

sebesar yaitu sebesar Rp. 25.639.250.000.000 atau nilai tobin q sebesar 4,53 jauh lebih 

tinggi dari pada nilai perusahaan lain yang tingkat likuiditas rendah. Demikian pula 

yang terjadi pada perusahaan Mitra Keluarga Karyasehat Tbk, Astra Agro Lestari Tbk, 

Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, Indofarma Tbk dll.  

D.8. Pengaruh Media exposure terhadap Nilai Perusahaan pada Jakarta Islamic 

Index 70 (JII-70) 

Berdasarkan hasil olah data yang diperoleh secara sekunder, hasil temuan 

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel media exposure yang diukur dengan Janis-

Fadner Ratio atau rasio jumlah artikel positif dan jumlah artikel negatif secara empirik 

ternyata berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Nilai koefisien jalur 

yang dihasilkan secara statistik diantara kedua variabel tersebut tidak signifikan secara 

statistik. Hasil uji statistik menunjukkan kontribusi langsung variabel media exposure 

terhadap nilai perusahaan pengaruhnya positif dan tidak signifikan, sehingga media 

exposure bukan merupakan predictor yang baik bagi nilai perusahaan pada Jakarta 

Islamic Index 70 di Bursa Efek Indonesia.  

 
106 Li, Wei-Xuan, Clara Chia-Sheng Chen, and Joseph J. French. "The relationship between 

liquidity, corporate governance, and firm valuation: Evidence from Russia." Emerging Markets Review 

13.4 (2012): 465-477. 



253 

 

Berdasarkan hasil regresi model menunjukkan bahwa media exposure terhadap 

nilai perusahaan bukan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan 

pada Jakarta Islamic Index 70. Dengan demikian nilai perusahaan yang terdaftar pada 

Jakarta Islamic Index 70 di Bursa Efek Indonesia dalam penelitian bukan disebabkan 

oleh faktor media exposure, dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi besar kecilnya faktor penerapan likuiditas dianggap konstan.  

Penjelasan bahwa media exposure secara signifikan tidak berpengaruh terhadap 

nilai pada JII-70 di Bursa Efek Indonesia dengan dasar pemikiran bahwa hal ini 

dimungkinkan dapat terjadi karena perubahan dan pergeseran persepsi para investor 

yang meyakini bahwa peran media dalam menyampaikan berita tidak fair sehingga 

investor tidak terlalu percaya pada informasi media. Media memungkinkan terjadinya 

bias dalam melaporkan informasi dan cenderung fokus pada isu-isu sensasional, atau 

mungkin dimanipulasi oleh perusahaan. Dalam kasus seperti itu, media dapat 

memperburuk asimetri informasi dan mungkin tidak efektif dalam peran tata kelola 

perusahaan. Di sisi lain, ada kemungkinan juga pemberitaan media tidak terkait dengan 

kinerja perusahaan atau bahkan berdampak negatif. Pertama, media mungkin tidak 

efektif dalam mengurangi asimetri informasi perusahaan. Media memiliki kepentingan 

sendiri yang dapat mendorong liputan media. Mereka mungkin memiliki kepentingan 

untuk menerbitkan berita yang menghibur dan berita sensasional yang akan menarik 

perhatian pembaca.107  Berita yang sensasional dan menarik perhatian seperti itu 

mungkin tidak akan mengurangi asimetri informasi dan dapat menyebabkan perilaku 

 
107 Ahern, K. R., & Sosyura, D. Rumor has it: Sensationalism in financial media. Review of 

Financial Studies, 28, (2015). 

2050–2093. 
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irasional investor.108 Selanjutnya, media mungkin tidak bertindak sebagai pemantau 

yang efektif atas aktivitas perusahaan. Liputan media mungkin tunduk pada manipulasi 

manajerial atau disebabkan oleh hubungan antara media dan perusahaan yang 

diliput.109 Hal ini sesuai dengan agency theory yang diungkapkan oleh Jensen bahwa 

mengatakan bahwa, agency theory mengasumsikan bahwa semua individu akan 

bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Seperti sifat dasar manusia yang selalu 

mementingkan diri sendiri dari pada orang lain, sehingga dapat mendorong untuk 

berperilaku dan bertindak untuk kepentingan sendiri.110 Dalam hal ini, media hanya 

dapat memperburuk informasi yang bersifat jangka pendek untuk menekan harga pasar 

saham dan tidak mempengaruhi efek jangka panjang dalam memaksimalkan nilai 

perusahaan.111 Oleh karena itu, media exposure yang lebih besar belum tentu 

menghasilkan nilai perusahaan yang lebih baik yang diukur dengan tobin-Q.  

Hal ini juga terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Li, yang menyatakan 

bahwa korupsi yang merajalela oleh wartawan media dapat membahayakan peran 

pengawasan media karena lebih banyak berita positif daripada berita yang negatif yang 

dapat diinformasikan secara selektif oleh perusahaan. 112 Hal ini dibuktikan dengan 

hubungan yang tidak berkorelasi antara liputan media yang menguntungkan dan nilai 

perusahaan di Tiongkok.  

 
108 Solomon, D. H., Soltes, E., & Sosyura, D. (2014). Winners in the spotlight: Media coverage 

of fund holdings as a driver of flows. Journal of Financial Economics, 113, 53 –72. 
109 Ahern, K. R., & Sosyura, D. Rumor has it: Sensationalism in financial media. Review of 

Financial Studies, 28, (2015). 
110 Jensen, Michael C., and William H. Meckling. "Theory of the firm: Managerial behaviour, 

agency costs and ownership structure." Journal of financial economics 3.4 (1976): 305-360. 
111 Dai, L., Shen, R., & Zhang, B. (2018). Does the media spotlight burn or spur innovation? 

(Working paper). University of New South Wales, Nanyang Technological University, and Chinese 

University of Hong Kong 
112 Li, R., (2012). Media corruption: A Chinese characteristic. Journal of Business Ethics, 

(September 2012), 1—14. 
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Demikian pula fenomena yang terjadi JII-70 di Bursa Efek Indonesia, jika 

telusuri aktivitas media yang menerpa investor JII-70 selama periode penelitian ditemukan 

bahwa beberapa perusahaan yang memperoleh nilai media exposure dengan menggunakan 

indikator Janis-Fadner Ratio dengan memperhitungkan berita positif dan negatif tidak 

dapat mempengaruhi nilai perusahaan dengan menggunakan indikator tobin  Q. Terbukti 

dari beberapa perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yang memperoleh 

nilai Janis-Fadner Ratio yang cukup baik namun tidak mampu mempengaruhi keputusan 

investor terhadap perilaku pembelian  saham pada perusahaan tersebut, demikian pula 

sebaliknya beberapa  perusahaan yang memperoleh nilai Janis-Fadner Ratio yang rendah 

namun justru memperoleh harga saham yang cukup baik dengan nilai perusahaan yang 

tinggi diukur dengan tobin  Q. Adapun contoh perusahaan yang dimaksud seperti; Mitra 

Global Mediacom Tbk yang memiliki nilai Janis-Fadner Ratio yang cukup baik karena 

selama tahun 2019 ditemukan banyak berita positif (good news) antara lain berita dengan 

judul Global Mediacom Raih Laba Rp. 913,23 Miliar Hingga September 2019 yang 

diterbitkan oleh media http://www.sahamidx.com. Dan tidak ditemukan bad news selama 

tahun 2019, justru tidak mampu mempengaruhi peningkatan harga saham perusahaan 

tersebut sehingga nilai perusahaan tidak sesuai yang diharapkan yaitu hanya memperoleh 

nilai tibin Q dibawah 1 atau hanya sebesar 0,62. Sebaliknya perusahaan Media Nusantara 

Citra Tbk, pada tahun 2020 banyak ditemukan banyak bad news salah satunya adalah judul 

berita Global Mediacom Digugat pailit perusahaan korsel KT corporation yang diterbitkan 

oleh artikel berita Katadata.co.id pada tanggal 5 Agustus 2020 sehingga memperoleh nilai 

Janis-Fadner Ratio rendah, akan terapi justru memperoleh harga saham atau nilai 

perusahaan yang diukur dengan tobin  Q yang cukup baik diatas 1 atau sebesar 1,14. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wang, 

dkk;113 Tamrakar ;114 Cutler , dkk;115 yang menyatakan bahwa media exposure tidak 

dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Pemberitaan informasi media online maupun 

offline tidak mempengaruhi persepsi investor dalam rangka pengambilan keputusan 

yang reliabel dengan ekspektasi investor terhadap nilai perusahaan Demikian pula 

penelitian yang dilakukan oleh Core, Guay, & Larker;116 Gurun & Butler, 2012;117 

Solomon;118, 2012). Sedangkan menurut Dang dkk,119 mengatakan bahwa secara 

khusus, hubungan positif antara liputan media dan nilai perusahaan hanya lebih kuat 

pada negara-negara dengan mekanisme pemerintahan yang lemah atau di negara-

negara dengan transparansi informasi yang rendah.  

Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh beberapa peneliti sebelumnya antara lain; Liu, Chen & Jaesung; 120 Byun, Seong 

& Jong;121 Nguyen ;122 Dang, Thi & Manh;123 yang menyatakan adanya pengaruh 

positif antara media exposure dengan nilai perusahaan.  Media online maupun offline 

 
113 Wang, Jiwei, and Kangtao Ye. "Media coverage and firm valuation: Evidence from China." 

Journal of Business Ethics 127.3 (2015): 501-511. 
114 Tamrakar, Chanchal B., Tae-Hyung Pyo, and Thomas S. Gruca. "Social media sentiment 

and firm value." (2018). 
115 Cutler, David M., James M. Poterba, and Lawrence H. Summers. "What moves stock 

prices?" (1988). 
116 Core, J. E., Guay, W., & Larcker, D. F. The power of the pen and executive compensation. 

Journal of Financial Economics, 88, (2008). h.1 –25 
117 Gurun, U. G., & Butler, A. W. (2012). Don't believe the hype: Local media slant, local 

advertising, and firm value. Journal of Finance, 67, 561–597. 
118 Solomon, D. H. Selective publicity and stock prices. Journal of Finance, 67. (2012) h. 599–

638. 
119 Dang, Tung L., Thi HH Huynh, and Manh T. Nguyen. "Media attention and firm value: 

International evidence." International Review of Finance 21.3 (2021): 865-894. 
120 Liu, Yucong, A. Chen, and Jaesung Sim. "Does Media Exposure of Firm IT Practices Matter 

to Firm Market Value?" American Journal of Engineering Research 5.9 (2016): 122-129. 
121 Byun, Seong K., and Jong-Min Oh. "Local corporate social responsibility, media coverage, 

and shareholder value." Journal of Banking & Finance 87 (2018): 68-86. 
122 Nguyen, Bang Dang. "Is more news good news? Media coverage of CEOs, firm value, and 

rent extraction." Quarterly Journal of Finance 5.04 (2015): 1550020. 
123 Dang, Tung L., Thi HH Huynh, and Manh T. Nguyen. "Media attention and firm value: 

International evidence." International Review of Finance 21.3 (2021): 865-894. 
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merupakan salah satu sarana dialog secara langsung antar pihak perusahaan dengan 

para stakeholder. Media exposure berperan aktif dengan memberikan berita yang 

menggambarkan keadaan dari suatu perusahaan. Pemanfaatan media oleh para investor 

dapat mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan investasi yang pada 

akhirnya dapat mempengaruhi naik turunnya nilai suatu perusahaan yang diukur 

dengan tobin-Q. Gurun, & Alexander ;124 dalam penelitiannya mengatakan bahwa  

media exposure dapat mempengaruhi nilai  perusahaan dengan tiga faktor yaitu 

pertama, media dapat mempengaruhi sikap investors dalam mengambil keputusan 

terhadap pembelian saham, kedua, media dapat membangun reputasi perusahaan, dan 

yang ke tiga media dapat memberi sinyal informasi kepada investor perusahaan. 

Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Tetlock dkk, yang memberikan 

dukungan empiris untuk argumen di atas dengan menyatakan bahwa terpaan media 

membawa dampak pada nilai perusahaan.  Mereka menemukan bahwa nilai perusahaan 

lebih rendah ketika menerima berita dari media yang bersifat negatif. Berita negatif 

juga dapat memberlakukan sanksi reputasi yang mengurangi profitabilitas 

perusahaan.125 Misalnya, pelanggan mungkin enggan untuk membeli dari perusahaan 

dengan berita negatif, dan investor akan membutuhkan pengembalian yang lebih tinggi 

pada saham tersebut untuk mengkompensasi risiko yang lebih tinggi terkait dengan 

reputasi yang rusak. 

 

 
124 Gurun, Umit G., and Alexander W. Butler. "Don't believe the hype: Local media slant, local 

advertising, and firm value." The Journal of Finance 67.2 (2012): 561-598. 
125 Tetlock, Paul C., Maytal Saar-Tsechansky, and Sofus Macskassy, 2008, More than words: 

Quantifying language to measure firms’ fundamentals, Journal of Finance 63, 1437–1467. 
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D.9. Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan 

pada Jakarta Islamic Index 70 (JII-70) 

Berdasarkan hasil olah data yang diperoleh secara sekunder, hasil temuan 

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengungkapan Islamic Corporate Social 

Responsibility secara empirik ternyata berpengaruh secara signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Nilai koefisien jalur yang dihasilkan secara statistik diantara kedua variabel 

tersebut signifikan secara statistik. Hasil uji statistik menunjukkan kontribusi langsung 

variabel pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan 

pengaruhnya positif dan signifikan, sehingga Islamic Corporate Social Responsibility 

merupakan predictor yang baik bagi nilai perusahaan yang diukur dengan tobin-Q pada 

Jakarta Islamic Index 70 di Bursa Efek Indonesia.  

Berdasarkan hasil regresi model menunjukkan bahwa pengungkapan Islamic 

Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan pada Jakarta Islamic Index 70. Dengan demikian nilai 

perusahaan pada Jakarta Islamic Index 70 di Bursa Efek Indonesia dalam penelitian ini 

disebabkan oleh faktor pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility, dengan 

asumsi bahwa faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya faktor pengungkapan 

Islamic Corporate Social Responsibility dianggap konstan.  

Penjelasan yang menyebabkan terjadinya pengaruh signifikan antara 

pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan adalah 

disebabkan semua perusahaan yang melakukan investasi pada aktivitas CSR akan memiliki 

risiko yang rendah karena potensi untuk dikenai biaya di masa depan semakin kecil, di sisi 

lain perusahaan juga akan mendapatkan reputasi yang baik.126   Nilai perusahaan akan 

 
126 Zhang, Z., Chan, T.-J., & Tee, K.-K. The Influence of Corporate Social Responsibility 

Practices, Customer Satisfaction and Corporate Image of Mobile Service Industry. Journal of Critical 

Reviews, 7(19), (2020). h.7177–7190. 
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terjamin tumbuh secara berkelanjutan apabila perusahaan   memperhatikan dimensi 

ekonomi, sosial  dan lingkungan hidup karena keberlanjutan merupakan  keseimbangan 

antara kepentingan-kepentingan ekonomi, lingkungan dan masyarakat. Perusahaan juga 

berpeluang untuk   dapat menaikkan penjualan sehingga perusahaan dapat memberikan 

return yang tinggi kepada investor.127  Hal ini akan   memberikan respons yang positif di 

mata investor sehingga dapat menaikkan harga saham.  Apabila harga saham naik maka 

nilai perusahaan di mata investor juga akan meningkat.  

Kegiatan CSR ini merupakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan   

lingkungan   yang mampu   menaikkan   nilai   perusahaan.   Keuntungan perusahaan pada 

saat mengungkapkan CSR yaitu akan membuat nilai perusahaan akan semakin naik   

dikarenakan adanya keuntungan tersebut pastinya   para investor akan mempertimbangkan 

untuk berinvestasi.   Idealnya   Corporate   Social  Responsibility  harus  menjadi  bagian  

yang  terintegrasi  dalam  kebijakan   perusahaan   yang   merupakan   investasi   masa   

depan   perusahaan   (  social   investment  )  bukan hanya  sekadar  dianggap  biaya  sosial 

saja (cost social).128 Perusahaan telah banyak merusak lingkungan, Perusahaan- 

perusahaan  semacam ini  hanya   mengedepankan  faktor   keuangan  saja,  maka  dari  itu  

pemerintah  di  Indonesia  mengeluarkan  aturan   mengenai  kesadaran  akan  perlunya  

menjaga  lingkungan  dan  tanggung  jawab   sosial yang diatur dalam Undang-Undang 

Perseroan Terbatas Nomor 40 pasal 74 tahun   2007  menjelaskan bahwa  perusahaan  

dalam menjalankan  kegiatan  usaha   yang berhubungan dengan sumber daya alam wajib 

melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan.129 Aturan tentang lingkungan dan 

tanggung jawab sosial telah dikeluarkan oleh pemerintah, perusahaan-perusahaan wajib 

 
127 Szegedi, K., Khan, Y., & Lentner, C. Corporate Social Responsibility and Financial 

Performance: Evidence from Pakistani Listed Banks. Sustainability, 12(10), 2020. h. 4080. 
128 Tenriwaru, & Mediaty. “Responding CSR Really with The Bourdieu" Thinking Device.   

Qualitative and Quantitative Research Review (2018).    
129 Indonesia. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 

106 Tahun 2007, TLN No. 4756 
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menerapkan aturan tersebut dan sekarang banyak  perusahaan-perusahaan  khususnya 

perusahaan yang terdaftar pada JII-70  mengembangkan CSR dan CSR ini  lah yang dapat 

meningkatkan nilai perusahaan.  

Keterkaitan antara pengungkapan ICSR perusahaan dengan nilai perusahaan dalam 

penelitian ini terkait dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan 

bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus 

memberikan manfaat yang dapat diterima oleh seluruh stakeholder.130 Jika perusahaan 

tidak memperhatikan stakeholder maka stakeholder dapat menarik sumber daya yang 

dikelola oleh perusahaan dan akan berbahaya pada keberlanjutan perusahaan. Apabila 

perusahaan dapat memaksimalkan manfaat yang diterima stakeholder maka akan timbul 

kepuasan bagi stakeholder yang akan meningkatkan nilai perusahaan. Sehingga semakin 

baik pengungkapan CSR oleh perusahaan akan membuat stakeholder memberikan 

dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitasnya yang bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja dan mencapai laba yang diharapkan.  

Demikian juga pada teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan   yang 

mendapatkan keuntungan positif dari menerapkan CSR yaitu adanya ikatan dengan 

masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya keuntungan 

perusahaan di masa yang akan datang.131  Perusahaan yang mengungkapkan tanggung 

jawab sosial akan mempengaruhi kontinuitas usaha dan nilai perusahaan. Semakin 

besar pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan maka akan 

menaikan nilai perusahaan. 

 
130 Gray, Rob, Reza Kouhy, and Simon Lavers. "Corporate social and environmental reporting: 

a review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure." Accounting, Auditing & 

Accountability Journal 8 No. 2 (1995): h.47-77 
131 Guthrie, J., & Parker, L. D. (1989). Corporate Social Reporting: A Rebuttal of Legitimacy 

Theory. Accounting and Business Research, 19(76), 343–352. 
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Dari sisi lain hasil penelitian ini sesuai dengan perspektif Shariah Enterprise 

Theory (SET) mengatakan bahwa manusia adalah khalifatullah fil ardh yang membawa 

misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam 

sebagai wujud nilai keadilan terhadap manusia, lingkungan dan  alam dengan tujuan untuk 

mencapai kemaslahatan bagi stockholders, masyarakat dan lingkungan.132 Shariah 

Enterprise Theory (SET) tidak hanya peduli pada kepentingan individu dalam hal ini 

pemegang saham, tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, Shariah Enterprise 

Theory memiliki kepedulian yang besar pada stakeholder yang luas. Bentuk konkrit dalam 

implementasi Shariah Enterprise Theory adalah program tanggung jawab sosial 

perusahaan. Konsep Islamic Corporate Social Responsibility adalah merupakan salah satu 

bagian dari konstruk sosial dalam shariah enterprise theory (SET). Dalam shariah 

enterprise theory di asumsikan bahwa stakeholder yang luas, meliputi Allah, manusia dan 

alam. Pemenuhan keinginan dari para stakeholder tersebut akan meningkatkan 

kepercayaan yang pada akhir dapat meningkatkan nilai perusahaan. Sehingga para pelaku 

bisnis menyarankan agar perusahaan dapat meningkatkan kegiatan sosialnya khususnya 

kegiatan sosial yang Islami. 

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan 

meningkatkan nilai perusahaan, salah satunya yang dapat dilakukan perusahaan adalah 

memaksimalkan kegiatan Islamic Corporate Social Responsibility. Agar suatu bisnis bisa 

bertahan maka perusahaan harus merubah kontrak sosialnya dengan memposisikan bisnis 

sebagai bagian dari sistem sosial dan politik yang ada.133 Jika perusahaan lebih responsive 

terhadap tuntutan masyarakat maka kegiatan bisnis lebih bisa diterima masyarakat. 

 
132 Triyuwono, I. S. “Metafora zakat dan shari’ah enterprise theory sebagai konsep dasar 
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Melaksanakan Islamic Corporate Social Responsibility dalam jangka panjang akan 

menumbuhkan rasa penerimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan yang dapat 

memberikan keuntungan ekonomi berupa peningkatan nilai perusahaan. Hal ini sesuai 

dengan firman Allah swt sebagai berikut:134  

طُ  ُ ُ يَقۡبضُِ وَيَبۡص  ا كَثيَِرةاۚ وَٱللَّذ ضۡعَافا
َ
 ۥ أ ا فَيضَُ عِفَهُۥ لََُ َ قرَۡضًا حَسَنا يِ يُقۡرضُِ ٱللَّذ ن ذاَ ٱلَّذ مذ

 وَإِلََّهِۡ ترُجَۡعُونَ   

Terjemahnya: 

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik 

(menafkahkan hartanya dijalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan 

pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan 

dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (Q.S: Al-

Baqarah: 245). 

 

Penjelasan ayat di atas berdasarkan tafsir Al-Mukhtashar/markaz tafsir riyadh, 

menjelaskan bahwa jika mendapatkan rezeki maka nafkahkanlah hartamu dijalan Allah 

maka Dia akan melipat gandakan apa yang telah kamu keluarkan. Berikan pada kepada 

yang membutuhkannya dan kamu harus yakin bahwa Allah lah yang menyempitkan serta 

meluaskan rezeki, pasti pemberianmu akan dilipat gandakan oleh Allah swt. Penjelasan 

ayat di atas jika dihubungkan dengan membelanjakan harta dijalan Allah dengan kegiatan 

Islamic Corporate Social Responsibility, maka berapa pun biaya yang dikorbankan untuk 

biaya tersebut, pasti Allah akan ganti menjadi pendapatan dengan melipatkan gandakan 

hasilnya baik di dunia berupa kenaikan nilai perusahaan maupun kebaikan di akhirat. 

 
134 Al-Quran Terjemah ……… h.39 
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Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti sebelumnya antara lain; Azis dkk;135 Saeidi et al;136Lee & Isa;137 Razali 

dkk;138Yosoff dan Adamu;139 yang menyatakan bahwa adanya hubungan positif antara 

pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility dengan nilai perusahaan yang 

diukur dengan tobin-Q. Corporate Social Responsibility dapat digunakan sebagai alat 

marketing baru bagi perusahaan bila itu dilaksanakan berkelanjutan.   Untuk melaksanakan 

CSR berarti perusahaan akan mengeluarkan sejumlah biaya.  Biaya pada akhirnya akan 

menjadi beban yang mengurangi pendapatan sehingga tingkat profit perusahaan akan 

turun. Akan tetapi dengan melaksanakan CSR, citra perusahaan akan semakin baik 

sehingga loyalitas konsumen makin tinggi. 140 Untuk mengembangkan   perusahaan   pasti   

akan selalu berusaha untuk mempertahankan keunggulan bisnisnya untuk meningkatkan 

nilai perusahaan yang merupakan salah satu nilai yang penting untuk menarik para 

investor. Nilai perusahaan merupakan konsep penting bagi investor, karena merupakan 

indikator bagi pasar dalam menilai perusahaan secara keseluruhan dan CSR inilah salah 

satu peran   penting dalam meningkatkan nilai perusahaan sebagai hasil dari peningkatan 

penjualan perusahaan dengan cara melakukan aktivitas CSR di sekitarnya.   

 
135 Aziz, Muhamad Fikri, and Razali Haron. "Corporate Social Responsibility Disclosure and 

Financial Performance of Shariah PLCS in Malaysia." Social Sciences 11.6 (2021): 333-353. 
136 Saeidi, S. P., Sofian, S., Saeidi, P., Saeidi, S. P., & Saaeidi, S. A. How does corporate social 

responsibility contribute to firm financial performance? The mediating role of competitive advantage, 

reputation, and customer satisfaction. Journal of Business Research, 68(2), (2015). h. 341–350.  
137 Lee, S. P., & Isa, M. Environmental, Social and Governance (ESG) Practices and 

Performance in Shariah Firms: Agency or Stakeholder Theory? Asian Academy of Management Journal 

of Accounting and Finance, 16(1), (2020). h. 1–34. 
138 Razali, M. W. M., Sin, W. H. S., Lunyai, J. A., Hwang, J. Y. T., & Yusoff, I. Y. M. Corporate 

Social Responsibility Disclosure and Firm Performance of Malaysian Public Listed Firms. International 

Business Research, 11(9), (2018). h.86–95. 
139 Yusoff, W. F. W., & Adamu, M. S. The relationship between corporate social responsibility 

and financial performance: Evidence from Malaysia. International Business Management, 10(4), 

(2016).  h. 345–351. 
140 Platonova, E., Asutay, M., Dixon, R., & Mohammad, S. The Impact of Corporate Social 

Responsibility Disclosure on Financial Performance: Evidence from the GCC Islamic Banking Sector. 

Journal of Business Ethics, 151(2), (2018). h. 451–471. 
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Beberapa hasil penelitian tidak konsisten dengan penelitian ini antara lain hasil 

penelitian Buallay dkk;141 Aras, Aybars & Kutlu;142 Dkhili dan Ansi ;143 Lioui dan 

Sharma;144  yang  gagal menemukan hubungan positif antara Corporate Social 

Responsibility dengan nilai perusahaan.  Hal   ini   dikarenakan   kemungkinan   perusahaan   

hanya   berfokus   pada   faktor   keuangan saja, perusahaan kurang peduli terhadap faktor 

lingkungan dan sosial   dan   dapat   dilihat   bahwa   masih   ada perusahaan tidak konsisten 

dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaannya kepada masyarakat dan 

pemangku kepentingan. 

D.10. Pengaruh Corporate governance terhadap Nilai Perusahaan melalui 

Pengungkapan ICSR pada Jakarta Islamic Index 70 (JII-70). 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa corporate governance yang diproksi dengan 

kepemilikan saham publik secara empirik ternyata berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan melalui Islamic Corporate Social Responsibility. Nilai 

koefisien jalur yang ditemukan antara kedua hubungan variabel corporate governance dan 

Islamic Corporate Social Responsibility ditemukan negatif dan tidak signifikan secara 

statistik. Sedangkan nilai koefisien jalur Islamic Corporate Social Responsibility dan nilai 

perusahaan ditemukan positif dan signifikan secara statistik.  Kontribusi langsung variabel 

corporate governance terhadap nilai perusahaan ditemukan negatif dan pengaruhnya tidak 

 
141 Buallay, Amina, Kukreja,Gagan, Aldhaen, Esra, Muneer Al Mubarak and Allam 

Mohammed Hamdan "Corporate social responsibility disclosure and firms' performance in 

Mediterranean countries: a stakeholders' perspective." Euro Med Journal of Business (2020). 
142 Aras, G., Aybars, A., & Kutlu, O. Managing Corporate Performance Investigating the 

Relationship between Corporate Social Responsibility and Financial Performance in Emerging 

Markets. International Journal of Productivity and Performance Management, 59(3), (2010). h. 229–

254. 
143 Dkhili, H., & Ansi, H. The Link between Corporate Social Responsibility and Financial 

Performance: The Case of the Tunisian Companies. Journal of Organizational Knowledge 

Management.Vol.2012 (2012). h. 1-11 
144 Lioui, Abraham, and Zenu Sharma. "Environmental corporate social responsibility and 

financial performance: Disentangling direct and indirect effects." Ecological Economics 78 (2012): 

h.100-111. 
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signifikan, sehingga corporate governance bukan merupakan predictor yang baik bagi 

nilai perusahaan melalui ICSR pada perusahaan yang terdaftar di JII-70.  

Temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa corporate governance terhadap 

nilai perusahaan melalui pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility bukan 

merupakan prediksi terhadap nilai perusahaan melalui pelaksanaan dan pengungkapan 

Islamic Corporate Social Responsibility pada Jakarta Islamic Index 70. Dan variabel nilai 

perusahaan pada Jakarta Islamic Index 70 di Bursa Efek Indonesia dalam penelitian ini 

bukan disebabkan oleh faktor corporate governance melalui pengungkapan ICSR. Dengan 

demikian Pengungkapan Nilai perusahaan pada Jakarta Islamic Index 70 di Bursa Efek 

Indonesia tidak dipengaruhi oleh corporate governance melalui ICSR, dengan asumsi 

bahwa faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya faktor penerapan corporate 

governance dan Pengungkapan ICSR dianggap konstan. 

Tidak mampunya I-CSR memediasi hubungan pengaruh antara corporate 

governance terhadap nilai perusahaan disebabkan karena corporate governance yang 

diproksi dengan kepemilikan saham publik, dalam hal ini kepemilikan saham publik pada 

rata-rata perusahaan yang terdaftar pada JII-70 masih minoritas, sehingga pihak pemegang 

saham publik yang seharusnya bisa melakukan intervensi dan pengawasan terhadap 

pengelolaan perusahaan secara bersih tidak dapat dilakukan dengan sempurna karena 

mereka minoritas. Penciptaan nilai perusahaan yang baik terjadi ketika adanya 

keseimbangan kolaboratif yang baik antara perusahaan dengan stakeholder demikian pula 

sebaliknya.145  Dengan pelaksanaan corporate governance dalam hal ini pengelolaan tata 

perusahaan yang bersih dengan melibatkan fungsi kontrol dari pemilik saham publik dapat 

melindungi praktik yang merugikan stakeholder dan berusaha mendorong pemenuhan 

kepentingan bagi para stakeholder. 

 
145 Freeman, E. Managing for stakeholders: Trade-offs or value creation. Journal of Business 

Ethics, 96, (2010). h.7–9. 
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Kepemilikan saham rata-rata pada perusahan JII-70 masih dikuasai secara 

mayoritas oleh pemilik perusahaan sehingga merekalah yang menentukan dan mengambil 

keputusan sesuai kepentingan pemilik. Minoritasnya kepemilikan saham oleh publik 

disebabkan karena adanya undang-undang tentang batasan kepemilikan saham oleh publik 

yang diatur dalam SK BAPEPAM LK NO.431/ BL/2012 tentang persentase 

kepemilikan saham publik yang membatasi secara individu pemegang saham publik 

hanya bisa memiliki persentase kepemilikan kurang dari 5%.  

Dalam konteks pasar modal khususnya pada perusahaan yang terdaftar pada JII-70 

di Bursa Efek Indonesia ternyata corporate governance tidak mampu mempengaruhi nilai 

perusahaan melalui ICSR, karena publik sebagai investor yang telah menanamkan 

modalnya pada perusahaan tidak mampu melalukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

tata kelola perusahaan yang baik sesuai harapan investor. Porsi kepemilikan saham 

publik pada rata-rata perusahaan yang terdaftar pada JII-70 yang masih relatif rendah 

atau minoritas menyebabkan mereka tidak bisa ikut terlibat aktif dalam menentukan 

pengambilan keputusan strategis perusahaan khususnya dalam hal peningkatan nilai 

perusahaan melalui Islamic Corporate Social Responsibility. Persentase saham yang 

kecil mengindikasikan tidak ada pengaruh kuat dari investor untuk terlibat pada 

pengungkapan CSR akibat kurangnya partisipasi yang diberikan perusahaan kepada 

investor.146 Selain itu kepemilikan saham publik memberi manfaat hanya untuk 

pemegang saham tersebut berdasarkan dividen yang dibagikan, sedangkan pelaksanaan 

CSR menurut pedoman GRI poin 4 harus dapat memberi manfaat kepada semua pihak 

yang berkepentingan di perusahaan dalam jangka panjang. 

 
146 Santoso, Agus Dwi, Supri Wahyudi Utomo, And Elly Astuti. "Pengaruh Kepemilikan Saham 

Publik, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure 

(Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2012-2015." FIPA: Forum Ilmiah 

Pendidikan Akuntansi. Vol. 5. No. 1. 2017. 
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Lebih lanjut tidak bisanya I-CSR memediasi hubungan signifikan antara corporate 

governance terhadap nilai perusahaan juga disebabkan karena regulasi yang mewajibkan 

perusahan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia untuk melakukan dan 

mengungkapkan kegiatan corporate social responsibility. Pelaksanaan dan pengungkapan 

CSR diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 pasal 74 tahun 2007 

yang menjelaskan bahwa perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha yang 

berhubungan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. Selain regulasi, pergeseran pola pemikiran dan kesadaran tentang pelaksanaan 

ICSR pada rata-rata perusahaan yang terdaftar di JII-70 semakin baik sehingga besar 

kecilnya kepemilikan saham oleh publik tidak mempengaruhi pelaksanaan ICSR artinya 

pelaksanaan ICSR sudah menjadi standar operasional perusahaan. Peningkatan kesadaran 

pelaksanaan CSR oleh perusahaan yang terdaftar JII-70 sejalan dengan Shariah Enterprise 

Theory dengan pemahaman bahwa di dalam harta sebenarnya tersimpan hak orang lain 

untuk dinikmati juga oleh pihak lain. Konsep Shariah Enterprise Theory memiliki 

kepedulian pada stakeholder’s yang luas yaitu Allah, manusia, dan alam serta 

membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia 

dan alam sebagai wujud nilai keadilan terhadap manusia, lingkungan dan alam dengan 

tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi stockholders, masyarakat dan lingkungan. 

Sehingga perusahaan tidak hanya peduli pada kepentingan pemegang saham, tetapi 

juga pihak-pihak lainnya sesuai firman Allah swt pada Q.S Al-Imran ayat 134. 

يُُبُِّ   ُ وَٱللَّذ ٱلنذاسِِۗ  عَنِ  وَٱلعَۡافيَِن  ٱلغَۡيۡظَ  وَٱلۡكَ ظِميَِن  ا ءِ  ذ وَٱلضَّذ ا ءِ  ذ ٱلسَّذ فِِ  ينُفِقُونَ  ِينَ   ٱلَّذ
 ٱلمُۡحۡسِنيَِن   

Terjemahnya: 
“Orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, 

dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. 

Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Al-Imran: 134) 
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Menurut Sayyid Tanthawi dalam kitab al-Tafsir al-Wasith , perilaku menafkahkan 

harta dalam ayat ini disebut lebih awal dari pada perilaku menahan amarah dan memaafkan 

orang lain, sebab seseorang yang rela menafkahkan sebagian hartanya dalam keadaan suka 

dan duka, maka ia termasuk orang yang murni hatinya dan benar-benar ikhlas. Ia memiliki 

komitmen yang mendalam terhadap ajaran agama dan ketaatan kepada Allah Swt.147 Maka, 

ungkapan ini mengisyaratkan bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu istiqomah 

dalam menafkahkan harta mereka di jalan Allah, sekalipun dalam keadaan duka/sempit. 

Dengan kata lain berderma bukan kaitan dengan keadaan kaya saja akan tetapi 

sekalipun seseorang berada dalam keadaan kondisi pas-pasan bahkan miskin, berderma 

adalah sebuah keharusan. Maka dalam konteks perusahaan, ketika meraup laba besar 

maupun sedang sulit karena diterpa krisis, bukan merupakan suatu halangan untuk 

melakukan Corporate Social Responsibility. Dalam konteks perusahaan, tidak 

diperkenankan para pemimpin atau CEO perusahaan dengan hanya menggunakan 

keuntungannya saja tanpa beramal melalui CSR. CSR sejatinya merupakan mekanisme 

sosial untuk mendistribusikan harta yang dititipkan oleh Allah SWT kepada yang lebih 

berhak menerimanya.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Agustina; 

yang menyatakan bahwa hubungan antara corporate governance tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan melalui pengungkapan Islamic Corporate Social 

Responsibility.148 Hal ini disebabkan karena sebagian besar pemilik saham publik tidak 

aktif dalam memberikan tekanan dalam pelaksanaan kegiatan Islamic Corporate Social 

 
147 Muhammad Sayyid Thanthawy, tafsir al-Wasith juz I Cetakan I; Cairo: dar Nhdah Misr, 

(1997), h. 9 
148 Agustina, Linda, et al. "The influence of good corporate governance mechanisms to financial 

performance with corporate social responsibility as an intervening variable." International Journal of 

the Computer, the Internet, and Management 23.1 (2015): 24-29. 
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Responsibility pada saat rapat umum pemegang saham. Sehingga pelaksanaan kegiatan 

sosial tersebut tidak menjadi prioritas dalam kegiatan operasional perusahaan. 

Hasil temuan penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang telah 

ditemukan oleh Huynh;149 Sitorus & Tivia;150 yang menyatakan bahwa Tanggung Jawab 

Sosial perusahaan bertindak sempurna sebagai mediasi variabel corporate governance 

dan nilai perusahaan. Mekanisme corporate governance yang diproksi dengan 

kepemilikan saham publik dibutuhkan untuk menjamin dan mengawasi sistem operasional 

suatu perusahaan. Chung dalam penelitiannya mengatakan mekanisme Corporate 

governance dalam teori agency dapat mengurangi terjadinya masalah perbedaan 

kepentingan antara principal dan agen, sehingga dapat mengurangi biaya agency yang 

muncul dan menjaga hak-hak pemegang saham yang kemudian akan meningkatkan nilai 

perusahaan.151 Pelaksanaan dan pengungkapan CSR merupakan penerapan dari asas 

Corporate governance yaitu responsibility dan transparency yang mengatur perusahaan 

untuk peduli pada kehidupan sosial dan lingkungan dengan mengungkapkan keadaan yang 

sebenarnya. Terlaksananya CSR akan memberikan manfaat positif bagi perusahaan dengan 

terciptanya hubungan yang baik dengan stakeholder yang pada akhirnya akan 

meningkatkan nilai perusahaan.  

Demikian pula Raheman dalam penelitiannya mengatakan bahwa terdapat 

hubungan kausal antara mekanisme corporate governance dengan nilai perusahaan, di 

mana struktur tata kelola atau Corporate governance perusahaan yang baik dapat 

 
149 Huynh, Quang Linh. "Intervention of Corporate Social Responsibility between Financial 

Effectiveness & Corporate Governance." Indian Journal of Science and Technology 12.13 (2019): 1-9. 
150 Sitorus, Tigor, and Tivia Venica Tami Sitorus. "Good corporate governance and firm value: 

The role of corporate social responsibility." Corporate Ownership & Control 14.4-1 (2017): 328-336. 
151 Chung LH, Wei CC. The Impact Effect of Corporate Governance and Corporate Social 

Responsibility on Company Performance After the Financial Tsunami. Asian Journal of Economic 

Modelling. 2017; 5(4):465-79. 
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memaksimalkan profitabilitas finansial dan nilai perusahaan.152 Untuk analisis hubungan 

secara menyeluruh antara corporate governance dengan nilai perusahaan dapat diperkuat 

lagi dengan adanya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.153 Pengaruh ini 

mempunyai sifat progresif yaitu penerapan Corporate Social Responsibility  untuk tujuan 

promosi dan sekaligus pemberdayaan dipandang sebagai kegiatan yang bermanfaat dan 

menunjang satu-sama lain bagi kemajuan perusahaan. Tekanan yang diberikan oleh 

kelompok pemangku kepentingan eksternal melalui mekanisme tata kelola perusahaan 

yang melibatkan pihak luar yang independen dapat menghilangkan beberapa kekhawatiran 

yang berkaitan dengan pengaruh keluarga pada praktik pengungkapan Corporate Social 

Responsibility. Secara keseluruhan, menyiratkan bahwa tata kelola perusahaan melalui 

tekanan dari pemegang saham publik memainkan peran penting dalam memastikan 

legitimasi organisasi melalui pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility yang 

pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

D.11. Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan melalui Pengungkapan 

ICSR pada Jakarta Islamic Index 70 (JII-70). 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa profitabilitas yang diproksi dengan Return 

on Asset (ROA) secara empirik ternyata berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan melalui Islamic Corporate Social Responsibility. Nilai koefisien jalur yang 

ditemukan antara kedua hubungan variabel profitabilitas dan Islamic Corporate Social 

Responsibility ditemukan positif dan signifikan secara statistik. Sedangkan nilai koefisien 

jalur Islamic Corporate Social Responsibility dan nilai perusahaan ditemukan positif dan 

signifikan secara statistik. Namun kontribusi langsung variabel profitabilitas terhadap nilai 

 
152 Raheman, Latif K, Bhatti AA, Earnings quality: A missing link between corporate 

governance and firm value. Business and Economic Review 9(2). (2017). h.255-80. 
153 Jo H, Harjoto MA. The causal effect of corporate governance on corporate social 

responsibility. Journal of Business Ethics. 2012; 106(1):53-72. 
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perusahaan ditemukan positif dan pengaruhnya tidak signifikan. Berdasarkan penjelasan 

diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun hubungan langsung variabel profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan akan tetapi dengan 

pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility terbukti mampu memediasi 

pengaruh tidak langsung antara profitabilitas terhadap nilai perusahaan secara positif dan 

signifikan.  

Temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan melalui pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility 

merupakan prediksi yang baik terhadap nilai perusahaan melalui pengungkapan Islamic 

Corporate Social Responsibility pada Jakarta Islamic Index 70. Variabel nilai perusahaan 

pada Jakarta Islamic Index 70 di Bursa Efek Indonesia dalam penelitian ini disebabkan 

oleh faktor profitabilitas melalui pengungkapan ICSR. Dengan demikian Pengungkapan 

Nilai perusahaan pada Jakarta Islamic Index 70 di Bursa Efek Indonesia dipengaruhi oleh 

profitabilitas melalui ICSR, dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

besar kecilnya faktor penerapan profitabilitas dan pengungkapan ICSR dianggap konstan. 

Temuan hasil penelitian ini membuktikan bahwa adanya peranan I-CSR dalam 

memediasi hubungan pengaruh antara profitabilitas dengan nilai perusahaan, karena secara 

hubungan langsung profitabilitas pengaruhnya tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, 

akan tetapi dengan adanya I-CSR sebagai pemediasi sebagai variabel intervening membuat 

hubungan kedua variabel tersebut menjadi berpengaruh secara signifikan. Pada 

pembahasan sebelumnya tidak signifikan nya hubungan pengaruh profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan disebabkan karena adanya pergeseran perilaku oleh investor dalam 

mengambil keputusan pembelian saham, yaitu tidak lagi lebih memperhatikan kinerja 

perusahaan. Investor lebih menitikberatkan pada nilai incremental (capital gain) daripada 
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dividen, investor cenderung mendasarkan pada rumor, isu, spekulatif, dan berperilaku 

mass behavior, impulsivity, loss-control, dan impatience.  

Walaupun secara langsung hubungan pengaruh profitabilitas dengan nilai 

perusahaan tidak signifikan, namun dengan mediasi I-CSR hubungan kedua variabel 

tersebut menjadi sangat signifikan hal ini disebabkan karena dari hasil penelitian 

ditemukan bahwa tinggi rendahnya profit perusahaan dapat mempengaruhi pelaksanaan 

dan pengungkapan I-CSR artinya semakin tinggi profit perusahaan akan semakin baik 

pengungkapan ICSR. Sedangkan di pihak lain I-CSR sangat mempengaruhi nilai suatu 

perusahaan karena dengan pelaksanaan dan pengungkapan I-CSR dapat meningkatkan 

kepercayaan kepada investor dan seluruh stakeholder pada umumnya, sehingga mereka 

akan lebih tertarik untuk membeli saham perusahaan tersebut.   

Hal lain yang dapat lebih meningkatkan hubungan signifikansi antara variabel 

profitabilitas dengan nilai perusahaan melalui mediasi I-CSR adalah dengan adanya 

beberapa bentuk pelaksanaan, sosialisasi dan pengungkapan kegiatan sosial dalam 

perspektif islam dapat mengembalikan pergeseran pola perilaku investor yang sebelumnya 

melalukan investasi dengan harapan capital gain yang lebih banyak unsur atau sikap 

gambling nya. Spekulasi yang dilarang dalam agama adalah tindakan seseorang untuk 

memperoleh keuntungan dalam bisnis dengan mengandalkan kondisi dan sikap untung-

untungan (gambling). Spekulasi terjadi karena adanya ketidakjelasan mengenai apa yang 

akan terjadi di kemudian waktu yang berdampak negatif dalam aktivitas bisnis. Spekulasi 

ini disebut maisir yang diharamkan karena mengandung ketidakjelasan antara untung dan 

rugi hal ini sesuai penjelasan Al-mausuíah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah.154  Dalam Surat Al-

Maidah ayat 90 Allah Swt. berfirman;  

 
154 Awaysasyah, Husain Bin Audah. Al-Mausuah Al-Fiqhiyyah Al-Muyassarah Fiqh Al-kitab 

Wa Al Sunnah Al-Muthahharah / Husain Bin Audah Awaysasyah. Dar al-Hazm, 1973. 
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يۡطَ   ٱلشذ عَمَلِ  ِنۡ  م  رجِۡسٞ  زۡلَ مُ 
َ
وَٱلۡۡ نصَابُ 

َ
وَٱلۡۡ وَٱلمَۡيسَُِّۡ  ٱلۡۡمَۡرُ  إنِذمَا  ءَامَنوُ اْ  يِنَ  ٱلَّذ هَا  يُّ

َ
َٰٓأ نِ  يَ

 ٱجۡتَنبِوُهُ لعََلذكُمۡ تُفۡلحُِونَ   فَ 
Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 

(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk 

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 

keberuntungan”. 

 

Tindakan spekulasi berangkat dari keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang 

besar dengan tidak memperdulikan tanggung jawab dan dampak negatif yang merugikan. 

Contohnya seperti judi dan taruhan dimana pelaku berada pada posisi ketidakjelasan antara 

kalah dan menang, ketika kalah dia yang merugi, dan ketika menang orang lain yang rugi. 

Dalam masing-masing kondisi itu memiliki dampak negatif. Spekulasi seperti inilah yang 

dilarang oleh agama karena dapat merugikan diri sendiri dan berakibat munculnya 

permusuhan antar manusia.  

Dengan merujuk pada data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan merupakan prediksi nilai perusahaan pada 

perusahaan yang terdaftar pada JII-70 di Bursa Efek Indonesia melaui Islamic Corporate 

Social Responsibility. Hasil penelitian yang sama juga yang dilakukan di Bursa Efek 

Indonesia pada Jakarta Islamic Index ditemukan oleh Ratni dkk, 155  bahwa nilai perusahaan 

dipengaruhi oleh profitabilitas yang diproksi dengan Return on Asset (ROA) melalui 

Islamic Corporate Social Responsibility. Penelitian yang sama juga yang dilakukan pada 

tahun 2014 – 2016  di Bursa efek Indonesia oleh Puteri, yang menemukan bahwa walaupun 

hubungan langsung variabel profitabilitas yang diproksi dengan ROA terhadap nilai 

 
155 Ratri, Rahma Frida, and Murdiyati Dewi. "The effect of financial performance and 

environmental performance on firm value with Islamic social reporting (ISR) disclosure as intervening 

variable in companies listed at Jakarta Islamic Index (JII)." SHS Web of Conferences. Vol. 34. EDP 

Sciences, 2017. 



274 

 
perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tidak berpengaruh, akan tetapi 

dengan adanya mediasi Corporate Social Responsibility hubungan  antara profitabilitas 

dengan nilai perusahaan menjadi berpengaruh.156 

Temuan profitabilitas mempengaruhi nilai perusahaan melalui Islamic Corporate 

Social Responsibility didasari bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan 

lebih aktif dalam mengungkapkan informasi kegiatan ICSR sebagai bentuk tanggung 

jawab perusahaan kepada stakeholder. Perusahaan harus memenuhi tanggung jawab 

tersebut agar stakeholder mendukung setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam 

rangka meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

dua diantaranya yaitu profitabilitas dan CSR. Semakin tinggi profitabilitas, maka semakin 

tinggi pula kedudukan nilai perusahaan di mata investor.  

Teori sinyal menekankan bahwa perusahaan dapat mengirimkan sinyal kepada 

pihak eksternal melalui pelaporan informasi terkait kinerja perusahaan untuk 

meminimalkan ketidakpastian akan prospek perusahaan di masa mendatang dengan tujuan 

meningkatkan nilai perusahaan.157 Semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi pula 

kedudukan nilai perusahaan di mata investor. Pelaporan informasi terkait peningkatan 

profitabilitas dan pengungkapan CSR yang lebih luas akan memberikan dampak pada 

kualitas laporan keuangan perusahaan, dimana laporan tersebut sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan berinvestasi bagi investor. Kedua informasi 

tersebut dapat menggambarkan prospek bisnis yang baik di masa depan sehingga akan 

ditangkap oleh investor sebagai sinyal positif dimana berdampak pada meningkatnya harga 

saham dan nilai perusahaan. 

 
156 Puteri, Fanisya Alya, et al. "The Effect of Corporate Social Performance and Financial 

Performance on Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure As an Intervening Variable Toward 

Firm Value." The Indonesian Journal of Accounting Research 21.3 (2018): 395-422. 
157 Alsos, G.A., Ljunggren, E., The role of gender in entrepreneur–investorrelationships: a 

signaling theory approach. Enterpren. Theor. Pract. 41 (4), 2017.h. 567–590. 
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Nilai perusahaan dipengaruhi oleh profitabilitas melalui Islamic Corporate Social 

Responsibility didasari bahwa ketika perusahaan memutuskan untuk mengeluarkan 

sebagian dari keuntungannya yang telah diperoleh untuk melaksanakan kegiatan tanggung 

jawab sosial dalam bentuk ICSR, maka perusahaan akan mendapatkan kepercayaan dari 

investor dengan melalukan aksi pembelian saham perusahaan tersebut yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan yang bertanggung jawab pada 

lingkungan, akan mendapatkan banyak manfaat, salah satunya adalah peningkatan reputasi 

(brand image) yang diawali dengan kepuasan yang akan dirasakan oleh pelanggan dan 

diikuti dengan sikap loyal.158 Bagi perusahaan, reputasi atau citra corporate merupakan 

aset yang paling utama dan tak ternilai harganya, karena citra corporate akan 

mempengaruhi loyalitas konsumen. Apabila brand telah memberikan rasa aman dan 

nyaman, maka pelanggan dan investor tidak akan merasakan lagi adanya faktor harga di 

dalam benaknya, artinya sensitivitas konsumen terhadap harga telah berkurang, berapa pun 

harga yang ditawarkan tidak akan terlalu berpengaruh pada loyalitas konsumen dan 

investor. 

Triyuwono dalam Shariah Enterprise Theory, mengatakan bahwa Perusahaan tidak 

hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan pemilik perusahaan saja, namun juga 

memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan alam, manusia dan Allah adalah sumber 

amanah utama.159 Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah 

amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk melaksanakan 

tujuan dan dengan cara yang telah ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah, sehingga 

harus memiliki kepedulian yang besar pada stakeholder yang luas program tanggung jawab 

 
158 Paulik, Jill, Felix Kombo and Aleksandr Kljucnikov. CSR As a Driver Of Satisfaction And 

Loyalty In Commercial Banks In The Czech Republic. Journal Of International Studies. Vol 8, No.3, 

2015, Pp. 117-127. 
159 Triyuwono, Iwan. Mengangkat Sing Liyan Untuk Formulasi Nilai Tambah Syariah. Jurnal 

Akuntansi Multi paradigma. Jamal. Volume 2. Nomor 2. Halaman 186-368. (2008). 2068-7603. 
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sosial perusahaan.  Di sisi lain Behdadfar mengatakan bahwa banyak manfaat yang dapat 

diperoleh jika perusahaan menerapkan ICSR salah satunya adalah meningkatnya loyalitas 

pelanggan dan investor.160 Menciptakan loyalitas pelanggan tidak hanya sebagai tujuan 

utama tetapi juga dasar penting untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang 

berkelanjutan yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Dalam hubungannya antara Islamic Corporate Social Responsibility, Al Quran 

Allah SWT menjanjikan bagi orang mengeluarkan sebagian keuntungan atau hartanya 

dijalan Allah dengan menggantikan pengeluaran tersebut menjadi penghasilan yang 

berlipat ganda, sebagaimana firman-Nya pada QS Al–Baqarah, 245:161  

 َ ِي يُقۡرضُِ ٱللَّذ ن ذاَ ٱلَّذ طُ وَإِلََّهِۡ ترُجَۡعُونَ   مذ ُ ُ يَقۡبضُِ وَيَبۡص  ا كَثيَِرةاۚ وَٱللَّذ ضۡعَافا
َ
 ۥ أ ا فَيُضَ عفَِهُۥ لََُ   قَرۡضًا حَسَنا

Artinya:  

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

(menafkahkan hartanya dijalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan 

pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan 

dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (Qs. Al-

Baqarah, 245).  

 

Penjelasan ayat di atas berdasarkan tafsir Al-Mukhtashar/markaz tafsir riyadh, 

menjelaskan bahwa jika mendapatkan keuntungan/rezeki maka nafkahkanlah hartamu 

tersebut dijalan Allah, maka Dia akan melipat gandakan apa yang telah kamu keluarkan. 

Berikanlah kepada yang membutuhkannya dan kamu harus yakin bahwa Allah lah yang 

menyempitkan serta meluaskan rezeki, pasti pemberianmu akan dilipat gandakan oleh 

Allah swt.162 Perbuatan memberikan pinjaman kebajikan selain memberi efek sosial, juga 

boleh mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda baik kepada individu maupun 

 
160 Behdadfar, Masoud, Mosayeb Cheshm Panam, and Masoumeh Mousavi. "Assessment Of 

Social Impact Of Maskan Bank On The Customers'loyalty (Case Study: Maskan Bank In Lorestan 

Province)." Journal Of Current Research In Science 2.6 (2014): 692. 
161 Al-Quran Terjemah…h.39 
162 Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin 

Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) Referensi: https://tafsirweb.com/979-quran-surat-al-

baqarah-ayat-245.html 
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perusahaan. Hal ini disebabkan tanggung jawab sosial dalam jangka panjang menciptakan 

citra yang positif bagi individu dan perusahaan serta terbentuknya jaringan bisnis baru 

yang boleh menambahkan keuntungan. 

D.12. Pengaruh Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan melalui Pengungkapan 

ICSR pada Jakarta Islamic Index 70 (JII-70). 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa likuiditas yang diproksi dengan current 

ratio secara empirik ternyata berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan melalui Islamic Corporate Social Responsibility. Nilai koefisien jalur yang 

ditemukan antara hubungan variabel likuiditas dan Islamic Corporate Social Responsibility 

ditemukan positif dan tidak signifikan secara statistik. Sedangkan nilai koefisien jalur 

Islamic Corporate Social Responsibility dan nilai perusahaan ditemukan positif dan 

signifikan secara statistik. Namun kontribusi langsung variabel likuiditas terhadap nilai 

perusahaan ditemukan positif dan pengaruhnya tidak signifikan. Berdasarkan penjelasan 

diatas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility 

terbukti tidak mampu memediasi pengaruh tidak langsung antara likuiditas terhadap nilai 

perusahaan secara positif dan signifikan.  

Temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas terhadap nilai 

perusahaan melalui pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility bukan 

merupakan prediksi yang baik terhadap nilai perusahaan melalui pengungkapan Islamic 

Corporate Social Responsibility pada Jakarta Islamic Index 70. Variabel nilai perusahaan 

pada Jakarta Islamic Index 70 di Bursa Efek Indonesia dalam penelitian ini bukan 

disebabkan oleh faktor likuiditas perusahaan melalui pengungkapan ICSR. Dengan 

demikian Pengungkapan Nilai perusahaan pada Jakarta Islamic Index 70 di Bursa Efek 

Indonesia pengaruhnya tidak signifikan oleh likuiditas melalui ICSR, dengan asumsi 



278 

 
bahwa faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya faktor penerapan likuiditas 

dan pengungkapan ICSR dianggap konstan. 

Temuan likuiditas tidak berkontribusi terhadap nilai perusahaan melalui 

pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility disebabkan karena diaturnya 

regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan kegiatan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan, membuat perusahaan harus melakukan kewajibannya sebagai 

bagian dari komunitas sosial.  Atas dasar ini perusahaan akan tetap mengungkapkan 

item-item CSR baik dengan tingkat likuiditas yang aman maupun beresiko. Punishment 

atau denda atas pelanggaran lingkungan yang dihindari oleh perusahaan menjadi faktor 

utama yang menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan atas pelaksanaan 

kegiatan sosial. Dorongan inilah yang memotivasi perusahaan untuk melaksanakan 

kegiatan sosial tanpa mempertimbangkan lagi tingkat likuiditas, karena biaya atas 

pelanggaran lingkungan sosial bisa lebih mahal. Sehingga tinggi rendahnya faktor 

likuiditas perusahaan tidak dapat mempengaruhi pelaksanaan dan pengungkapan ICSR 

artinya walaupun likuiditas perusahaan rendah perusahaan tetap melaksanakan ICSR.  

Temuan likuiditas tidak berkontribusi terhadap nilai perusahaan melalui 

pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility sejalan dengan Signaling Theory 

dengan perspektif bahwa dengan memberikan sinyal, pemilik informasi berusaha 

memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima informasi sebagai 

dasar mengambil keputusan.163 Penelitian yang dilakukan oleh Badjuri, 164  mengatakan 

bahwa perusahaan dengan rasio likuiditas rendah cenderung memberikan informasi yang 

 
163 Bhattacharya, Sudipto. "Imperfect information, dividend policy, and" the bird in the hand" 

fallacy." The Bell Journal of Economics 10 No. 1 (1979): h. 259-270 
164 Badjuri, Achmad. Faktor-faktor Fundamental, Mekanisme Corporate Governance, 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Manufaktur dan Sumber Daya Alam 

di Indonesia. Dinamika Keuangan dan Perbankan, Mei 2011, Hal: 38-54. ISSN: 1979-4878. Vol. 3, 

No.1. (2011). 
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lebih rinci untuk menjelaskan lemahnya kinerja dibanding perusahaan yang mempunyai 

rasio likuiditas yang tinggi. Sedangkan Rafika dan Yulius mengatakan bahwa semakin 

rendah tingkat likuiditas perusahaan maka pengungkapan tanggung jawab sosial akan 

semakin tinggi. Likuiditas merupakan salah satu kinerja yang sering dijadikan tolak ukur 

investor dalam menilai perusahaan. Oleh dari itu ketika likuiditas yang dihasilkan rendah, 

perusahaan akan cenderung melakukan pengungkapan CSR makin banyak.165 Hal ini 

seiring dengan teori sinyal karena dibandingkan investor, manajemen perusahaan lebih 

tahu mengenai kinerja internal perusahaan, sedangkan investor hanya melihat hasil akhir 

(rasio-rasio keuangan) sehingga ketika likuiditas nya rendah maka investor akan cenderung 

memberi nilai yang rendah pada perusahaan bahkan bisa mencabut investasinya sehingga 

perusahaan berusaha mengurangi asimetri informasi salah satunya dengan cara melakukan 

pengungkapan CSR. Informasi ini terkait dengan kelangsungan hidup jangka panjang 

perusahaan sehingga diharapkan dengan adanya pengungkapan CSR yang banyak ketika 

likuiditas rendah investor tetap mempertahankan investasi nya dengan asumsi perusahaan 

memiliki nilai sustainability yang didapat atas informasi pengungkapan CSR tersebut.  

Temuan penelitian bahwa likuiditas yang diproksi dengan current ratio tidak dapat 

mempengaruhi secara signifikan nilai perusahaan melalui Islamic Corporate Social 

Responsibility menandakan ketidakhadiran teori legitimasi dalam konteks hubungan antara 

likuiditas dengan nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di JII-70 di bursa Efek 

Indonesia. Dowling dalam teori legitimasi mengatakan bahwa dalam menjalankan aktivitas 

perusahaan ada kontrak sosial yang harus diaplikasikan antara institusi sosial dan 

masyarakat. Legitimasi terjadi ketika keadaan sebuah entitas sistem nilai sejalan dengan 

 
165 Rafika A. Putri dan Yulius J. Christiawan. Pengaruh Profatibilitas, Likuiditas, Dan 

Leverage Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Pada Perusahaan-

Perusahaan Yang Mendapat Penghargaan ISRA Dan Listed (Go-Public) Di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

2010-2012) Business Accounting Review, VOL. 2, NO. 1, 2014. h.61-70  
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sistem nilai sosial dimana entitas/perusahaan itu beroperasi, ketika ada perbedaan, aktual 

atau potensial, di antara kedua sistem nilai tersebut, maka akan ada ancaman bagi 

perusahaan tersebut (legitimacy gap).166 Dalam hal ini untuk menghindari legitimasi gap, 

seharusnya semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan semakin tinggi pula 

pengungkapan ICSR nya, demikian pula sebaliknya karena berdasarkan teori legitimasi 

bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi mempunyai kemampuan 

yang lebih besar untuk melakukan kegiatan ICSR yang lebih banyak dibandingkan dengan 

perusahaan yang tingkat likuiditas nya lebih rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Hussainey, menemukan bukti bahwa likuiditas perusahaan mendorong keputusan 

pelaporan CSR di Mesir.167 Menurutnya perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi 

akan cenderung mengungkapkan tanggungjawab sosial yang makin banyak karena lebih 

berani mengambil keputusan yang terkategori "costly decision" salah satunya adalah 

pelaksanaan CSR serta pengungkapannya.  

Ketidakhadiran teori legitimasi dalam hubungan antara likuiditas dengan nilai 

perusahaan melaui ICSR dalam penelitian ini penelitian ini diduga diakibatkan karena 

semakin meningkatnya tingkat kesadaran perusahaan akan kepentingan lingkungan dan 

sosial dan tidak hanya semata mencari keuntungan untuk perusahaan sendiri, sehingga 

tinggi rendahnya tingkat likuiditas tidak mempengaruhi lagi mempengaruhi pengungkapan 

CSR.168   Perubahan paradigma perusahaan dan kesadaran mengenai manfaat yang 

dihasilkan CSR di kemudian hari. Dengan kegiatan ini dapat membangun citra perusahaan 

sehingga manfaat ekonomis di kemudian hari dapat diterima oleh perusahaan misalnya 

 
166 Dowling, J. and Pfeffer J. Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational 

Behavior. Pacific Sociological Journal Review 18 No. 1 (1975): h. 122-136. 
167 Hussainey, et. al. (2011). Factors Affecting Corporate Social Responsibility Disclosure In 

Egypt. School of Commerce and Law, Faculty of Arts, Business, informatics & Education, Central 

Queensland University, Bruce Highway, North Rockhampton, 4702 Queensland, Australia 
168 Sudana, I Made dan Arlindania, Putu Ayu. Corporate Governance dan Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Go- Public di Bursa Efek Indonesia. Jurnal 

Manajemen Teori dan Terapan. Tahun 4, No. 1. 2011. 
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seperti kenaikan harga saham, memiliki banyak investor potensial, dan sebagainya. Hal 

semacam inilah yang membuat perusahaan kian termotivasi untuk selalu melakukan CSR 

beserta pengungkapannya tanpa bergantung pada tingkat likuiditas perusahaan. 

Faktor lain yang menyebabkan tidak signifikannya pengaruh likuiditas terhadap 

nilai perusahaan melalui pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility 

diakibatkan adanya pergeseran pola kesadaran dalam melaksanakan CSR khususnya pada 

perusahaan yang terdaftar di JII-70 Sehingga tinggi rendahnya faktor likuiditas 

perusahaan tidak dapat mempengaruhi pelaksanaan dan pengungkapan ICSR. 

Bergesernya pola pikir tersebut akibat semakin sadarnya pihak manajemen perusahaan 

sebagai bagian dari organisasi Islam yaitu JII-70 terhadap tanggung jawab manusia 

sebagai khalifatul fil ard menjadi dasar kebijakan pelaksanaan kegiatan sosial yang 

bersifat islami. Konsep ini sesuai dengan Shariah Enterprise Theory juga 

dikembangkan berdasarkan metafora zakat berkarakter keseimbangan.  

Keseimbangan secara implisit mengandung nilai egoistik-altruistic, material-

spiritual, dan jamaah. Konsekuensi keseimbangan ini menyebabkan Shariah Enterprise 

Theory memiliki kepedulian pada stakeholder’s yang luas yaitu Allah, manusia, dan 

alam. Dalam konteks ini, CSR dalam perspektif Islam adalah praktik bisnis yang 

memiliki tanggung jawab etis secara islami. Perusahaan memasukan norma-norma 

agama islam yang ditandai dengan adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak 

sosial di dalam operasinya. Menurut Islam, CSR yang dilakukan harus bertujuan untuk 

menciptakan kebajikan yang dilakukan bukan melalui aktivitas-aktivitas yang 

mengandung unsur riba, melainkan dengan praktik yang diperintahkan Allah berupa 

zakat, infak, sedekah, dan wakaf. CSR juga harus mengedepankan nilai kedermawanan 

dan ketulusan hati. Perbuatan ini lebih Allah cintai dari ibadah-ibadah mahdhah.  
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Rasulullah SAW bersabda:  

“Memenuhi keperluan seorang mukmin lebih Allah cintai dari pada melakukan 

dua puluh kali haji dan pada setiap haji nya menginfakan ratusan ribu dirham 

dan dinar”.  Dalam hadis lain,  

 

Rasulullah SAW juga bersabda,  

“Jika seorang muslim berjalan memenuhi keperluan sesama muslim, itu lebih 

baik baginya daripada melakukan tujuh puluh kali tawaf di Baitullah.” 

 

Hadis di atas mengisyaratkan kepada kita bahwasannya betapa pentingnya 

menanamkan nilai-nilai sosial di dalam kehidupan. Selain itu, pelaksanaan CSR dalam 

Islam juga merupakan salah satu upaya mereduksi permasalahan-permasalahan sosial 

yang terjadi di masyarakat dengan mendorong produktivitas masyarakat dan menjaga 

keseimbangan distribusi kekayaan di masyarakat. Islam mewajibkan sirkulasi 

kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi 

kekayaan hanya pada sebagian orang saja, Allah swt. Berfirman: 

هۡلِ ٱلۡقُرَى  فَللِذهِ وَللِرذسُولِ وَلَِِّي ٱلۡقُرۡبََ  وَٱلََّۡتَ مََ  م
َ
ُ عََلَ  رسَُولَِۦِ مِنۡ أ فاَ ءَ ٱللَّذ

َ
َ ََا  أ

غۡنيَِا ءِ مِنكُمۡۚ وَمَا  ءَاتَ 
َ
بيِلِ كََۡ لََ يكَُونَ دُولةََۢ بيَۡنَ ٱلۡۡ ى كُمُ وَٱلمَۡسَ كِيِن وَٱبنِۡ ٱلسذ

َ شَدِيدُ ٱلعِۡقَابِ  ٰۖ إنِذ ٱللَّذ َ ْۚ وَٱتذقُواْ ٱللَّذ     ٱلرذسُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نَهَى كُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُوا
 

Terjemahnya: 

 “Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta 

benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk 

Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang 

yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang 

kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. 

Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.(QS. Al hasyr: 7). 

 

Menurut M Quraish Shihab dalam karyanya Tafsir Al-Mishbah menjelaskan 

tentang makna daulah. Menurutnya, daulah adalah sesuatu yang beredar dan diperoleh 

secara silih berganti. Harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan 

kekuasaan sekelompok manusia, tetapi ia harus beredar sehingga dinikmati oleh semua 
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anggota masyarakat.169 Kendatipun ayat ini turun dalam konteks pembagian harta, 

namun poin ayat ini telah menjadi kaidah umum yang mengharuskan setiap muslim 

tunduk dan patuh kepada kebijaksanaan dan ketetapan Rasul dalam bidang apapun, 

baik yang secara tegas telah digariskan Al-Qur’an ataupun yang terdapat di dalam 

hadis-hadis Nabi Saw. 

D.13. Pengaruh Media exposure terhadap Nilai Perusahaan melalui 

Pengungkapan ICSR pada Jakarta Islamic Index 70 (JII-70). 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa media exposure yang diukur dengan Janis-

Fadner Ratio atau rasio jumlah artikel positive dan jumlah artikel negatif secara empirik 

ternyata berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan melalui Islamic 

Corporate Social Responsibility. Nilai koefisien jalur yang ditemukan antara hubungan 

variabel media exposure dan Islamic Corporate Social Responsibility ditemukan positif 

dan signifikan secara statistik. Sedangkan nilai koefisien jalur Islamic Corporate Social 

Responsibility dan nilai perusahaan ditemukan positif dan signifikan secara statistik. 

Namun kontribusi langsung variabel media exposure terhadap nilai perusahaan ditemukan 

positif dan pengaruhnya tidak signifikan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa walaupun hubungan langsung variabel media exposure terhadap nilai perusahaan 

tidak berpengaruh secara signifikan akan tetapi dengan pengungkapan Islamic Corporate 

Social Responsibility terbukti mampu memediasi pengaruh tidak langsung antara media 

exposure terhadap nilai perusahaan secara positif dan signifikan.  

Temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media exposure terhadap nilai 

perusahaan melalui pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility merupakan 

prediksi yang baik terhadap nilai perusahaan melalui pengungkapan Islamic Corporate 

 
169 Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian al-Qur’an, vol. 3, 

Jakarta: Lentera Hati, 2002. 
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Social Responsibility pada Jakarta Islamic Index 70. Variabel nilai perusahaan pada Jakarta 

Islamic Index 70 di Bursa Efek Indonesia dalam penelitian ini disebabkan oleh faktor 

media exposure melalui pengungkapan ICSR. Dengan demikian Pengungkapan Nilai 

perusahaan pada Jakarta Islamic Index 70 di Bursa Efek Indonesia dipengaruhi oleh media 

exposure melalui ICSR, dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar 

kecilnya faktor penerapan media exposure dan pengungkapan ICSR dianggap konstan. 

Temuan hasil penelitian ini membuktikan bahwa adanya peranan I-CSR dalam 

memediasi hubungan pengaruh antara media exposure dengan nilai perusahaan, karena 

secara hubungan langsung media exposure pengaruhnya tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan, akan tetapi dengan adanya I-CSR sebagai pemediasi sebagai variabel 

intervening membuat hubungan kedua variabel tersebut menjadi berpengaruh secara 

signifikan. Pada pembahasan sebelumnya tidak signifikannya hubungan pengaruh 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan disebabkan karena adanya ketidakpercayaan oleh 

investor kepada media akibat investor meyakini bahwa media bias dalam menyampaikan 

berita, terkadang berita yang disampaikan ke publik dimanipulasi oleh media dan media 

juga berdasarkan kenyataan yang ditemukan lebih banyak tidak fair dalam menyampaikan 

berita serta  media hanya lebih fokus pada isu-isu sensasional, sehingga peranan media 

menurut anggapan investor hanya dapat memperburuk informasi dan tidak dipakai sebagai 

dasar dalam pengambilan keputusan pembelian saham oleh investor.   

Walaupun secara langsung hubungan pengaruh media exposure dengan nilai 

perusahaan tidak signifikan, namun dengan mediasi I-CSR hubungan kedua variabel 

tersebut menjadi signifikan hal ini disebabkan karena dari hasil penelitian ditemukan 

bahwa tinggi rendahnya berita positif (good news) dan negatif (bad news) yang menerpa 

calon investor dapat mempengaruhi tingi rendahnya pelaksanaan dan pengungkapan I-CSR 

artinya semakin tinggi berita positif/negatif yang menerpa calon investor akan semakin 
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meningkat pengungkapan ICSR di perusahaan yang terdaftar pada JII-70. Sedangkan di 

pihak lain I-CSR sangat mempengaruhi nilai suatu perusahaan karena dengan pelaksanaan 

dan pengungkapan I-CSR dapat meningkatkan kepercayaan kepada investor dan seluruh 

stakeholder pada umumnya, sehingga mereka akan lebih tertarik untuk membeli saham 

perusahaan tersebut.   

Hal lain yang dapat lebih meningkatkan hubungan signifikansi antara variabel 

profitabilitas dengan nilai perusahaan melalui mediasi I-CSR adalah dengan adanya 

beberapa bentuk pelaksanaan, sosialisasi dan pengungkapan kegiatan sosial dalam 

perspektif islam dapat mengembalikan pergeseran pola perilaku investor yang sebelumnya 

tidak percaya terhadap informasi yang diterima dari media menjadi lebih percaya dengan 

adanya pengungkapan informasi I-CSR yang dilaporkan pada laporan keuangan 

perusahaan. Dengan pengungkapan I-CSR mendorong para investor untuk tetap selektif 

dalam menerima berita yang diberikan oleh media. Berita apapun yang diperoleh setiap 

orang mukmin haruslah diperiksa terhadap keabsahan informasi tersebut. Hal ini sesuai 

perintah tabayyun dalam Al-Quran surat al-Hujurat ayat 6: 

 

ن تصُِيبوُاْ قوَۡمَُۢا بَِِهَ لةَٖ فَتصُۡ 
َ
يِنَ ءَامَنوُ اْ إنِ جَا ءَكُمۡ فَاسِقُُۢ بنَِبَإٖ فَتَبَيذنوُ اْ أ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
َٰٓأ بحُِواْ عََلَ   يَ

 ََ  مَا فَعَلۡتمُۡ نَ دِميِن
Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu 

berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah 

kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu 

menyesal atas perbuatanmu itu.”  

 

Menurut Imam Ibnu Katsir, turunnya ayat ini untuk mengajarkan kepada kaum 

muslimin agar berhati-hati dalam menerima berita dan informasi. Sebab informasi sangat 

menentukan mekanisme pengambilan keputusan, dan bahkan entitas keputusan itu sendiri, 

pola keputusan itu sendiri. Keputusan yang salah akan menyebabkan semua pihak merasa 
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menyesal.170 Pihak pembuat keputusan merasa menyesal karena keputusannya itu 

menyebabkan dirinya menzalimi orang lain. Pihak yang menjadi korban pun tak kalah 

sengsara nya mendapatkan perlakuan yang zalim. Maka jika ada informasi yang berasal 

dari seseorang yang integritas kepribadiannya diragukan harus diperiksa terlebih dahulu. 

 Perintah memeriksa ini diungkapkan oleh al-Qur’an dalam kata fatabayyanu. 

Makna kata tersebut akan semakin mantap kita pahami dengan memperhatikan bacaan al-

Kisa’i dan Hamzah, yang membaca kata tersebut dengan fatatsabbatu. Kedua kata tersebut 

memiliki makna yang mirip. Asy-Syaukani di dalam Fath al-Qadir menjelaskan, tabayyun 

maknanya adalah memeriksa dengan teliti, sedangkan tatsabbut artinya tidak terburu-buru 

mengambil kesimpulan seraya melihat berita dan realitas yang ada sehingga jelas apa yang 

sesungguhnya terjadi. Atau dalam bahasa lain, berita itu harus dikonfirmasi, sehingga 

merasa yakin akan kebenaran informasi tersebut untuk dijadikan sebuah fakta. Informasi 

yang perlu dikonfirmasi adalah berita penting, yang berpengaruh secara signifikan 

terhadap nasib seseorang, yang dibawa oleh orang fasik. Tentang arti fasik, para ulama’ 

menjelaskan mereka adalah orang yang berbuat dosa besar. Sedang dosa besar itu sendiri 

adalah dosa yang ada hukuman di dunia, atau ada ancaman siksaan di akhirat kelak. 

Dengan merujuk pada data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa media exposure merupakan prediksi nilai perusahaan pada 

perusahaan yang terdaftar pada JII-70 di Bursa Efek Indonesia melaui Islamic Corporate 

Social Responsibility. Temuan yang sama ditujukan pada penelitian Kamboj yang 

mengemukakan bahwa media sosial memiliki pengaruh positif pada perusahaan kinerja 

(kinerja keuangan dan pasar). Sosial modal dalam hal ini tanggungjawab sosial ditemukan 

sebagai mediator antara hubungan penggunaan media dan nilai perusahaan.171  

 
170 Kholil, Syukur. 2007. Komunikasi Islam. Bandung: Citapustaka Media Muhammad Nasib 

ar-Rifa'i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jakarta: Gema Insani, 2007. 
171 Kamboj, Shampy, Vinod Kumar, & Zillur Rahman. "Social media usage and firm 

performance: the mediating role of social capital." Social Network Analysis & Mining 7.1 (2017): 1-14. 
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Demikian pula hasil penelitian yang sama telah dilakukan oleh Tan.172 Hasilnya 

mengungkapkan media eksposur berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility dan pengungkapan Corporate Social Responsibility 

berpengaruh langsung terhadap reaksi investor dan memediasi hubungan antara media 

eksposur dan reaksi investor. 173 Media exposure berdampak pada opini publik dan 

membantu menghasilkan tekanan publik.  

Media exposure yang lebih intensif akan meningkatkan visibilitas perusahaan, 

membuat perusahaan menjadi objek perhatian dan pengawasan publik. Perusahaan 

bergantung pada berita yang disiarkan oleh media dan dari informasi yang diproses dari 

investor.174 Memang benar bahwa media tidak akan dapat segera memutuskan bagaimana 

sikap dan opini publik berkembang, tetapi media mampu secara tidak langsung 

mempengaruhi perspektif audients dan komunitas keputusan dengan memberikan 

informasi yang akurat, akibatnya akan mengubah perhatian publik terhadap beberapa fakta 

dan opini. Selanjutnya investor akan melihat kegiatan CSR sebagai acuan untuk menilai 

keberlanjutan perusahaan.  

Dalam hal perusahaan tidak menjalankan program CSR, pemangku kepentingan 

dapat mempertanyakan perusahaan tentang komitmen mereka terhadap tanggung jawab 

sosial. Ketika perusahaan gagal memenuhi tanggung jawab sosial, investor praktis akan 

berasumsi bahwa perusahaan tidak mampu menjaga keberlangsungan usahanya, dan 

akibatnya investor tidak akan tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut 

sehingga dapat berakibat pada menurunnya nilai perusahaan.  

 
172 Tan, Andreas, Benni D, and Liani, W. "Determinants of corporate social responsibility 

disclosure and investor reaction." International Journal of Economics and Financial Issues 6.4S (2016). 
173 Michelson, G. Sustainability disclosure and reputation: A comparative study. Corporate 

Reputation Review, 14(2), 2011.h 79-96. 
174 Feng, L., Jun, L.Y., Wei, L.X., Research on the Interactive Effect of Media Attention and 

Trading Volume on Stock Return. International Conference on Management Science & Engineering 

(20th), July 17-19 2013, Harbin, China. 
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Temuan media exposure mempengaruhi nilai perusahaan melalui Islamic 

Corporate Social Responsibility sejalan dengan signaling theory sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Guldiken dkk, bahwa suatu informasi yang dimiliki oleh perusahaan 

dapat mempengaruhi investor saat pengambilan keputusan investasi.175  Pemberitaan 

media yang bersifat good news mengenai perusahaan merupakan penghargaan atau 

apresiasi terhadap segala aktivitas perusahaan. Pemberitaan baik dalam media akan 

mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan I-CSR dengan lebih luas. Dengan 

memanfaatkan pengungkapan I-CSR pada laporan tahun di Bursa Efek Indonesia dapat 

mempermudah masyarakat untuk mengetahui kegiatan I-CSR yang telah dilakukan 

perusahaan. Jika masyarakat semakin mudah melihat kegiatan I-CSR yang dilakukan 

perusahaan, dan masyarakat menilai bahwa kegiatan ini bernilai positif, maka hal ini dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini juga sejalan dengan teori legitimasi yang 

diungkapkan oleh Zhang yang menekankan pentingnya strategi pengungkapan perusahaan, 

termasuk laporan sosial perusahaan dalam hal ini aktivitas ICSR.176 Pelaporan ICSR 

dimaksudkan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan 

investasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan.  

 

 
175 Guldiken, O., Tupper, C., Nair, A., & Yu, H. “The impact of media coverage on IPO stock 

performance. Journal of Business Research, 7 No. 2 (2017): h. 24-32. 
176 Zhang, J. Determinants of Corporate Environmental and Social Disclosures in Chinese 

Listed Mining, Electricity Supply, and Chemical Companies Annual Reports. Edith Cowan University. 

(2013). 
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BAB V 

PENUTUP 

Dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya selanjutnya 

akan diperjelas dengan kesimpulan, implikasi hasil penelitian, keterbatasan penelitian, 

dan saran-saran sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik 

dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa corporate governance yang diproksi 

dengan kepemilikan saham publik tidak mempengaruhi pengungkapan Islamic 

Corporate Social Responsibility. Temuan ini menunjukkan bahwa pergeseran 

faktor kritis yang mempengaruhi nilai perusahaan. Pemilik saham publik tidak 

dapat memberikan tekanan dalam pelaksanaan kegiatan Islamic Corporate Social 

Responsibility pada saat rapat umum pemegang saham disebabkan karena porsi 

kepemilikan saham mereka masih minoritas, sehingga pelaksanaan kegiatan sosial 

tersebut tidak mempengaruhi ICSR pada perusahaan yang terdaftar pada JII-70 di 

Bursa Efek Indonesia.  

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksi dengan 

Return on Assets (ROA) mempengaruhi pengungkapan Islamic Corporate Social 

Responsibility. Temuan ini didasari bahwa profitabilitas merupakan faktor yang 

membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan 

pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham. Temuan ini didukung oleh 
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Shariah Enterprise Theory dikembangkan berdasarkan metafora zakat berkarakter 

keseimbangan, yang mendorong kepada pemahaman bahwa dalam harta 

sebenarnya tersimpan hak orang lain untuk dinikmati juga oleh pihak lain. Dan 

yang paling utama bahwa temuan ini sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011 terkait 

zakat perusahaan, yang menuntut perusahaan untuk berzakat dan bersedekah. 

Undang-undang tersebut dilandasi oleh dalil yang tercantum dalam Al-Quran, 

pada Surah Al-Baqarah: 267 dan Surah al-Taubah: 103. 

3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan yang diproksi 

dengan current ratio tidak mempengaruhi pengungkapan Islamic Corporate 

Social Responsibility. Pergeseran pola pikir oleh manajemen perusahaan dari 

tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan beralih 

ke pemenuhan kepentingan para stakeholder. Temuan ini didukung dengan konsep 

Shariah Enterprise Theory yang memiliki kepedulian pada stakeholder’s yang luas 

yaitu Allah, manusia, dan alam. Sehingga tinggi rendahnya tingkat likuiditas 

perusahaan tidak lagi menjadi dasar pertimbangan manajemen pada pelaksanaan 

kegiatan social yang bersifat islami. 

4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media exposure yang diukur dengan 

Janis-Fadner Ratio atau rasio jumlah artikel positive dan jumlah artikel negatif 

mempengaruhi pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility. Temuan 

ini didasari oleh legitimation theory yang mengatakan bahwa sebuah perusahaan 

harus mengambil langkah-langkah agar kegiatan perusahaan dapat diterima oleh 

masyarakat.  Jika kegiatan yang dilakukan perusahaan bertentangan dengan 

kepentingan masyarakat akan terekspos melalui media, kemudiaan menjadi risiko 
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ancaman bagi perusahaan. Sehingga untuk meredam berita yang diterima oleh 

masyarakat melalui media tersebut, maka perusahaan lebih aktif mengungkapkan 

seluruh kegiatan sosialnya pada laporan tahunan di Bursa.  

5. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa corporate governance yang diproksi 

dengan jumlah kepemilikan saham publik tidak mempengaruhi nilai perusahaan 

yang diproksi dengan Tobin Q. Tinggi rendahnya kepemilikan saham publik tidak 

berimplikasi pada nilai perusahaan. Pemegang saham publik memiliki kepentingan 

terhadap perusahaan. Namun pemegang saham publik tidak mampu melakukan 

kontrol yang baik akan menyebabkan penurunan nilai perusahaan. Ini disebabkan 

karena secara individu pemegang saham publik memiliki persentase kepemilikan 

kurang dari 5%. Ini diatur dalam SK BAPEPAM LK NO.431/ BL/2012 tentang 

persentase kepemilikan saham publik. Dengan kurangnya penyertaan saham 

tersebut publik tidak dapat mengintervensi keputusan-keputusan yang diambil 

oleh manajerial.  

6. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan yang diproksi 

dengan Return on Assets (ROA) tidak mempengaruhi nilai perusahaan yang 

diproksi dengan Tobin Q. Temuan ini bertentangan dengan Signaling Theory. Hal 

ini terjadi terjadinya karena adanya pergeseran pola perilaku investor dalam 

mengambil keputusan pembelian saham, yaitu tidak lagi lebih memperhatikan 

kinerja perusahaan tetapi lebih memperhatikan informasi lainnya seperti 

keyakinan, pandangan orang lain, sikap pribadi, dan berbagai macam 

pertimbangan. Investor lebih menitikberatkan pada capital gain daripada dividen 
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bahkan investor cenderung mendasarkan pada rumor, isu, spekulatif, dan 

berperilaku mass behavior, impulsivity, loss-control, dan impatience. 

7. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan yang diproksi 

dengan current ratio mempengaruhi nilai perusahaan yang diproksi dengan Tobin 

Q. Temuan ini sejalan dengan Teori signaling yang mengatakan bahwa perusahaan 

dengan likuiditas yang tinggi memberikan sinyal dan penilaian yang baik atau 

good news kepada para investor, demikian pula sebaliknya, sehinga kepercayaan 

dan penilaian investor terhadap perusahaan tersebut menjadi lebih baik. Likuiditas 

yang menggambarkan kinerja keuangan perusahaan dari segi kewajiban, dapat 

mempengaruhi penilaian masyarakat khususnya investor dalam rangka 

memberikan kepercayaan kepada perusahaan untuk menanamkan modal. 

8. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media exposure yang diukur dengan 

Janis-Fadner Ratio atau rasio jumlah artikel positive dan jumlah artikel negatif 

tidak mempengaruhi nilai perusahaan yang diproksi dengan Tobin Q. Idealnya 

pemanfaatan media oleh para investor dapat mempengaruhi investor dalam 

mengambil keputusan investasi yang pada akhirnya dapat mempengaruhi naik 

turunnya nilai suatu perusahaan. Namun hasil penelitian ini menemukan bahwa 

media exposure tidak dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena diduga media 

bias dalam melaporkan informasi dan cenderung fokus pada isu-isu sensasional, 

atau dimanipulasi oleh perusahaan yang malahan semakin memperburuk asimetri 

informasi.  

9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan Islamic Corporate Social 

Responsibility mempengaruhi nilai perusahaan yang diproksi dengan Tobin Q. 
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Temuan ini didasari bahwa nilai perusahaan akan terjamin tumbuh secara 

berkelanjutan apabila perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial dan 

lingkungan hidup sebagai mana yang tercantum  dalam  Shariah Enterprise Theory 

mengatakan bahwa manusia adalah khalifatullah fil ardh yang membawa misi 

menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam, 

sehingga perusahaan tidak hanya peduli pada kepentingan pemegang saham, tetapi 

juga pihak-pihak lainnya sesuai firman Allah swt pada Q.S Al-Baqarah ayat 245.  

10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa corporate governance tidak 

mempengaruhi nilai perusahaan yang diproksi dengan Tobin Q melalui 

pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility. Temuan penelitian ini 

bertentangan dengan agency theory yang mengatakan bahwa mekanisme 

corporate governance dalam teori agency dapat mengurangi terjadinya masalah 

perbedaan kepentingan antara principal dan agen, sehingga dapat mengurangi 

biaya agency. Penyebabnya diduga karena publik sebagai investor yang telah 

menanamkan modalnya pada perusahaan tidak mampu melalukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik sesuai harapan investor. 

Porsi kepemilikan saham publik pada rata-rata perusahaan yang terdaftar pada JII-

70 yang masih relatif rendah atau minoritas menyebabkan mereka tidak bisa ikut 

terlibat aktif dalam menentukan pengambilan keputusan strategis perusahaan 

khususnya dalam hal peningkatan nilai perusahaan melalui Islamic Corporate 

Social Responsibility. 

11. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas mempengaruhi nilai 

perusahaan yang diproksi dengan Tobin Q melalui pengungkapan Islamic 
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Corporate Social Responsibility. Temuan hasil penelitian ini didasari bahwa 

perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan lebih aktif dalam 

mengungkapkan informasi kegiatan ICSR sebagai bentuk tanggung jawab 

perusahaan kepada stakeholder. Semakin tinggi profitabilitas, maka semakin 

tinggi pula kedudukan nilai perusahaan di mata investor. Hal ini dipertegas dalam 

teori sinyal yang menekankan bahwa perusahaan dapat mengirimkan sinyal 

kepada pihak eksternal melalui pelaporan informasi terkait kinerja perusahaan 

untuk meminimalkan ketidakpastian akan prospek perusahaan di masa mendatang 

dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan.  

12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas tidak mempengaruhi nilai 

perusahaan yang diproksi dengan Tobin Q melalui pengungkapan Islamic 

Corporate Social Responsibility. Temuan hasil penelitian ini bertentangan dengan 

legitimacy theory yang mengatakan bahwa dalam menjalankan aktivitas 

perusahaan ada kontrak sosial yang harus diaplikasikan antara perusahaan dan 

masyarakat. Seharusnya semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan semakin 

tinggi pula pengungkapan ICSR nya.  Penyebab tidak berpengaruh nya variabel 

ini karena adanya pergeseran dan perubahan paradigma perusahaan akan 

kepentingan lingkungan dan sosial yang tidak hanya semata-mata mencari 

keuntungan untuk perusahaan sendiri. Sehingga tinggi rendahnya tingkat likuiditas 

tidak mempengaruhi lagi pengungkapan ICSR.  

13. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media exposure mempengaruhi nilai 

perusahaan yang diproksi dengan Tobin Q melalui pengungkapan Islamic 

Corporate Social Responsibility. Temuan hasil menunjukkan bahwa Media 
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exposure berdampak pada opini publik dan membantu menghasilkan tekanan 

publik. Media exposure yang lebih intensif akan meningkatkan visibilitas 

perusahaan, membuat perusahaan menjadi objek perhatian dan pengawasan 

publik. Perusahaan bergantung pada berita yang disiarkan oleh media dan dari 

informasi yang diproses dari investor. Pemberitaan media yang bersifat good news 

mengenai perusahaan merupakan penghargaan atau apresiasi terhadap segala 

aktivitas perusahaan. Pemberitaan baik dalam media akan mendorong perusahaan 

untuk melakukan pengungkapan I-CSR dengan lebih luas. Dengan memanfaatkan 

pengungkapan I-CSR pada laporan tahun di Bursa Efek Indonesia dapat 

mempermudah masyarakat untuk mengetahui kegiatan I-CSR yang telah 

dilakukan perusahaan.  

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian dalam bentuk hubungan antar variabel, maka 

penulis menjelaskan beberapa implikasi dari hasil penelitian ini baik implikasi dari segi 

praktis, teoretis, maupun implikasi metodologi. Pada bagian implikasi penelitian ini 

disajikan pernyataan singkat yang berkaitan dengan konsekuensi logis hasil penelitian 

ini.  

1. Implikasi Praktis  

a. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan Islamic 

Corporate Social Responsibility di Indonesia masih belum sepenuhnya optimal. 

Hal ini belum selaras bila dibandingkan dengan semakin meningkatnya 

perusahaan yang berbasis syariah di Indonesia. Padahal Indonesia merupakan 
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salah satu negara yang mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia. Oleh 

karena itu perlu adanya standar yang mengatur tentang pengungkapan Islamic 

Corporate Social Responsibility perusahaan di Indonesia.  

b. Telah terdapat aturan mengenai kewajiban sosial pada perusahaan di Indonesia, 

namun belum cukup kuat dalam penegakan dan pengawasan oleh pihak 

regulator. Oleh karena itu perlu adanya law enforcement yang jelas dan tegas 

mengenai aturan-aturan tersebut khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang 

tergabung di JII-70 

2. Implikasi Teoretis 

a. Penelitian ini berimplikasi teoretis dalam hal pembuktian implementasi Shariah 

Enterprise Theory di Indonesia. Kaitannya dengan Shariah Enterprise Theory 

merupakan bentuk perwujudan akuntabilitas manusia sebagai wakil Allah di 

muka bumi atau sebagai khalifatulah fil ard. Teori ini yang mengakui adanya 

pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan 

kepada stakeholder yang lebih luas yaitu; Allah, manusia, dan alam. Penerapan 

teori ini dapat menaikkan nilai perusahaan karena tingkat kepercayaan yang 

cukup tinggi dari masyarakat terhadap perusahaan.  Sebagaimana Allah swt 

telah berjanji akan melipat gandakan hasilnya berupa kenikmatan di dunia 

maupun kebaikan berupa kenikmatan di akhirat dalam firman-Nya QS: Al-

Baqarah: 245) yang artinya; Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada 

Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah 

akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang 
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banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-

lah kamu dikembalikan.   

b. Penelitian ini berimplikasi teoretis dalam hal pembuktian implementasi 

stakeholder theory, Legitimacy dan signaling Theory di Indonesia. Kaitannya 

dengan teori stakeholder adalah perusahaan bukanlah entitas yang hanya 

beroperasi untuk kepentingan sendiri namun juga harus memberikan manfaat 

bagi stakeholder-nya. Dengan penerapan stakeholder theory pada 

pengungkapan ICSR dapat meningkatkan nilai perusahaan karena dapat 

meningkatkan minat investor yang juga merupakan bagian dari stakeholder 

untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Demikian pula kaitannya dengan 

legitimacy theory yang menyatakan bahwa sebuah perusahaan harus 

mengambil langkah-langkah agar kegiatan atau kinerja dari perusahaan tersebut 

dapat diterima oleh masyarakat. Teori legitimasi terkait dengan pengungkapan 

sosial yang mengisyaratkan alasan mengapa perusahaan mengungkapkan hal 

tersebut karena mereka berada di lingkungan masyarakat dimana mereka 

beroperasi, dan keberhasilan mengungkapkan hal itu dapat berimplikasi pada 

peningkatan nilai perusahaan demikian pula sebaliknya. Sementara pada 

Signaling theory yang menjelaskan bahwa reaksi para investor atas sinyal yang 

diterima dari perusahaan berupa informasi yang bersifat positif (good news) 

maupun sinyal negatif (bad news) sebagai dasar investor mengambil keputusan. 

Dengan penerapan teori ini dapat membantu investor dalam pengambilan 

keputusan investasi sehingga dapat mempengaruhi naik dan turunnya nilai 

perusahaan melalui ICSR sesuai tingkat informasi yang diterima oleh investor. 
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c. Penelitian ini juga membuktikan bahwa Islamic Corporate Social 

Responsibility mampu menjadi mekanisme bagi perusahaan dalam menjaga 

hubungan baik dan kepercayaan stakeholders. Hal ini mengkonfirmasi 

pendapat yang menyatakan bahwa pengungkapan informasi sosial berbasis 

syariah juga merupakan kebutuhan stakeholders terhadap informasi kinerja non 

keuangan, sebagai dasar dalam menilai dan mengevaluasi kinerja manajemen. 

Pengungkapan tersebut merupakan upaya perusahaan dalam menjaga 

hubungan baik dan kepercayaan, memperhatikan serta melindungi kepentingan 

stakeholders. Pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility juga 

mampu meningkatkan akuntabilitas perusahaan kepada stakeholders. Dengan 

demikian pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility merupakan 

media komunikasi, wujud komitmen, tanggung jawab perusahaan dalam 

menjaga hubungan baik dan kepercayaan secara berkesinambungan sebagai 

upaya memperoleh dukungan dari stakeholders untuk mewujudkan tujuan serta 

meningkatkan nilai perusahaan. 

  

3. Implikasi Metodologi. 

Penelitian ini memiliki implikasi metodologi, terutama pada sisi pengukuran 

variabel mediasi. Pengukuran variabel mediasi dilakukan dengan menyusun dan 

menggunakan indeks pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility berdasar 

penelitian-penelitian terdahulu dan peraturan universal yang terkait dengan governance 

standard utamanya dalam corporate social responsibility yang khusus bagi islamic 

institution. Indeks ini disusun dan disesuaikan dengan peraturan perundangan-
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undangan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan ini belum banyak ditemukan pada 

berbagai penelitian sebelumnya di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini 

menambah khasanah pengukuran variabel pengungkapan sosial yang selama ini telah 

digunakan.  

C. Keterbatasan Penelitian  

Meskipun banyak poin yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, namun 

penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan. Keterbatasan penelitian ini 

sekaligus memberikan peluang bagi penelitian selanjutnya yang sebaiknya perlu 

dilakukan perbaikan atau dikembangkan dalam penelitian-penelitian lebih lanjut. 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:   

1. Perusahaan yang menjadi sampel penelitian hanya berfokus pada perusahaan-

perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index 70 saja. Padahal dalam hal 

ini cukup terbuka peluang untuk dikomparasikan dengan indeks lain, baik di dalam 

maupun di luar negeri yang mempunyai basis Islam yang kuat seperti negara 

Malaysia atau beberapa negara timur tengah lainnya.   

2. Pada penelitian ini hanya berfokus pada pendekatan kuantitatif dan fokus pada data-

data sekunder atau pengungkapan yang terdapat di laporan tahunan perusahaan dan 

informasi lainnya yang diperoleh dari media online dan offline. Dan pengumpulan 

data secara cross section atau pada suatu waktu tertentu sehingga memungkinkan 

terjadinya dinamika dan perubahan kondisi yang tidak terdeteksi pada periode 

waktu yang berbeda. 
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D. Saran  

Bagian saran menyajikan masukan peneliti berdasarkan pertimbangan tertentu 

dan ditujukan kepada pihak lain yang ingin melanjutkan atau mengembangkan 

penelitian ini. Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, saran yang dapat 

diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:   

1. Melakukan komparasi terkait pengungkapan ICSR pada beberapa indeks yang 

berbasis syariah di dalam maupun luar negeri yang memiliki karakteristik atau 

islamic basic yang kuat seperti di Indonesia, sehingga akan didapatkan hasil yang 

lebih holistik mengenai pengungkapan ICSR di berbagai indeks atau negara. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan pendekatan kualitatif, sehingga seluruh 

informasi yang diungkapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Hal 

ini dilakukan karena dimungkinkan perusahaan telah melakukan pokok-pokok 

tanggung jawab sosial secara syariah tetapi tidak mengungkapkannya dalam laporan 

perusahaan.  

3. Pada penelitian berikutnya dapat menguji pengaruh variabel lain yang 

memungkinkan ikut mempengaruhi nilai perusahaan, seperti variabel intellectual 

capital, variabel ukuran perusahaan dan beberapa variabel lainnya yang 

memungkinkan dapat mempengaruhi nilai perusahaan.  
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LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN 1:  DATA DISERTASI 

NO TAHUN PERUSH. CG PROFIT LIQUID ME ICSR FV 

1 2018 AALI 0.20 0.06 1.46 0.61 0.61 1.12 

2 2018 ACES 0.40 0.20 6.49 1.00 1.00 5.01 

3 2018 ADHI 0.49 0.02 1.34 1.00 0.61 0.98 

4 2018 ADRO 0.44 0.07 1.96 0.56 0.58 0.77 

5 2018 AKRA 0.41 0.08 1.40 0.66 0.66 1.37 

6 2018 ANTM 0.35 0.04 1.54 1.00 0.63 0.96 

7 2018 APLN 0.21 0.01 1.06 0.58 0.58 0.69 

8 2018 ASII 0.50 0.08 1.15 0.67 0.68 1.46 

9 2018 ASRI 0.53 0.05 0.65 0.61 0.61 0.84 

10 2018 AUTO 0.20 0.05 1.00 0.59 0.58 0.74 

11 2018 BKSL 0.31 0.02 1.47 0.56 0.58 0.72 

12 2018 BMTR 0.45 0.05 1.35 1.00 0.53 0.62 

13 2018 BRMS 0.13 (0.15) 0.67 0.52 0.53 0.56 

14 2018 BRPT 0.25 0.04 1.75 1.00 0.61 1.03 

15 2018 BSDE 0.39 0.03 3.36 1.00 0.58 0.88 

16 2018 BWPT 0.25 (0.03) 0.59 0.61 0.61 0.96 

17 2018 CPIN 0.44 0.17 2.98 1.00 0.92 4.58 

18 2018 CTRA 0.53 0.04 2.02 0.61 0.61 1.06 

19 2018 DMAS 0.18 0.07 12.77 1.00 0.61 1.06 

20 2018 ELSA 0.44 0.05 1.49 0.56 0.55 0.86 

21 2018 ERAA 0.45 0.07 1.30 1.00 0.63 1.17 

22 2018 EXCL 0.34 (0.06) 0.45 0.61 0.61 1.05 

23 2018 HRUM 0.26 0.09 4.56 1.00 0.58 0.73 

24 2018 ICBP 0.19 0.15 1.95 0.86 0.87 3.89 

25 2018 IIKP 0.82 (0.05) 0.95 0.56 0.55 0.11 

26 2018 INAF 0.12 (0.02) 1.05 0.61 0.61 1.06 

27 2018 INCO 0.20 0.03 3.60 0.61 0.63 1.16 

28 2018 INDF 0.50 0.07 1.07 0.62 0.63 1.16 

29 2018 INDY 0.30 0.03 2.18 0.56 0.58 0.85 

30 2018 INTP 0.49 0.04 3.14 0.75 0.76 2.61 

31 2018 ISAT 0.21 (0.04) 0.38 0.61 0.61 0.94 

32 2018 ITMG 0.32 0.18 1.97 1.00 0.66 1.42 

33 2018 JPFA 0.36 0.10 1.80 1.00 0.71 1.65 

34 2018 JSMR 0.24 0.03 0.38 0.62 0.63 1.13 

35 2018 KAEF 0.06 0.08 1.42 1.00 0.74 2.17 
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36 2018 KLBF 0.43 0.14 4.66 0.92 0.95 4.08 

37 2018 LINK 0.31 0.13 0.98 1.00 0.76 2.69 

38 2018 LPKR 0.39 0.03 4.03 0.56 0.55 0.62 

39 2018 LPPF 0.82 0.23 1.10 0.82 0.82 3.88 

40 2018 LSIP 0.40 0.04 4.66 0.61 0.61 1.02 

41 2018 MAPI 0.49 0.07 1.35 1.00 0.68 1.58 

42 2018 MIKA 0.39 0.15 7.75 1.00 0.97 4.63 

43 2018 MNCN 0.35 0.10 3.41 0.61 0.61 0.95 

44 2018 MYOR 0.16 0.10 2.65 0.84 0.84 3.84 

45 2018 MYRX 0.98 0.01 0.44 1.00 0.63 1.21 

46 2018 PGAS 0.43 0.04 1.54 0.61 0.61 1.04 

47 2018 PPRO 0.35 0.04 1.83 0.61 0.61 1.08 

48 2018 PTBA 0.26 0.24 2.38 1.00 0.74 2.38 

49 2018 PTPP 0.49 0.04 1.42 0.61 0.61 0.90 

50 2018 PWON 0.31 0.11 2.31 0.69 0.68 1.58 

51 2018 RALS 0.33 0.11 3.25 1.00 0.74 2.19 

52 2018 RIMO 0.80 0.02 0.32 0.61 0.61 1.05 

53 2018 SCMA 0.39 0.24 4.26 0.92 0.97 4.62 

54 2018 SIDO 0.18 0.20 4.20 1.00 0.92 3.91 

55 2018 SIMP 0.20 (0.01) 0.90 1.00 0.55 0.68 

56 2018 SMBR 0.24 0.01 2.13 0.82 0.82 3.51 

57 2018 SMGR 0.49 0.06 1.95 0.69 0.68 1.69 

58 2018 SMRA 0.53 0.03 1.45 1.00 0.61 1.11 

59 2018 TARA 0.68 0.00 0.78 0.88 1.00 7.96 

60 2018 TINS 0.35 0.02 1.36 0.61 0.61 0.97 

61 2018 TLKM 0.43 0.15 0.94 0.74 0.74 2.23 

62 2018 TOPS 0.15 0.01 1.46 0.80 1.00 8.60 

63 2018 TPIA 0.08 0.06 2.05 0.80 0.79 2.74 

64 2018 TRAM 0.52 0.03 0.77 1.00 0.66 1.38 

65 2018 UNTR 0.40 0.11 1.14 0.67 0.66 1.39 

66 2018 UNVR 0.15 0.48 0.75 0.76 0.76 2.72 

67 2018 VIVA 0.36 (0.13) 1.14 1.00 0.61 1.06 

68 2018 WIKA 0.34 0.04 1.54 0.61 0.61 0.96 

69 2018 WSBP 0.40 0.09 1.40 0.63 0.63 1.13 

70 2018 WTON 0.28 0.06 1.12 0.61 0.61 1.02 

71 2019 AALI 0.20 (0.00) 2.85 0.62 0.63 1.34 

72 2019 ACES 0.29 0.17 8.08 0.92 0.97 4.53 

73 2019 ADHI 0.49 0.02 0.04 0.61 0.61 0.93 

74 2019 ADRO 0.44 0.05 1.71 0.61 0.61 0.92 

75 2019 AKRA 0.40 0.06 1.24 0.74 0.74 2.52 
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76 2019 ANTM 0.35 (0.00) 1.45 1.00 0.61 1.07 

77 2019 APLN 0.16 (0.00) 1.66 0.56 0.55 0.68 

78 2019 ASII 0.50 0.07 1.29 0.62 0.63 1.27 

79 2019 ASRI 0.53 0.05 1.31 0.56 0.58 0.73 

80 2019 BKSL 0.37 0.00 1.43 0.53 0.53 0.65 

81 2019 BMTR 0.49 0.08 1.37 0.56 0.55 0.60 

82 2019 BRIS 0.18 0.00 1.47 0.56 0.55 0.35 

83 2019 BRPT 0.26 0.02 1.65 1.00 0.71 1.91 

84 2019 BSDE 0.39 0.06 3.94 0.61 0.61 0.83 

85 2019 BTPS 0.30 0.09 7.81 0.74 0.74 2.32 

86 2019 CLEO 0.19 0.10 1.17 1.00 1.00 5.25 

87 2019 CPIN 0.44 0.12 2.56 0.91 0.92 3.91 

88 2019 CTRA 0.53 0.04 2.17 0.61 0.61 1.04 

89 2019 DMAS 0.18 0.17 3.71 1.00 0.71 2.02 

90 2019 ERAA 0.45 0.03 1.50 0.61 0.61 1.08 

91 2019 EXCL 0.34 0.01 0.34 0.64 0.66 1.23 

92 2019 GMFI 0.10 (0.00) 1.23 0.64 0.63 1.09 

93 2019 HRUM 0.03 0.05 9.22 0.56 0.55 0.66 

94 2019 ICBP 0.19 0.15 2.54 1.00 0.82 3.67 

95 2019 INCO 0.20 0.03 4.31 0.72 0.71 2.00 

96 2019 INDF 0.50 0.07 1.27 1.00 0.63 1.16 

97 2019 INTP 0.49 0.07 3.31 0.72 0.82 2.69 

98 2019 ISAT 0.21 0.03 0.56 0.61 0.61 1.03 

99 2019 ITMG 0.32 0.11 2.03 0.62 0.61 1.01 

100 2019 JPFA 0.52 0.07 1.66 0.64 0.63 1.23 

101 2019 JSMR 0.24 0.02 0.28 0.62 0.63 1.14 

102 2019 KAEF 0.10 0.26 0.99 0.62 0.61 0.97 

103 2019 KLBF 0.43 0.12 4.35 1.00 0.92 3.92 

104 2019 KREN 0.53 0.09 4.62 1.00 0.74 2.31 

105 2019 LINK 0.36 0.13 0.64 0.71 0.71 2.00 

106 2019 LPKR 0.50 (0.04) 5.41 0.59 0.58 0.69 

107 2019 LPPF 0.58 0.29 1.06 0.78 0.79 3.08 

108 2019 LSIP 0.40 0.03 4.70 0.64 0.63 1.16 

109 2019 MAPI 0.49 0.08 1.44 1.00 0.71 1.73 

110 2019 MDKA 0.43 0.06 0.81 1.00 0.71 1.97 

111 2019 MIKA 0.38 0.14 5.75 0.93 1.00 6.96 

112 2019 MNCN 0.35 0.13 3.57 0.70 0.71 1.60 

113 2019 MPMX 0.21 0.05 2.01 1.00 0.55 0.55 

114 2019 MYOR 0.16 0.11 3.43 0.80 0.79 2.89 

115 2019 PGAS 0.43 0.02 1.98 0.61 0.61 1.05 
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116 2019 PPRO 0.35 0.02 1.77 0.61 0.61 0.90 

117 2019 PTBA 0.31 0.15 2.49 0.67 0.68 1.47 

118 2019 PTPP 0.49 0.02 1.37 0.59 0.58 0.87 

119 2019 PWON 0.31 0.12 2.86 1.00 0.63 1.36 

120 2019 RALS 0.34 0.11 3.54 1.00 0.71 1.60 

121 2019 SCMA 0.39 0.16 3.60 1.00 0.82 3.28 

122 2019 SIDO 0.18 0.23 4.12 1.00 1.00 5.54 

123 2019 SILO 0.13 (0.04) 1.35 1.00 0.71 1.69 

124 2019 SMBR 0.24 0.00 2.29 0.61 0.63 1.16 

125 2019 SMRA 0.53 0.03 1.24 1.00 0.63 1.21 

126 2019 SMSM 0.34 0.20 4.64 0.79 0.79 2.98 

127 2019 TARA 0.76 0.00 0.62 1.00 0.84 3.82 

128 2019 TCPI 0.20 0.09 1.00 1.00 0.79 3.17 

129 2019 TDPM 0.27 0.04 2.93 1.00 0.61 1.07 

130 2019 TLKM 0.43 0.11 0.71 0.74 0.74 2.25 

131 2019 TOPS 0.25 (0.07) 2.48 0.84 0.84 3.84 

132 2019 TPIA 0.08 0.02 1.81 0.71 0.71 2.10 

133 2019 UNTR 0.40 0.08 1.56 0.64 0.63 1.17 

134 2019 UNVR 0.15 0.34 0.65 0.82 0.82 3.33 

135 2019 WEGE 0.30 0.07 1.66 1.00 0.63 1.08 

136 2019 WIKA 0.34 0.04 1.39 0.61 0.61 0.98 

137 2019 WOOD 0.20 0.05 1.30 1.00 0.63 1.29 

138 2019 WSBP 0.40 0.05 1.62 0.61 0.61 0.99 

139 2019 WTON 0.96 0.05 1.16 0.61 0.61 1.04 

140 2019 ZINC 0.10 0.13 1.49 0.93 1.00 7.41 

141 2020 AALI 0.20 0.08 3.31 0.93 1.00 5.43 

142 2020 ACES 0.20 0.12 5.96 0.88 0.97 4.34 

143 2020 ADHI 0.49 0.00 1.11 0.59 0.61 1.00 

144 2020 ADRO 0.44 0.02 1.51 0.62 0.61 0.88 

145 2020 AKRA 0.38 0.05 1.58 1.00 0.61 1.12 

146 2020 ANTM 0.35 0.03 1.21 0.70 0.71 1.87 

147 2020 BIRD 0.28 (0.14) 1.94 0.88 0.95 4.24 

148 2020 BMTR 0.54 0.06 1.87 0.56 0.55 0.50 

149 2020 BRIS 0.20 0.00 3.54 1.00 0.58 0.68 

150 2020 BRPT 0.26 0.02 1.87 0.68 0.68 1.54 

151 2020 BTPS 0.30 0.05 8.13 1.00 0.71 1.90 

152 2020 CLEO 0.19 0.10 1.72 0.92 0.97 4.89 

153 2020 CPIN 0.44 0.12 2.53 0.86 0.87 3.68 

154 2020 CTRA 0.47 0.03 1.78 0.61 0.61 1.02 

155 2020 DMAS 0.18 0.20 3.21 1.00 0.71 1.94 
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156 2020 ERAA 0.45 0.06 1.47 0.63 0.63 1.12 

157 2020 EXCL 0.33 0.01 0.40 0.61 0.63 1.15 

158 2020 HRUM 0.14 0.12 10.07 1.00 0.63 1.20 

159 2020 ICBP 0.19 0.07 2.26 0.68 0.68 1.59 

160 2020 INAF 0.12 (0.00) 1.36 0.93 1.00 8.04 

161 2020 INCO 0.20 0.03 4.33 1.00 0.71 1.64 

162 2020 INDF 0.50 0.06 1.37 0.56 0.58 0.88 

163 2020 INKP 0.47 0.03 2.26 0.64 0.61 0.96 

164 2020 INTP 0.49 0.06 2.92 1.00 0.74 2.14 

165 2020 IPTV 0.38 0.02 1.15 0.69 0.68 1.57 

166 2020 ISAT 0.21 (0.01) 0.42 0.63 0.63 1.23 

167 2020 ITMG 0.32 0.03 2.03 0.61 0.63 1.20 

168 2020 JPFA 0.52 0.03 1.96 0.62 0.63 1.22 

169 2020 JRPT 0.22 0.09 1.29 1.00 0.61 1.03 

170 2020 KAEF 0.05 (0.00) 0.90 0.71 0.71 1.94 

171 2020 KINO 0.06 0.02 1.19 0.61 0.63 1.25 

172 2020 KLBF 0.43 0.13 4.12 0.82 0.82 3.26 

173 2020 LINK 0.34 0.12 0.27 0.66 0.66 1.29 

174 2020 LPPF 0.56 (0.13) 0.56 0.68 0.68 1.44 

175 2020 LSIP 0.40 0.08 4.89 0.61 0.61 1.01 

176 2020 MAPI 0.49 (0.04) 1.11 0.67 0.66 1.37 

177 2020 MDKA 0.48 0.04 1.04 0.92 0.97 4.35 

178 2020 MIKA 0.38 0.16 5.46 0.80 1.00 6.24 

179 2020 MNCN 0.47 0.10 3.85 0.63 0.63 1.14 

180 2020 MTDL 0.34 0.09 2.35 1.00 0.63 1.08 

181 2020 MYOR 0.16 0.10 3.69 0.82 0.82 3.49 

182 2020 PGAS 0.43 (0.03) 1.70 0.61 0.61 0.98 

183 2020 POWR 0.13 0.06 7.74 0.64 0.63 1.09 

184 2020 PTBA 0.31 0.09 2.16 0.67 0.68 1.64 

185 2020 PTPP 0.49 0.00 1.21 0.62 0.61 0.95 

186 2020 PWON 0.31 0.04 1.98 0.61 0.63 1.26 

187 2020 RALS 0.34 (0.02) 3.46 0.63 0.63 1.34 

188 2020 ROTI 0.17 0.03 3.83 1.00 0.79 2.16 

189 2020 SCMA 0.29 0.18 2.34 0.80 1.00 5.43 

190 2020 SIDO 0.18 0.24 3.66 0.88 1.00 6.44 

191 2020 SILO 0.18 0.01 1.44 0.62 0.63 1.35 

192 2020 SIMP 0.20 0.02 0.88 1.00 0.53 0.67 

193 2020 SMBR 0.24 0.00 1.33 0.74 0.74 2.25 

194 2020 SMGR 0.49 0.03 1.35 0.69 0.68 1.49 

195 2020 SMRA 0.59 0.01 1.42 0.61 0.61 1.10 
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196 2020 SMSM 0.34 0.16 5.76 0.76 0.76 2.58 

197 2020 SSIA 0.75 (0.01) 1.61 0.58 0.58 0.80 

198 2020 TINS 0.35 (0.03) 1.12 0.66 0.66 1.42 

199 2020 TKIM 0.40 0.05 1.38 0.61 0.63 1.20 

200 2020 TLKM 0.44 0.11 0.67 0.71 0.71 1.84 

201 2020 TPIA 0.08 0.01 1.74 0.84 0.84 3.61 

202 2020 UCID 0.20 0.04 1.76 0.64 0.63 1.21 

203 2020 ULTJ 0.28 0.13 2.40 0.76 0.76 2.57 

204 2020 UNTR 0.40 0.05 2.11 0.67 0.66 1.36 

205 2020 UNVR 0.15 0.34 0.66 0.70 0.74 2.34 

206 2020 WEGE 0.30 0.03 1.49 0.64 0.63 1.04 

207 2020 WIKA 0.35 0.00 1.09 1.00 0.61 1.02 

208 2020 WOOD 0.28 0.06 1.33 1.00 0.61 1.08 

209 2020 WSBP 0.40 (0.46) 0.67 0.69 0.68 1.57 

210 2020 WTON 0.32 0.01 1.12 0.61 0.61 1.00 

Sumber: Data diolah untuk disertasi ini, 2021 
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LAMPIRAN   1 - A: Hasil perhitungan indikator Corporate Governance 

 

     

SAMPEL TAHUN 

 INDIKATOR  
 Rasio 

Kepemilikan 
Publik  

 Kepemilikan Publik 
(Rp.)  

 Jumlah Saham Beredar 
(Rp.)  

1 2018 195,503 962,344 0.20 

2 2018 6,832,248,100 17,150,000,000 0.40 

3 2018 174,480,275,200 356,084,937,600 0.49 

4 2018 149,828 342,940 0.44 

5 2018 164,075,448 400,632,942 0.41 

6 2018 8,410,592,440 24,030,764,725 0.35 

7 2018 4,021,219,200 19,364,561,700 0.21 

8 2018 20,175,186,200 40,483,553,140 0.50 

9 2018 10,377,264,724 19,649,411,888 0.53 

10 2018 96,394 481,973 0.20 

11 2018 1,969,918,265,686 6,348,431,407,300 0.31 

12 2018 624,077 1,384,333 0.45 

13 2018 253,157,865 1,881,485,536 0.13 

14 2018 233 948 0.25 

15 2018 740,352,901,200 1,898,872,549,200 0.39 

16 2018 7,974,811,814 31,525,291,000 0.25 

17 2018 72,915 163,980 0.44 

18 2018 2,454,840 4,633,924 0.53 

19 2018 8,539,811,100 48,198,111,100 0.18 

20 2018 3,211,092,500 7,298,500,000 0.44 

21 2018 1,442,000,000 3,190,000,000 0.45 

22 2018 359,530 1,068,796 0.34 

23 2018 7,463,030 28,877,151 0.26 

24 2018 113,511 583,095 0.19 

25 2018 299,290,679,600 364,800,000,000 0.82 

26 2018 37,173,365,000 309,926,750,000 0.12 

27 2018 2,036,346,880 9,936,338,720 0.20 

28 2018 4,382,862,030 8,780,426,500 0.50 

29 2018 16,892,757 56,892,154 0.30 

30 2018 901,876 1,840,616 0.49 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
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31 2018 112,525 543,393 0.21 

32 2018 179,704 564,963 0.32 

33 2018 4,202,396,835 11,726,575,201 0.36 

34 2018 888,236,858,500 3,628,935,600,000 0.24 

35 2018 30,672,610,000 555,400,000,000 0.06 

36 2018 201,724,660,250 468,751,221,100 0.43 

37 2018 91,031 291,174 0.31 

38 2018 895,874 2,277,159 0.39 

39 2018 318,967 386,794 0.82 

40 2018 2,753,968,655 6,819,963,965 0.40 

41 2018 404 827 0.49 

42 2018 55,466,209,000 143,687,228,000 0.39 

43 2018 4,344,744,712 12,495,300,400 0.35 

44 2018 70,247,878,000 447,173,994,500 0.16 

45 2018 2,268,034,457,424 2,320,868,232,424 0.98 

46 2018 148,050,440 344,018,831 0.43 

47 2018 539,311,239,075 1,541,891,797,075 0.35 

48 2018 304,982 1,152,066 0.26 

49 2018 3,033,119,826 6,199,897,354 0.49 

50 2018 376,781,624 1,203,990,060 0.31 

51 2018 111,982 336,141 0.33 

52 2018 3,301,824,379,300 4,144,600,000,000 0.80 

53 2018 285,831,722 731,068,370 0.39 

54 2018 273,436 1,488,436 0.18 

55 2018 615,618 3,100,262 0.20 

56 2018 243,253,433,600 993,253,433,600 0.24 

57 2018 2,906,114 5,931,520 0.49 

58 2018 7,682,197,542 14,426,781,680 0.53 

59 2018 6,810,625,950 10,069,645,750 0.68 

60 2018 130,335,302,400 372,388,000,000 0.35 

61 2018 2 5 0.43 

62 2018 101,517,298,000 666,600,000,000 0.15 

63 2018 32 381 0.08 

64 2018 2,563,752,272 4,963,369,247 0.52 

65 2018 377,208 932,534 0.40 

66 2018 11,451 76,300 0.15 

67 2018 657,546,765 1,803,512,716 0.36 

68 2018 307,668,729 896,995,137 0.34 

69 2018 1,054,446,300,000 2,636,115,753,400 0.40 

70 2018 245,536,900,000 871,546,660,000 0.28 

71 2019 195,503 962,344 0.20 
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72 2019 49,183,657,600 171,500,000,000 0.29 

73 2019 174,480,275,200 356,084,937,600 0.49 

74 2019 149,815 342,940 0.44 

75 2019 161,851,998 401,469,492 0.40 

76 2019 841,072,123 2,403,076,473 0.35 

77 2019 316,574,380 1,936,456,170 0.16 

78 2019 20,170,773,200 40,483,553,140 0.50 

79 2019 1,051,196,472 1,964,941,189 0.53 

80 2019 20,500,685,602 55,258,666,480 0.37 

81 2019 740,113 1,497,922 0.49 

82 2019 890,402 4,858,057 0.18 

83 2019 246,343 948,025 0.26 

84 2019 741,236,811,200 1,898,872,549,200 0.39 

85 2019 230,861 770,370 0.30 

86 2019 45,000,000,000 240,000,000,000 0.19 

87 2019 7,291,614,590 16,398,000,000 0.44 

88 2019 2,454,840 4,633,924 0.53 

89 2019 853,981,110,000 4,819,811,110,000 0.18 

90 2019 721,000,000 1,595,000,000 0.45 

91 2019 359,530 1,068,796 0.34 

92 2019 21,231,396 219,015,655 0.10 

93 2019 6,010,409 219,015,655 0.03 

94 2019 2,270,230,000 11,661,908,000 0.19 

95 2019 27,957 136,413 0.20 

96 2019 438,295 878,043 0.50 

97 2019 901,876 1,840,616 0.49 

98 2019 112,525 543,393 0.21 

99 2019 179,704 564,963 0.32 

100 2019 978,042 1,879,461 0.52 

101 2019 884,321,563,500 3,628,935,600,000 0.24 

102 2019 55,400,000 555,400,000 0.10 

103 2019 201,722,914,250 468,751,221,100 0.43 

104 2019 48,447,665,500 91,042,350,500 0.53 

105 2019 102,067 286,320 0.36 

106 2019 35,633,177,875 70,898,018,369 0.50 

107 2019 222,484 384,814 0.58 

108 2019 275,397 682,286 0.40 

109 2019 8,070,918,000 16,536,918,000 0.49 

110 2019 9,325,595,120 21,897,591,650 0.43 

111 2019 5,422,835,000 14,245,914,900 0.38 

112 2019 4,344,744,712 12,495,300,400 0.35 



335 
 

113 2019 933,607,809 4,462,963,276 0.21 

114 2019 3,512,393,900 22,358,699,725 0.16 

115 2019 148,050,440 344,018,831 0.43 

116 2019 539,311,239,075 1,541,891,797,075 0.35 

117 2019 359,455 1,152,066 0.31 

118 2019 3,033,419,826 6,199,897,354 0.49 

119 2019 15,071,264,960 48,159,602,400 0.31 

120 2019 113,887 337,141 0.34 

121 2019 285,831,722 731,068,370 0.39 

122 2019 273,436 1,488,436 0.18 

123 2019 21,918 162,576 0.13 

124 2019 243,253,433,600 993,253,433,600 0.24 

125 2019 767,352,844 1,442,678,168 0.53 

126 2019 48,796 143,967 0.34 

127 2019 7,660,531,753 10,069,645,750 0.76 

128 2019 1,000,000 5,000,000 0.20 

129 2019 288,270,000,000 1,048,505,050,000 0.27 

130 2019 42,856,179,173 99,062,216,600 0.43 

131 2019 168,700,132,520 666,600,000,000 0.25 

132 2019 1,398,484,355 17,833,520,260 0.08 

133 2019 376,690 932,534 0.40 

134 2019 11,451 76,300 0.15 

135 2019 2,872,000,000 9,572,000,000 0.30 

136 2019 3,080,924,990 8,969,951,372 0.34 

137 2019 125,000,000,000 630,625,000,000 0.20 

138 2019 1,054,446,300,000 2,636,115,753,400 0.40 

139 2019 833,830,864,900 871,546,660,000 0.96 

140 2019 50,000,000,000 505,000,000,000 0.10 

141 2020 195,503 962,344 0.20 

142 2020 34,465,127,500 171,500,000,000 0.20 

143 2020 174,480,275,200 356,084,937,600 0.49 

144 2020 149,840 342,940 0.44 

145 2020 152,823,418 401,469,492 0.38 

146 2020 840,843,973 2,403,076,473 0.35 

147 2020 71 250 0.28 

148 2020 878,845 1,635,251 0.54 

149 2020 995,300 4,950,254 0.20 

150 2020 251 979 0.26 

151 2020 230,861 770,370 0.30 

152 2020 44,572,000,000 240,000,000,000 0.19 

153 2020 72,916 163,980 0.44 
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154 2020 2,185,330 4,633,924 0.47 

155 2020 853,981,110,000 4,819,811,110,000 0.18 

156 2020 720,977,500 1,595,000,000 0.45 

157 2020 355,686 1,070,601 0.33 

158 2020 3,911,273 28,877,151 0.14 

159 2020 113,511 583,095 0.19 

160 2020 37,173,365,000 309,926,750,000 0.12 

161 2020 2,036,346,880 9,936,338,720 0.20 

162 2020 438,295 878,043 0.50 

163 2020 1,023,293 2,189,016 0.47 

164 2020 901,876 1,840,616 0.49 

165 2020 15,912,969,948 41,514,046,639 0.38 

166 2020 112,525 543,393 0.21 

167 2020 179,554 564,963 0.32 

168 2020 978,042 1,879,461 0.52 

169 2020 58,735,548 272,310,242 0.22 

170 2020 30,167,740 555,400,000 0.05 

171 2020 8,975,840,000 142,857,150,000 0.06 

172 2020 201,212,546,250 468,751,221,100 0.43 

173 2020 93,485 275,159 0.34 

174 2020 156,252 280,461 0.56 

175 2020 275,397 681,996 0.40 

176 2020 8,073,613,400 16,539,613,400 0.49 

177 2020 16,537,983 34,690,620 0.48 

178 2020 54,178,800,000 142,409,599,000 0.38 

179 2020 6,252,802,004 13,229,161,510 0.47 

180 2020 41,502 122,769 0.34 

181 2020 70,247,878,000 447,173,994,500 0.16 

182 2020 148,045,828 344,018,831 0.43 

183 2020 2,057,392,910 15,758,218,290 0.13 

184 2020 358,813 1,152,066 0.31 

185 2020 3,021,363,926 6,185,341,454 0.49 

186 2020 15,071,264,960 48,159,602,400 0.31 

187 2020 113,870 337,124 0.34 

188 2020 21,272,279,320 123,729,777,760 0.17 

189 2020 180,889,563 632,534,019 0.29 

190 2020 273,511 1,488,511 0.18 

191 2020 289,009,156 1,615,765,625 0.18 

192 2020 615,618 3,100,262 0.20 

193 2020 243,253,433,600 993,253,433,600 0.24 

194 2020 290,611 593,152 0.49 



337 
 

195 2020 844,602,845 1,442,678,168 0.59 

196 2020 48,796 143,967 0.34 

197 2020 423,878,174,500 568,567,442,500 0.75 

198 2020 130,335,302,400 372,388,000,000 0.35 

199 2020 276,165 684,810 0.40 

200 2020 2,181 4,953 0.44 

201 2020 28,819 380,947 0.08 

202 2020 81,805 415,657 0.20 

203 2020 159,464 577,676 0.28 

204 2020 377,672 932,534 0.40 

205 2020 11,451 76,300 0.15 

206 2020 287,200,000,000 957,200,000,000 0.30 

207 2020 313,460,973 896,995,137 0.35 

208 2020 177,323,408,000 630,625,000,000 0.28 

209 2020 1,054,446,300,000 2,636,115,753,400 0.40 

210 2020 281,372,285,100 871,546,660,000 0.32 

Sumber: Data diolah untuk disertasi ini, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



338 
 

LAMPIRAN   1 - B : Hasil perhitungan indikator Profitabilitas (ROA) 

     

SAMPEL TAHUN 

 INDIKATOR   Ratio Return 
on Asset 

(ROA)  
 Laba Setelah Pajak 

(Rp.)  
 Total Asset (Rp.)  

1 2018 1,672,016,000,000 26,856,967,000,000 0.06 

2 2018 1,044,485,235,597 5,321,180,855,541 0.20 

3 2018 513,257,957,916 30,118,614,769,882 0.02 

4 2018 6,785,955,891,000 102,246,793,155,000 0.07 

5 2018 1,613,027,778,000 19,940,850,599,000 0.08 

6 2018 1,296,604,580,000 33,306,390,807,000 0.04 

7 2018 248,210,474,000 29,583,829,904,000 0.01 

8 2018 27,372,000,000,000 344,711,000,000,000 0.08 

9 2018 978,665,528,000 20,890,925,564,000 0.05 

10 2018 747,442,000,000 15,889,648,000,000 0.05 

11 2018 376,063,389,204 16,252,732,184,207 0.02 

12 2018 1,354,999,000,000 28,968,162,000,000 0.05 

13 2018 -1,485,804,353,472 10,002,869,248,023 -0.15 

14 2018 3,658,928,751,000 101,982,312,171,000 0.04 

15 2018 1,443,967,362,364 52,101,492,204,552 0.03 

16 2018 -462,557,000,000 16,163,267,000,000 -0.03 

17 2018 4,599,333,000,000 27,645,118,000,000 0.17 

18 2018 1,326,395,000,000 34,289,017,000,000 0.04 

19 2018 496,325,000,000 7,500,033,000,000 0.07 

20 2018 288,075,000,000 5,657,327,000,000 0.05 

21 2018 911,458,318,000 12,682,902,626,000 0.07 

22 2018 -3,280,113,000,000 57,613,954,000,000 -0.06 

23 2018 604,075,841,784 6,776,951,532,795 0.09 

24 2018 5,206,867,000,000 34,367,153,000,000 0.15 

25 2018 -15,074,081,977 298,090,648,072 -0.05 

26 2018 -29,763,037,846 1,442,350,608,575 -0.02 

27 2018 931,997,160,000 31,893,707,412,000 0.03 

28 2018 6,350,788,000,000 96,537,796,000,000 0.07 

29 2018 1,422,274,077,765 53,144,584,947,333 0.03 

30 2018 1,241,944,000,000 27,788,562,000,000 0.04 

31 2018 -1,861,134,000,000 53,139,587,000,000 -0.04 

32 2018 3,775,906,269,000 20,892,144,168,000 0.18 

33 2018 2,253,201,000,000 23,038,028,000,000 0.10 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
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34 2018 2,085,699,247,000 82,418,600,790,000 0.03 

35 2018 775,702,104,126 9,460,427,317,681 0.08 

36 2018 2,552,706,945,624 18,146,206,145,369 0.14 

37 2018 803,997,000,000 6,023,611,000,000 0.13 

38 2018 1,541,781,000,000 49,083,460,000,000 0.03 

39 2018 1,146,299,000,000 5,036,396,000,000 0.23 

40 2018 408,576,000,000 10,037,294,000,000 0.04 

41 2018 883,771,000,000 12,632,671,000,000 0.07 

42 2018 752,475,592,095 5,089,416,875,753 0.15 

43 2018 1,629,626,000,000 16,339,552,000,000 0.10 

44 2018 1,804,748,133,197 17,591,706,426,634 0.10 

45 2018 148,307,842,375 11,625,186,862,977 0.01 

46 2018 4,877,721,884,304 114,968,614,731,327 0.04 

47 2018 604,770,296,377 16,475,720,486,284 0.04 

48 2018 5,861,571,000,000 24,172,933,000,000 0.24 

49 2018 2,116,608,942,493 52,549,150,902,972 0.04 

50 2018 2,851,348,911,000 25,018,080,224,000 0.11 

51 2018 602,033,000,000 5,243,047,000,000 0.11 

52 2018 116,815,982,942 6,514,551,004,299 0.02 

53 2018 1,464,862,884,000 6,138,226,584,000 0.24 

54 2018 660,668,000,000 3,337,628,000,000 0.20 

55 2018 -178,067,000,000 34,666,506,000,000 -0.01 

56 2018 73,564,912,000 5,538,079,503,000 0.01 

57 2018 3,085,704,236,000 51,155,890,227,000 0.06 

58 2018 707,801,637,000 23,299,242,068,000 0.03 

59 2018 1,130,218,942 1,122,279,225,842 0.00 

60 2018 278,867,000,000 15,220,685,000,000 0.02 

61 2018 31,921,000,000,000 206,196,000,000,000 0.15 

62 2018 29,393,476,540 3,374,586,229,245 0.01 

63 2018 2,648,777,634,000 45,955,250,766,000 0.06 

64 2018 255,005,311,000 8,235,160,500,000 0.03 

65 2018 12,539,901,000,000 116,281,017,000,000 0.11 

66 2018 9,386,195,000,000 19,522,970,000,000 0.48 

67 2018 -1,078,510,595,000 8,024,565,813,000 -0.13 

68 2018 2,213,542,969,000 59,230,001,239,000 0.04 

69 2018 1,315,904,712,927 15,222,388,589,814 0.09 

70 2018 490,020,360,035 8,881,778,299,672 0.06 

71 2019 -5,223,000,000 26,974,124,000,000 0.00 

72 2019 990,585,488,760 5,920,169,803,449 0.17 

73 2019 665,607,564,805 36,515,833,214,549 0.02 

74 2019 5,611,503,348,000 104,510,897,505,000 0.05 
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75 2019 656,278,493,000 10,777,639,192,000 0.06 

76 2019 -8,898,355,000 30,194,907,730,000 0.00 

77 2019 -7,277,205,000 29,460,345,080,000 0.00 

78 2019 23,279,000,000,000 351,958,000,000,000 0.07 

79 2019 1,010,862,506,000 21,894,272,005,000 0.05 

80 2019 75,394,243,553 17,275,272,609,213 0.00 

81 2019 2,324,630,000,000 30,154,793,000,000 0.08 

82 2019 67,870,000,000 43,123,488,000,000 0.00 

83 2019 1,821,593,952,000 104,008,841,235,000 0.02 

84 2019 3,363,165,072,391 54,444,849,052,447 0.06 

85 2019 1,408,218,000,000 15,053,760,000,000 0.09 

86 2019 128,863,892,653 1,245,144,303,719 0.10 

87 2019 3,615,390,000,000 29,353,041,000,000 0.12 

88 2019 1,288,534,000,000 36,196,024,000,000 0.04 

89 2019 1,332,142,725,979 7,616,971,029,620 0.17 

90 2019 316,969,705,000 9,747,703,198,000 0.03 

91 2019 725,857,000,000 62,725,242,000,000 0.01 

92 2019 -24,155,886,429 10,953,290,222,298 0.00 

93 2019 296,502,515,199 6,473,035,295,874 0.05 

94 2019 5,736,489,000,000 38,709,314,000,000 0.15 

95 2019 839,405,646,000 32,186,744,928,000 0.03 

96 2019 6,588,662,000,000 96,198,559,000,000 0.07 

97 2019 1,883,349,000,000 27,707,749,000,000 0.07 

98 2019 1,630,372,000,000 62,813,000,000,000 0.03 

99 2019 1,858,288,806,000 17,461,783,521,000 0.11 

100 2019 1,793,914,000,000 26,650,895,000,000 0.07 

101 2019 1,996,407,000,000 99,679,570,000,000 0.02 

102 2019 4,780,373,522,000 18,352,877,132,000 0.26 

103 2019 2,513,242,403,090 20,264,726,862,584 0.12 

104 2019 399,742,874,234 4,304,816,122,779 0.09 

105 2019 888,748,000,000 6,652,974,000,000 0.13 

106 2019 -2,274,796,000,000 55,079,585,000,000 -0.04 

107 2019 1,400,225,000,000 4,832,910,000,000 0.29 

108 2019 295,960,000,000 10,225,322,000,000 0.03 

109 2019 1,129,365,000,000 13,937,115,000,000 0.08 

110 2019 893,775,863,790 13,775,097,053,403 0.06 

111 2019 761,210,049,474 5,576,085,408,175 0.14 

112 2019 2,362,484,000,000 17,836,430,000,000 0.13 

113 2019 449,939,000,000 9,563,681,000,000 0.05 

114 2019 2,020,050,505,649 19,037,918,806,473 0.11 

115 2019 1,879,385,421,888 106,778,740,212,036 0.02 
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116 2019 387,761,851,467 19,584,680,576,433 0.02 

117 2019 3,843,338,000,000 26,098,052,000,000 0.15 

118 2019 1,242,902,863,143 59,165,548,433,821 0.02 

119 2019 3,231,425,298,000 26,095,153,343,000 0.12 

120 2019 643,224,000,000 5,649,823,000,000 0.11 

121 2019 1,043,528,311,000 6,716,724,073,000 0.16 

122 2019 802,121,000,000 3,536,898,000,000 0.23 

123 2019 -339,437,000,000 7,741,782,000,000 -0.04 

124 2019 27,593,178,000 5,571,270,204,000 0.00 

125 2019 634,224,752,000 24,441,657,276,000 0.03 

126 2019 618,116,000,000 3,106,981,000,000 0.20 

127 2019 1,036,806,945 1,125,958,346,465 0.00 

128 2019 274,050,000,000 3,077,535,000,000 0.09 

129 2019 227,789,330,301 5,159,374,148,484 0.04 

130 2019 25,400,000,000,000 221,208,000,000,000 0.11 

131 2019 -186,963,360,759 2,750,633,755,024 -0.07 

132 2019 350,107,137,000 20,508,238,377,000 0.02 

133 2019 8,750,856,000,000 111,713,375,000,000 0.08 

134 2019 7,090,157,000,000 20,649,371,000,000 0.34 

135 2019 455,856,902,171 6,197,314,112,122 0.07 

136 2019 2,527,918,831,000 62,110,847,154,000 0.04 

137 2019 253,568,873,330 5,515,384,761,490 0.05 

138 2019 803,844,617,906 16,149,121,684,330 0.05 

139 2019 517,571,726,078 10,337,895,087,207 0.05 

140 2019 179,130,129,146 1,429,301,171,225 0.13 

141 2020 467,253,000,000 5,937,890,000,000 0.08 

142 2020 833,806,976,851 7,247,063,894,294 0.12 

143 2020 64,908,859,504 38,093,888,626,552 0.00 

144 2020 1,433,647,962,000 92,411,457,246,000 0.02 

145 2020 971,870,141,000 18,683,572,815,000 0.05 

146 2020 973,877,751,000 31,729,512,995,000 0.03 

147 2020 -172,579,000,000 1,241,604,000,000 -0.14 

148 2020 1,834,859,000,000 32,261,560,000,000 0.06 

149 2020 255,242,000,000 57,715,586,000,000 0.00 

150 2020 1,869,250,923,000 111,259,825,479,000 0.02 

151 2020 845,398,000,000 16,435,005,000,000 0.05 

152 2020 131,148,898,505 1,310,940,121,622 0.10 

153 2020 3,813,732,000,000 31,159,291,000,000 0.12 

154 2020 1,361,287,000,000 39,255,187,000,000 0.03 

155 2020 1,358,826,509,717 6,752,233,240,104 0.20 

156 2020 680,050,335,000 11,211,369,042,000 0.06 
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157 2020 345,176,000,000 67,744,797,000,000 0.01 

158 2020 872,446,827,852 7,221,706,789,896 0.12 

159 2020 7,421,643,000,000 103,588,325,000,000 0.07 

160 2020 -3,629,965,496 1,713,334,658,849 0.00 

161 2020 1,139,437,485,000 33,518,562,498,000 0.03 

162 2020 9,241,113,000,000 163,136,516,000,000 0.06 

163 2020 4,237,111,638,000 123,034,587,237,000 0.03 

164 2020 1,764,880,000,000 27,344,672,000,000 0.06 

165 2020 252,657,000,000 11,064,703,000,000 0.02 

166 2020 -771,571,000,000 62,778,740,000,000 -0.01 

167 2020 458,338,131,000 16,778,106,549,000 0.03 

168 2020 822,833,000,000 25,951,760,000,000 0.03 

169 2020 1,011,394,071,000 11,481,521,265,000 0.09 

170 2020 -65,354,455,000 17,562,816,674,000 0.00 

171 2020 110,904,948,290 5,255,359,155,031 0.02 

172 2020 2,865,987,119,268 22,564,300,317,374 0.13 

173 2020 959,416,000,000 7,799,803,000,000 0.12 

174 2020 -828,643,000,000 6,319,074,000,000 -0.13 

175 2020 890,131,000,000 10,922,788,000,000 0.08 

176 2020 -635,262,000,000 17,650,451,000,000 -0.04 

177 2020 598,579,129,323 13,461,633,724,878 0.04 

178 2020 1,025,348,505,635 6,372,279,460,008 0.16 

179 2020 1,867,626,000,000 18,923,235,000,000 0.10 

180 2020 535,352,000,000 5,866,642,000,000 0.09 

181 2020 2,044,604,013,957 19,777,500,514,550 0.10 

182 2020 -3,059,645,845,077 109,099,656,985,995 -0.03 

183 2020 1,084,790,115,351 19,446,094,112,841 0.06 

184 2020 2,249,530,000,000 24,056,755,000,000 0.09 

185 2020 235,019,178,475 53,472,450,650,976 0.00 

186 2020 1,136,408,279,000 26,458,805,377,000 0.04 

187 2020 -112,934,000,000 5,285,218,000,000 -0.02 

188 2020 145,493,328,513 4,452,166,671,985 0.03 

189 2020 1,185,213,705,000 6,766,903,494,000 0.18 

190 2020 929,757,000,000 3,849,516,000,000 0.24 

191 2020 116,340,000,000 8,427,782,000,000 0.01 

192 2020 749,973,000,000 35,395,264,000,000 0.02 

193 2020 1,189,571,000 5,737,175,560,000 0.00 

194 2020 2,317,236,000,000 78,006,244,000,000 0.03 

195 2020 232,410,691,000 24,922,534,224,000 0.01 

196 2020 555,408,000,000 3,375,526,000,000 0.16 

197 2020 -105,126,995,940 7,625,368,538,389 -0.01 
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198 2020 -382,557,000,000 14,517,700,000,000 -0.03 

199 2020 2,095,704,801,000 44,502,487,884,000 0.05 

200 2020 25,986,000,000,000 246,943,000,000,000 0.11 

201 2020 748,899,396,000 52,041,050,307,000 0.01 

202 2020 318,346,000,000 7,644,451,000,000 0.04 

203 2020 1,136,327,000,000 8,754,116,000,000 0.13 

204 2020 5,417,963,000,000 99,800,963,000,000 0.05 

205 2020 7,056,606,000,000 20,534,632,000,000 0.34 

206 2020 155,720,807,722 6,081,882,876,649 0.03 

207 2020 301,567,463,000 68,109,185,213,000 0.00 

208 2020 329,266,114,364 5,949,006,786,510 0.06 

209 2020 -4,817,653,151,753 10,557,550,739,243 -0.46 

210 2020 120,990,297,330 8,509,017,299,594 0.01 

Sumber: Data diolah untuk disertasi ini, 2021 
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LAMPIRAN   1 - C : Hasil perhitungan indikator Likuiditas  

     

SAMPEL TAHUN 

 INDIKATOR  

 Current Ratio   Aktiva Lancar  
(Rp.)  

 Hutang Lancar  
(Rp.)  

1 2018 4,500,628,000,000 3,076,530,000,000 1.46 

2 2018 4,096,280,475,383 631,055,459,387 6.49 

3 2018 25,429,544,167,566 18,964,304,189,855 1.34 

4 2018 23,173,857,414,000 11,822,911,083,000 1.96 

5 2018 11,268,597,800,000 8,062,727,824,000 1.40 

6 2018 8,498,442,636,000 5,511,744,144,000 1.54 

7 2018 8,275,422,732,000 7,838,705,276,000 1.06 

8 2018 133,609,000,000,000 116,467,000,000,000 1.15 

9 2018 1,449,848,156,000 2,224,534,970,000 0.65 

10 2018 6,013,683,000,000 6,013,683,000,000 1.00 

11 2018 4,547,349,270,546 3,093,284,238,071 1.47 

12 2018 9,380,777,000,000 6,955,570,000,000 1.35 

13 2018 602,388,385,335 898,124,261,913 0.67 

14 2018 29,584,320,975,000 16,919,745,210,000 1.75 

15 2018 20,948,678,473,652 6,231,233,383,026 3.36 

16 2018 1,752,789,000,000 2,960,039,000,000 0.59 

17 2018 14,097,959,000,000 4,732,868,000,000 2.98 

18 2018 16,151,959,000,000 7,994,843,000,000 2.02 

19 2018 3,567,620,000,000 279,406,000,000 12.77 

20 2018 3,158,507,000,000 2,116,898,000,000 1.49 

21 2018 10,053,691,913,000 7,740,591,920,000 1.30 

22 2018 7,058,652,000,000 15,733,294,000,000 0.45 

23 2018 4,500,135,094,869 986,928,299,325 4.56 

24 2018 14,121,568,000,000 7,235,398,000,000 1.95 

25 2018 21,055,644,654 22,158,317,850 0.95 

26 2018 867,493,107,334 827,237,832,766 1.05 

27 2018 9,137,482,038,000 2,539,098,540,000 3.60 

28 2018 33,272,618,000,000 31,204,102,000,000 1.07 

29 2018 21,139,699,643,352 9,708,395,825,025 2.18 

30 2018 12,315,796,000,000 3,925,649,000,000 3.14 

31 2018 7,906,525,000,000 21,040,365,000,000 0.38 

32 2018 11,098,962,450,000 5,646,098,457,000 1.97 

33 2018 12,415,809,000,000 6,904,477,000,000 1.80 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
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34 2018 11,813,856,471,000 31,081,475,143,000 0.38 

35 2018 5,369,546,726,061 3,774,304,481,466 1.42 

36 2018 10,648,288,386,726 2,286,167,471,594 4.66 

37 2018 1,077,472,000,000 1,095,579,000,000 0.98 

38 2018 33,046,506,000,000 8,204,921,000,000 4.03 

39 2018 3,014,408,000,000 2,739,811,000,000 1.10 

40 2018 2,444,027,000,000 524,814,000,000 4.66 

41 2018 7,312,798,000,000 5,418,884,000,000 1.35 

42 2018 2,417,657,675,136 311,891,416,187 7.75 

43 2018 7,336,848,000,000 2,153,719,000,000 3.41 

44 2018 12,647,858,727,872 4,764,510,387,113 2.65 

45 2018 1,353,932,720,496 3,054,697,767,100 0.44 

46 2018 35,820,328,250,826 23,235,117,344,046 1.54 

47 2018 10,413,442,231,664 5,685,378,489,565 1.83 

48 2018 11,739,344,000,000 4,935,696,000,000 2.38 

49 2018 37,534,483,162,953 26,522,885,215,828 1.42 

50 2018 9,472,787,624,000 4,096,381,121,000 2.31 

51 2018 3,557,488,000,000 1,093,095,000,000 3.25 

52 2018 338,133,699,860 1,071,127,830,409 0.32 

53 2018 3,426,795,184,000 804,149,297,000 4.26 

54 2018 1,547,666,000,000 368,380,000,000 4.20 

55 2018 6,988,907,000,000 7,791,396,000,000 0.90 

56 2018 1,358,329,865,000 636,408,215,000 2.13 

57 2018 16,007,685,627,000 8,202,837,599,000 1.95 

58 2018 10,507,809,126,000 7,230,613,430,000 1.45 

59 2018 53,352,751,959 68,247,399,754 0.78 

60 2018 9,016,657,000,000 6,635,425,000,000 1.36 

61 2018 43,268,000,000,000 46,261,000,000,000 0.94 

62 2018 2,537,853,383,544 1,739,558,731,651 1.46 

63 2018 20,211,377,877,000 9,850,700,250,000 2.05 

64 2018 1,378,552,921,000 1,784,719,097,000 0.77 

65 2018 55,651,808,000,000 48,785,716,000,000 1.14 

66 2018 8,325,029,000,000 11,134,786,000,000 0.75 

67 2018 3,863,718,030,000 3,382,175,325,000 1.14 

68 2018 43,555,495,865,000 28,251,951,385,000 1.54 

69 2018 10,236,132,156,003 7,327,262,600,178 1.40 

70 2018 5,870,714,397,037 5,248,086,459,534 1.12 

71 2019 4,472,011,000,000 1,566,765,000,000 2.85 

72 2019 4,584,328,815,680 567,618,484,153 8.08 

73 2019 990,585,488,760 24,493,176,968,328 0.04 

74 2019 30,553,809,444,000 17,849,295,081,000 1.71 
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75 2019 10,777,639,192,000 8,712,526,231,000 1.24 

76 2019 7,665,239,260,000 5,293,238,393,000 1.45 

77 2019 8,170,838,065,000 4,909,431,582,000 1.66 

78 2019 129,058,000,000,000 99,962,000,000,000 1.29 

79 2019 2,521,030,734,000 1,923,805,487,000 1.31 

80 2019 4,726,295,211,213 3,303,530,868,409 1.43 

81 2019 8,822,135,000,000 6,436,195,000,000 1.37 

82 2019 13,213,440,000,000 8,981,586,000,000 1.47 

83 2019 26,473,193,973,000 16,010,700,435,000 1.65 

84 2019 24,256,712,740,291 6,159,441,542,866 3.94 

85 2019 15,383,038,000,000 1,970,468,000,000 7.81 

86 2019 240,755,729,131 204,953,165,337 1.17 

87 2019 13,297,718,000,000 5,188,281,000,000 2.56 

88 2019 18,195,176,000,000 8,368,189,000,000 2.17 

89 2019 4,009,185,451,871 1,080,280,696,768 3.71 

90 2019 6,944,525,743,000 4,615,531,135,000 1.50 

91 2019 7,145,648,000,000 21,292,684,000,000 0.34 

92 2019 8,111,613,011,904 6,594,906,189,951 1.23 

93 2019 4,176,174,214,305 452,829,153,132 9.22 

94 2019 16,624,925,000,000 6,556,359,000,000 2.54 

95 2019 8,519,360,553,000 1,977,409,512,000 4.31 

96 2019 31,403,445,000,000 24,686,862,000,000 1.27 

97 2019 12,829,494,000,000 3,873,487,000,000 3.31 

98 2019 12,444,795,000,000 22,129,440,000,000 0.56 

99 2019 6,842,272,500,000 3,378,243,528,000 2.03 

100 2019 12,873,148,000,000 7,741,958,000,000 1.66 

101 2019 11,612,566,000,000 41,526,417,000,000 0.28 

102 2019 7,344,787,123,000 7,392,140,277,000 0.99 

103 2019 11,222,490,978,401 2,577,108,805,851 4.35 

104 2019 3,315,756,953,538 717,655,392,895 4.62 

105 2019 898,564,000,000 1,413,016,000,000 0.64 

106 2019 37,197,250,000,000 6,881,251,000,000 5.41 

107 2019 2,748,781,000,000 2,597,839,000,000 1.06 

108 2019 2,192,494,000,000 466,806,000,000 4.70 

109 2019 8,160,173,000,000 5,673,585,000,000 1.44 

110 2019 2,965,124,404,764 3,679,167,150,423 0.81 

111 2019 2,475,229,826,873 430,760,170,055 5.75 

112 2019 7,636,544,000,000 2,139,487,000,000 3.57 

113 2019 3,521,811,000,000 1,754,995,000,000 2.01 

114 2019 12,776,102,781,513 3,726,359,539,201 3.43 

115 2019 32,139,999,984,861 16,267,394,941,857 1.98 
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116 2019 12,684,155,509,975 7,147,437,444,680 1.77 

117 2019 11,679,884,000,000 4,691,251,000,000 2.49 

118 2019 41,704,590,384,570 30,490,992,843,527 1.37 

119 2019 9,642,587,369,000 3,373,096,633,000 2.86 

120 2019 4,017,659,000,000 1,135,638,000,000 3.54 

121 2019 3,559,331,625,000 988,970,149,000 3.60 

122 2019 1,716,235,000,000 416,211,000,000 4.12 

123 2019 1,845,177,000,000 1,370,337,000,000 1.35 

124 2019 1,071,983,297,000 468,526,330,000 2.29 

125 2019 11,150,744,753,000 9,017,332,185,000 1.24 

126 2019 2,138,324,000,000 461,192,000,000 4.64 

127 2019 43,946,141,770 71,151,218,511 0.62 

128 2019 972,877,000,000 976,285,000,000 1.00 

129 2019 3,195,322,316,352 1,091,195,655,372 2.93 

130 2019 41,722,000,000,000 58,369,000,000,000 0.71 

131 2019 1,902,928,482,134 766,602,535,969 2.48 

132 2019 20,508,238,377,000 11,352,553,722,000 1.81 

133 2019 50,826,955,000,000 32,585,529,000,000 1.56 

134 2019 8,530,334,000,000 13,065,308,000,000 0.65 

135 2019 5,087,145,594,388 3,057,900,430,761 1.66 

136 2019 42,335,471,858,000 30,349,456,945,000 1.39 

137 2019 3,051,770,067,409 2,348,391,451,216 1.30 

138 2019 9,695,354,716,598 5,979,916,258,397 1.62 

139 2019 7,168,912,545,835 6,195,054,960,778 1.16 

140 2019 424,428,805,102 285,523,262,923 1.49 

141 2020 5,937,890,000,000 1,792,506,000,000 3.31 

142 2020 5,034,737,166,320 844,928,054,206 5.96 

143 2020 30,090,503,386,345 27,069,198,362,836 1.11 

144 2020 25,075,574,739,000 16,579,629,963,000 1.51 

145 2020 8,042,418,506,000 5,102,110,055,000 1.58 

146 2020 9,150,514,439,000 7,553,261,301,000 1.21 

147 2020 1,241,604,000,000 639,864,000,000 1.94 

148 2020 9,859,197,000,000 5,275,862,000,000 1.87 

149 2020 55,126,845,000,000 15,576,470,000,000 3.54 

150 2020 29,782,739,637,000 15,922,380,816,000 1.87 

151 2020 15,628,541,000,000 1,923,286,000,000 8.13 

152 2020 254,187,665,140 147,545,013,406 1.72 

153 2020 13,531,817,000,000 5,356,453,000,000 2.53 

154 2020 20,645,596,000,000 11,609,414,000,000 1.78 

155 2020 3,741,930,229,375 1,166,978,278,475 3.21 

156 2020 7,546,995,255,000 5,142,950,705,000 1.47 



348 
 

157 2020 7,571,123,000,000 18,857,026,000,000 0.40 

158 2020 3,612,369,758,382 358,572,555,828 10.07 

159 2020 20,716,223,000,000 9,176,164,000,000 2.26 

160 2020 1,134,732,820,080 836,751,938,323 1.36 

161 2020 10,078,370,532,000 2,327,241,510,000 4.33 

162 2020 38,418,238,000,000 27,975,875,000,000 1.37 

163 2020 62,870,608,233,000 27,845,022,546,000 2.26 

164 2020 12,299,306,000,000 4,215,956,000,000 2.92 

165 2020 1,903,351,000,000 1,650,719,000,000 1.15 

166 2020 9,594,951,000,000 22,658,094,000,000 0.42 

167 2020 6,081,049,773,000 3,001,911,300,000 2.03 

168 2020 11,745,138,000,000 6,007,679,000,000 1.96 

169 2020 4,189,170,733,000 3,244,809,938,000 1.29 

170 2020 6,093,103,998,000 6,786,941,897,000 0.90 

171 2020 2,562,184,889,015 2,146,338,161,363 1.19 

172 2020 13,075,331,880,715 3,176,726,211,674 4.12 

173 2020 774,438,000,000 2,818,011,000,000 0.27 

174 2020 1,610,213,000,000 2,856,300,000,000 0.56 

175 2020 2,920,275,000,000 597,005,000,000 4.89 

176 2020 8,165,336,000,000 7,344,835,000,000 1.11 

177 2020 2,886,189,241,257 2,783,500,980,336 1.04 

178 2020 3,103,602,759,723 568,431,635,573 5.46 

179 2020 8,315,808,000,000 2,159,171,000,000 3.85 

180 2020 5,177,469,000,000 2,202,841,000,000 2.35 

181 2020 12,838,729,162,094 3,475,323,711,943 3.69 

182 2020 29,045,783,967,066 17,133,272,420,616 1.70 

183 2020 6,333,702,516,909 818,148,363,417 7.74 

184 2020 8,364,356,000,000 3,872,457,000,000 2.16 

185 2020 33,924,938,550,674 27,986,826,929,242 1.21 

186 2020 8,590,023,831,000 4,336,698,236,000 1.98 

187 2020 3,200,854,000,000 925,658,000,000 3.46 

188 2020 1,549,617,329,468 404,567,270,700 3.83 

189 2020 3,609,040,737,000 1,542,474,950,000 2.34 

190 2020 2,052,081,000,000 560,043,000,000 3.66 

191 2020 2,421,691,000,000 1,681,474,000,000 1.44 

192 2020 7,808,956,000,000 8,829,934,000,000 0.88 

193 2020 1,130,925,970,000 850,138,636,000 1.33 

194 2020 15,564,604,000,000 11,506,163,000,000 1.35 

195 2020 11,888,917,644,000 8,359,155,158,000 1.42 

196 2020 2,294,976,000,000 398,392,000,000 5.76 

197 2020 3,004,087,951,852 1,862,687,652,750 1.61 



349 
 

198 2020 6,557,264,000,000 5,865,165,000,000 1.12 

199 2020 12,121,147,278,000 8,768,419,272,000 1.38 

200 2020 46,503,000,000,000 69,093,000,000,000 0.67 

201 2020 21,752,561,745,000 12,508,876,053,000 1.74 

202 2020 4,560,148,000,000 2,590,637,000,000 1.76 

203 2020 5,593,421,000,000 2,327,339,000,000 2.40 

204 2020 44,195,782,000,000 20,943,824,000,000 2.11 

205 2020 8,828,360,000,000 13,357,536,000,000 0.66 

206 2020 4,702,708,394,284 3,164,038,985,852 1.49 

207 2020 47,980,945,725,000 44,168,467,736,000 1.09 

208 2020 3,392,961,858,575 2,550,520,191,952 1.33 

209 2020 4,969,133,135,567 7,363,940,971,446 0.67 

210 2020 5,248,208,303,785 4,706,620,585,979 1.12 

Sumber: Data diolah untuk disertasi ini, 2021 
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LAMPIRAN   1 - D : Hasil perhitungan indikator Media Exposure  

      

SAMPEL TAHUN 

 INDIKATOR  
 Janis-
Fadner 
Ratio  

 Jumlah Artikel 
Positif 

(a)  

 jumlah Artikel 
Negatif 

(b)  
(c)=a+b  

1 2018 18 3 21 0.61 

2 2018 22 0 22 1.00 

3 2018 17 0 17 1.00 

4 2018 5 1 6 0.56 

5 2018 7 1 8 0.66 

6 2018 15 0 15 1.00 

7 2018 16 3 19 0.58 

8 2018 15 2 17 0.67 

9 2018 6 1 7 0.61 

10 2018 11 2 13 0.59 

11 2018 5 1 6 0.56 

12 2018 18 0 18 1.00 

13 2018 9 2 11 0.52 

14 2018 24 0 24 1.00 

15 2018 18 0 18 1.00 

16 2018 12 2 14 0.61 

17 2018 16 0 16 1.00 

18 2018 12 2 14 0.61 

19 2018 12 0 12 1.00 

20 2018 5 1 6 0.56 

21 2018 15 0 15 1.00 

22 2018 12 2 14 0.61 

23 2018 23 0 23 1.00 

24 2018 40 2 42 0.86 

25 2018 5 1 6 0.56 

26 2018 6 1 7 0.61 

27 2018 6 1 7 0.61 

28 2018 25 4 29 0.62 

29 2018 5 1 6 0.56 

30 2018 31 3 34 0.75 

31 2018 24 4 28 0.61 

32 2018 18 0 18 1.00 

33 2018 11 0 11 1.00 

𝐽𝑎𝑛𝑖𝑠 − 𝐹𝑎𝑑𝑛𝑒𝑟 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
(𝑎2−𝑎𝑏)

𝑐2
 Atau = 

(𝑎𝑏−𝑏2)

𝑐2
 , If b>c 
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34 2018 25 4 29 0.62 

35 2018 18 0 18 1.00 

36 2018 35 1 36 0.92 

37 2018 15 0 15 1.00 

38 2018 20 4 24 0.56 

39 2018 15 1 16 0.82 

40 2018 12 2 14 0.61 

41 2018 17 0 17 1.00 

42 2018 16 0 16 1.00 

43 2018 6 1 7 0.61 

44 2018 35 2 37 0.84 

45 2018 10 0 10 1.00 

46 2018 18 3 21 0.61 

47 2018 6 1 7 0.61 

48 2018 13 0 13 1.00 

49 2018 12 2 14 0.61 

50 2018 8 1 9 0.69 

51 2018 14 0 14 1.00 

52 2018 6 1 7 0.61 

53 2018 36 1 37 0.92 

54 2018 17 0 17 1.00 

55 2018 16 0 16 1.00 

56 2018 15 1 16 0.82 

57 2018 8 1 9 0.69 

58 2018 25 0 25 1.00 

59 2018 46 2 48 0.88 

60 2018 18 3 21 0.61 

61 2018 29 3 32 0.74 

62 2018 39 3 42 0.80 

63 2018 13 1 14 0.80 

64 2018 18 0 18 1.00 

65 2018 15 2 17 0.67 

66 2018 11 1 12 0.76 

67 2018 23 0 23 1.00 

68 2018 6 1 7 0.61 

69 2018 19 3 22 0.63 

70 2018 6 1 7 0.61 

71 2019 25 4 29 0.62 

72 2019 36 1 37 0.92 

73 2019 6 1 7 0.61 

74 2019 12 2 14 0.61 
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75 2019 29 3 32 0.74 

76 2019 16 0 16 1.00 

77 2019 10 2 12 0.56 

78 2019 25 4 29 0.62 

79 2019 5 1 6 0.56 

80 2019 23 5 28 0.53 

81 2019 5 1 6 0.56 

82 2019 15 3 18 0.56 

83 2019 14 0 14 1.00 

84 2019 6 1 7 0.61 

85 2019 10 1 11 0.74 

86 2019 21 0 21 1.00 

87 2019 30 1 31 0.91 

88 2019 6 1 7 0.61 

89 2019 18 0 18 1.00 

90 2019 24 4 28 0.61 

91 2019 13 2 15 0.64 

92 2019 26 4 30 0.64 

93 2019 10 2 12 0.56 

94 2019 13 0 13 1.00 

95 2019 9 1 10 0.72 

96 2019 10 0 10 1.00 

97 2019 45 5 50 0.72 

98 2019 6 1 7 0.61 

99 2019 25 4 29 0.62 

100 2019 13 2 15 0.64 

101 2019 25 4 29 0.62 

102 2019 25 4 29 0.62 

103 2019 17 0 17 1.00 

104 2019 12 0 12 1.00 

105 2019 26 3 29 0.71 

106 2019 11 2 13 0.59 

107 2019 36 3 39 0.78 

108 2019 13 2 15 0.64 

109 2019 23 0 23 1.00 

110 2019 17 0 17 1.00 

111 2019 39 1 40 0.93 

112 2019 33 4 37 0.70 

113 2019 21 0 21 1.00 

114 2019 13 1 14 0.80 

115 2019 6 1 7 0.61 
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116 2019 18 3 21 0.61 

117 2019 15 2 17 0.67 

118 2019 11 2 13 0.59 

119 2019 17 0 17 1.00 

120 2019 20 0 20 1.00 

121 2019 15 0 15 1.00 

122 2019 21 0 21 1.00 

123 2019 14 0 14 1.00 

124 2019 6 1 7 0.61 

125 2019 13 0 13 1.00 

126 2019 25 2 27 0.79 

127 2019 13 0 13 1.00 

128 2019 15 0 15 1.00 

129 2019 13 0 13 1.00 

130 2019 10 1 11 0.74 

131 2019 17 1 18 0.84 

132 2019 17 2 19 0.71 

133 2019 13 2 15 0.64 

134 2019 30 2 32 0.82 

135 2019 19 0 19 1.00 

136 2019 6 1 7 0.61 

137 2019 19 0 19 1.00 

138 2019 12 2 14 0.61 

139 2019 6 1 7 0.61 

140 2019 39 1 40 0.93 

141 2020 39 1 40 0.93 

142 2020 45 2 47 0.88 

143 2020 11 2 13 0.59 

144 2020 25 4 29 0.62 

145 2020 16 0 16 1.00 

146 2020 42 5 47 0.70 

147 2020 45 2 47 0.88 

148 2020 20 4 24 0.56 

149 2020 19 0 19 1.00 

150 2020 31 4 35 0.68 

151 2020 1 0 1 1.00 

152 2020 36 1 37 0.92 

153 2020 40 2 42 0.86 

154 2020 12 2 14 0.61 

155 2020 12 0 12 1.00 

156 2020 19 3 22 0.63 



354 
 

157 2020 6 1 7 0.61 

158 2020 17 0 17 1.00 

159 2020 23 3 26 0.68 

160 2020 39 1 40 0.93 

161 2020 20 0 20 1.00 

162 2020 5 1 6 0.56 

163 2020 13 2 15 0.64 

164 2020 18 0 18 1.00 

165 2020 8 1 9 0.69 

166 2020 19 3 22 0.63 

167 2020 6 1 7 0.61 

168 2020 25 4 29 0.62 

169 2020 15 0 15 1.00 

170 2020 17 2 19 0.71 

171 2020 6 1 7 0.61 

172 2020 15 1 16 0.82 

173 2020 7 1 8 0.66 

174 2020 38 5 43 0.68 

175 2020 6 1 7 0.61 

176 2020 15 2 17 0.67 

177 2020 35 1 36 0.92 

178 2020 39 3 42 0.80 

179 2020 32 5 37 0.63 

180 2020 16 0 16 1.00 

181 2020 15 1 16 0.82 

182 2020 6 1 7 0.61 

183 2020 13 2 15 0.64 

184 2020 15 2 17 0.67 

185 2020 25 4 29 0.62 

186 2020 6 1 7 0.61 

187 2020 32 5 37 0.63 

188 2020 16 0 16 1.00 

189 2020 39 3 42 0.80 

190 2020 45 2 47 0.88 

191 2020 25 4 29 0.62 

192 2020 22 0 22 1.00 

193 2020 40 4 44 0.74 

194 2020 8 1 9 0.69 

195 2020 6 1 7 0.61 

196 2020 11 1 12 0.76 

197 2020 16 3 19 0.58 
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198 2020 28 4 32 0.66 

199 2020 6 1 7 0.61 

200 2020 17 2 19 0.71 

201 2020 17 1 18 0.84 

202 2020 13 2 15 0.64 

203 2020 22 2 24 0.76 

204 2020 22 3 25 0.67 

205 2020 42 5 47 0.70 

206 2020 13 2 15 0.64 

207 2020 22 0 22 1.00 

208 2020 10 0 10 1.00 

209 2020 8 1 9 0.69 

210 2020 18 3 21 0.61 

Sumber: Data diolah untuk disertasi ini, 2021 
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LAMPIRAN   1 - E : Hasil perhitungan indikator Media Exposure   

        `                                   

SA
M

P
EL 

TA
H

U
N

 

 INDIKATOR   To
tal Sco

re
 

  Sco
re M

ax  

D
isclo

su
re Level 

R
a

tio
 

 Pembiayaan 
dan Investasi  

 Produk 
dan Jasa   Karyawan   Masyarakat   Lingkungan  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1 2 3 4 5 

1 2018 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 23 38 0.61 

2 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 38 1.00 

3 2018 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 23 38 0.61 

4 2018 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 22 38 0.58 

5 2018 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 25 38 0.66 

6 2018 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 24 38 0.63 

7 2018 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 22 38 0.58 

8 2018 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 26 38 0.68 

9 2018 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 23 38 0.61 

10 2018 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 22 38 0.58 

11 2018 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 22 38 0.58 

12 2018 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 20 38 0.53 

13 2018 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 20 38 0.53 

14 2018 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 23 38 0.61 

15 2018 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 22 38 0.58 

16 2018 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 23 38 0.61 

17 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 35 38 0.92 

18 2018 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 23 38 0.61 

𝐷𝑖𝑠𝑐𝑙𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒  𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
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19 2018 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 23 38 0.61 

20 2018 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 21 38 0.55 

21 2018 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 24 38 0.63 

22 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 23 38 0.61 

23 2018 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 22 38 0.58 

24 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 33 38 0.87 

25 2018 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 21 38 0.55 

26 2018 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 23 38 0.61 

27 2018 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 24 38 0.63 

28 2018 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 24 38 0.63 

29 2018 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 22 38 0.58 

30 2018 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 29 38 0.76 

31 2018 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 23 38 0.61 

32 2018 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 25 38 0.66 

33 2018 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 27 38 0.71 

34 2018 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 24 38 0.63 

35 2018 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 28 38 0.74 

36 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 38 0.95 

37 2018 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 29 38 0.76 

38 2018 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 21 38 0.55 

39 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 31 38 0.82 

40 2018 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 23 38 0.61 

41 2018 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 26 38 0.68 

42 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 37 38 0.97 

43 2018 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 23 38 0.61 

44 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 32 38 0.84 

45 2018 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 24 38 0.63 
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46 2018 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 23 38 0.61 

47 2018 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 23 38 0.61 

48 2018 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 28 38 0.74 

49 2018 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 23 38 0.61 

50 2018 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 26 38 0.68 

51 2018 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 28 38 0.74 

52 2018 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 23 38 0.61 

53 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 38 0.97 

54 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 35 38 0.92 

55 2018 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 21 38 0.55 

56 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 31 38 0.82 

57 2018 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 26 38 0.68 

58 2018 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 23 38 0.61 

59 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 38 1.00 

60 2018 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 23 38 0.61 

61 2018 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 28 38 0.74 

62 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 38 1.00 

63 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 30 38 0.79 

64 2018 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 25 38 0.66 

65 2018 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 25 38 0.66 

66 2018 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 29 38 0.76 

67 2018 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 23 38 0.61 

68 2018 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 23 38 0.61 

69 2018 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 24 38 0.63 

70 2018 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 23 38 0.61 

71 2019 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 24 38 0.63 

72 2019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 37 38 0.97 
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73 2019 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 23 38 0.61 

74 2019 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 23 38 0.61 

75 2019 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 28 38 0.74 

76 2019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 23 38 0.61 

77 2019 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 21 38 0.55 

78 2019 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 24 38 0.63 

79 2019 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 22 38 0.58 

80 2019 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 20 38 0.53 

81 2019 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 21 38 0.55 

82 2019 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 21 38 0.55 

83 2019 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 27 38 0.71 

84 2019 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 23 38 0.61 

85 2019 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 28 38 0.74 

86 2019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 38 1.00 

87 2019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 35 38 0.92 

88 2019 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 23 38 0.61 

89 2019 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 27 38 0.71 

90 2019 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 23 38 0.61 

91 2019 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 25 38 0.66 

92 2019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 24 38 0.63 

93 2019 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 21 38 0.55 

94 2019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 31 38 0.82 

95 2019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 27 38 0.71 

96 2019 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 24 38 0.63 

97 2019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 31 38 0.82 

98 2019 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 23 38 0.61 

99 2019 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 23 38 0.61 
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100 2019 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 24 38 0.63 

101 2019 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 24 38 0.63 

102 2019 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 23 38 0.61 

103 2019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 38 0.92 

104 2019 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 28 38 0.74 

105 2019 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 27 38 0.71 

106 2019 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 22 38 0.58 

107 2019 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 30 38 0.79 

108 2019 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 24 38 0.63 

109 2019 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 27 38 0.71 

110 2019 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 27 38 0.71 

111 2019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 38 1.00 

112 2019 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 27 38 0.71 

113 2019 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 21 38 0.55 

114 2019 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 30 38 0.79 

115 2019 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 23 38 0.61 

116 2019 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 23 38 0.61 

117 2019 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 26 38 0.68 

118 2019 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 22 38 0.58 

119 2019 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 24 38 0.63 

120 2019 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 27 38 0.71 

121 2019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 31 38 0.82 

122 2019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 38 1.00 

123 2019 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 27 38 0.71 

124 2019 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 24 38 0.63 

125 2019 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 24 38 0.63 

126 2019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 30 38 0.79 
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127 2019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 32 38 0.84 

128 2019 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 30 38 0.79 

129 2019 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 23 38 0.61 

130 2019 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 28 38 0.74 

131 2019 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 32 38 0.84 

132 2019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 27 38 0.71 

133 2019 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 24 38 0.63 

134 2019 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 31 38 0.82 

135 2019 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 24 38 0.63 

136 2019 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 23 38 0.61 

137 2019 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 24 38 0.63 

138 2019 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 23 38 0.61 

139 2019 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 23 38 0.61 

140 2019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 38 1.00 

141 2020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 38 1.00 

142 2020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 37 38 0.97 

143 2020 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 23 38 0.61 

144 2020 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 23 38 0.61 

145 2020 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 23 38 0.61 

146 2020 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 27 38 0.71 

147 2020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 36 38 0.95 

148 2020 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 21 38 0.55 

149 2020 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 22 38 0.58 

150 2020 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 26 38 0.68 

151 2020 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 27 38 0.71 

152 2020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 37 38 0.97 

153 2020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 33 38 0.87 
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154 2020 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 23 38 0.61 

155 2020 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 27 38 0.71 

156 2020 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 24 38 0.63 

157 2020 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 24 38 0.63 

158 2020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 24 38 0.63 

159 2020 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 26 38 0.68 

160 2020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 38 1.00 

161 2020 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 27 38 0.71 

162 2020 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 22 38 0.58 

163 2020 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 23 38 0.61 

164 2020 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 28 38 0.74 

165 2020 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 26 38 0.68 

166 2020 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 24 38 0.63 

167 2020 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 24 38 0.63 

168 2020 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 24 38 0.63 

169 2020 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 23 38 0.61 

170 2020 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 27 38 0.71 

171 2020 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 24 38 0.63 

172 2020 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 31 38 0.82 

173 2020 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 25 38 0.66 

174 2020 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 26 38 0.68 

175 2020 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 38 0.61 

176 2020 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 25 38 0.66 

177 2020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 37 38 0.97 

178 2020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 38 1.00 

179 2020 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 24 38 0.63 

180 2020 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 24 38 0.63 
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181 2020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 31 38 0.82 

182 2020 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 23 38 0.61 

183 2020 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 24 38 0.63 

184 2020 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 26 38 0.68 

185 2020 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 23 38 0.61 

186 2020 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 24 38 0.63 

187 2020 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 24 38 0.63 

188 2020 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 30 38 0.79 

189 2020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 38 1.00 

190 2020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 38 1.00 

191 2020 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 24 38 0.63 

192 2020 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 20 38 0.53 

193 2020 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 28 38 0.74 

194 2020 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 26 38 0.68 

195 2020 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 23 38 0.61 

196 2020 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 29 38 0.76 

197 2020 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 22 38 0.58 

198 2020 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 25 38 0.66 

199 2020 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 24 38 0.63 

200 2020 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 27 38 0.71 

201 2020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 32 38 0.84 

202 2020 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 24 38 0.63 

203 2020 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 29 38 0.76 

204 2020 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 25 38 0.66 

205 2020 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 28 38 0.74 

206 2020 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 24 38 0.63 

207 2020 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 23 38 0.61 
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208 2020 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 23 38 0.61 

209 2020 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 26 38 0.68 

210 2020 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 23 38 0.61 

Sumber: Data diolah untuk disertasi ini, 2021 
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LAMPIRAN   1 - F: Hasil perhitungan indikator Nilai Perusahaan  

      

SA
M

P
EL 

TA
H

U
N

 

 INDIKATOR   Rasio 
Tobin 

Q  
 Market Value Share 

(Rp.)  
 Debt (Hutang) 

(Rp.)  
 Total Assets 

(Rp.)  

1 2018 22,759,439,537,725 7,382,445,000,000 26,856,967,000,000 1.12 

2 2018 25,553,500,000,000 1,085,709,809,612 5,321,180,855,541 5.01 

3 2018 5,643,946,260,960 23,833,342,873,624 30,118,614,769,882 0.98 

4 2018 38,862,943,830,000 39,939,510,303,000 102,246,793,155,000 0.77 

5 2018 17,223,041,206,800 10,014,019,260,000 19,940,850,599,000 1.37 

6 2018 18,383,535,014,625 13,567,160,084,000 33,306,390,807,000 0.96 

7 2018 2,943,413,378,400 17,376,276,425,000 29,583,829,904,000 0.69 

8 2018 332,977,224,576,500 170,348,000,000,000 344,711,000,000,000 1.46 

9 2018 6,130,616,509,056 11,339,568,456,000 20,890,925,564,000 0.84 

10 2018 7,085,007,510,000 4,626,013,000,000 15,889,648,000,000 0.74 

11 2018 6,023,193,866,207 5,631,606,614,993 16,252,732,184,207 0.72 

12 2018 3,436,066,384,124 14,665,700,000,000 28,968,162,000,000 0.62 

13 2018 3,116,122,845,100 2,487,960,075,942 10,002,869,248,023 0.56 

14 2018 42,521,892,638,420 62,854,041,969,000 101,982,312,171,000 1.03 

15 2018 24,154,603,720,960 21,814,594,254,302 52,101,492,204,552 0.88 

16 2018 5,170,147,724,000 10,364,476,000,000 16,163,267,000,000 0.96 

17 2018 118,475,550,000,000 8,253,944,000,000 27,645,118,000,000 4.58 

18 2018 18,745,906,430,970 17,644,741,000,000 34,289,017,000,000 1.06 

19 2018 7,663,499,664,900 311,530,000,000 7,500,033,000,000 1.06 

20 2018 2,510,684,000,000 2,357,127,000,000 5,657,327,000,000 0.86 

21 2018 7,018,000,000,000 7,857,284,389,000 12,682,902,626,000 1.17 

22 2018 21,162,161,637,540 39,270,856,000,000 57,613,954,000,000 1.05 

23 2018 3,785,068,000,000 1,151,274,312,324 6,776,951,532,795 0.73 

24 2018 121,866,938,600,000 11,660,003,000,000 34,367,153,000,000 3.89 

25 2018 8,064,000,000 23,746,905,995 298,090,648,072 0.11 

26 2018 582,662,290,000 945,703,748,717 1,442,350,608,575 1.06 

27 2018 32,392,464,227,200 4,615,456,725,000 31,893,707,412,000 1.16 

28 2018 65,414,177,425,000 46,620,996,000,000 96,537,796,000,000 1.16 

29 2018 8,258,154,320,000 36,821,831,691,132 53,144,584,947,333 0.85 

30 2018 67,918,724,846,550 4,566,973,000,000 27,788,562,000,000 2.61 

31 2018 9,156,177,947,500 41,003,340,000,000 53,139,587,000,000 0.94 

32 2018 22,880,981,250,000 6,848,716,545,000 20,892,144,168,000 1.42 

33 2018 25,212,136,682,150 12,823,219,000,000 23,038,028,000,000 1.65 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛 𝑄 =
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒+𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
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34 2018 31,063,688,736,000 62,219,614,991,000 82,418,600,790,000 1.13 

35 2018 14,440,400,000,000 6,103,967,587,830 9,460,427,317,681 2.17 

36 2018 71,250,185,607,200 2,851,611,349,015 18,146,206,145,369 4.08 

37 2018 14,908,981,981,600 1,272,512,000,000 6,023,611,000,000 2.69 

38 2018 5,861,733,163,226 24,336,392,000,000 49,083,460,000,000 0.62 

39 2018 16,340,341,248,000 3,220,568,000,000 5,036,396,000,000 3.88 

40 2018 8,528,579,956,250 1,705,175,000,000 10,037,294,000,000 1.02 

41 2018 13,363,000,000,000 6,570,485,000,000 12,632,671,000,000 1.58 

42 2018 22,917,409,200,000 639,496,458,042 5,089,416,875,753 4.63 

43 2018 9,850,511,415,000 5,697,247,000,000 16,339,552,000,000 0.95 

44 2018 58,579,793,279,500 9,049,161,944,940 17,591,706,426,634 3.84 

45 2018 10,317,683,274,248 3,700,746,491,765 11,625,186,862,977 1.21 

46 2018 51,391,997,375,520 68,602,035,345,336 114,968,614,731,327 1.04 

47 2018 7,216,053,610,311 10,657,152,475,401 16,475,720,486,284 1.08 

48 2018 49,538,834,775,000 7,903,237,000,000 24,172,933,000,000 2.38 

49 2018 11,190,814,723,970 36,233,538,927,553 52,549,150,902,972 0.90 

50 2018 29,858,953,488,000 9,706,398,758,000 25,018,080,224,000 1.58 

51 2018 10,076,320,000,000 1,415,582,000,000 5,243,047,000,000 2.19 

52 2018 5,731,040,000,000 1,085,319,708,847 6,514,551,004,299 1.05 

53 2018 27,342,394,307,580 1,035,274,069,000 6,138,226,584,000 4.62 

54 2018 12,600,000,000,000 435,014,000,000 3,337,628,000,000 3.91 

55 2018 7,275,502,600,000 16,379,829,000,000 34,666,506,000,000 0.68 

56 2018 17,381,935,088,000 2,064,408,447,000 5,538,079,503,000 3.51 

57 2018 68,212,480,000,000 18,419,594,705,000 51,155,890,227,000 1.69 

58 2018 11,613,559,252,400 14,238,537,503,000 23,299,242,068,000 1.11 

59 2018 8,861,288,260,000 69,255,452,233 1,122,279,225,842 7.96 

60 2018 5,623,053,857,770 9,072,333,000,000 15,220,685,000,000 0.97 

61 2018 371,483,312,250,000 88,893,000,000,000 206,196,000,000,000 2.23 

62 2018 27,663,900,000,000 1,369,134,238,594 3,374,586,229,245 8.60 

63 2018 105,663,607,540,500 20,322,765,729,000 45,955,250,766,000 2.74 

64 2018 8,437,726,957,790 2,927,860,172,000 8,235,160,500,000 1.38 

65 2018 102,019,195,969,600 59,230,338,000,000 116,281,017,000,000 1.39 

66 2018 41,202,000,000,000 11,944,837,000,000 19,522,970,000,000 2.72 

67 2018 2,156,819,422,400 6,332,144,641,000 8,024,565,813,000 1.06 

68 2018 14,845,269,520,660 42,014,686,674,000 59,230,001,239,000 0.96 

69 2018 9,911,795,232,784 7,340,075,399,350 15,222,388,589,814 1.13 

70 2018 3,277,015,441,600 5,744,966,289,467 8,881,778,299,672 1.02 

71 2019 28,052,332,453,475 7,995,597,000,000 26,974,124,000,000 1.34 

72 2019 25,639,250,000,000 1,177,675,527,585 5,920,169,803,449 4.53 

73 2019 4,183,998,016,800 29,681,535,534,528 36,515,833,214,549 0.93 

74 2019 49,738,170,910,000 46,827,354,510,000 104,510,897,505,000 0.92 
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75 2019 15,858,044,934,000 11,342,184,833,000 10,777,639,192,000 2.52 

76 2019 20,185,842,369,000 12,061,488,555,000 30,194,907,730,000 1.07 

77 2019 3,427,527,420,900 16,624,399,470,000 29,460,345,080,000 0.68 

78 2019 280,348,605,494,500 165,195,000,000,000 351,958,000,000,000 1.27 

79 2019 4,676,560,029,344 11,332,052,391,000 21,894,272,005,000 0.73 

80 2019 4,696,986,650,885 6,578,349,800,074 17,275,272,609,213 0.65 

81 2019 5,336,409,927,528 12,783,387,000,000 30,154,793,000,000 0.60 

82 2019 3,174,254,279,790 11,880,036,000,000 43,123,488,000,000 0.35 

83 2019 134,414,146,779,950 64,102,000,068,000 104,008,841,235,000 1.91 

84 2019 24,154,603,720,960 20,897,343,170,602 54,444,849,052,447 0.83 

85 2019 32,413,317,750,000 2,439,054,000,000 15,053,760,000,000 2.32 

86 2019 6,060,000,000,000 478,844,867,693 1,245,144,303,719 5.25 

87 2019 106,587,000,000,000 8,281,441,000,000 29,353,041,000,000 3.91 

88 2019 19,302,715,532,880 18,434,456,000,000 36,196,024,000,000 1.04 

89 2019 14,266,640,885,600 1,121,231,243,313 7,616,971,029,620 2.02 

90 2019 5,726,050,000,000 4,768,986,646,000 9,747,703,198,000 1.08 

91 2019 33,667,075,332,450 43,603,276,000,000 62,725,242,000,000 1.23 

92 2019 4,856,163,978,000 7,111,838,154,087 10,953,290,222,298 1.09 

93 2019 3,568,778,400,000 686,666,444,121 6,473,035,295,874 0.66 

94 2019 130,030,274,200,000 12,038,210,000,000 38,709,314,000,000 3.67 

95 2019 36,168,272,940,800 28,117,656,333,000 32,186,744,928,000 2.00 

96 2019 69,584,880,012,500 41,996,071,000,000 96,198,559,000,000 1.16 

97 2019 70,035,433,073,475 4,627,488,000,000 27,707,749,000,000 2.69 

98 2019 15,812,746,485,000 49,105,807,000,000 62,813,000,000,000 1.03 

99 2019 12,965,889,375,000 4,700,185,056,000 17,461,783,521,000 1.01 

100 2019 18,000,292,933,535 14,754,081,000,000 26,650,895,000,000 1.23 

101 2019 37,559,483,460,000 76,493,833,000,000 99,679,570,000,000 1.14 

102 2019 6,942,500,000,000 10,939,950,304,000 18,352,877,132,000 0.97 

103 2019 75,937,697,818,200 3,559,144,386,553 20,264,726,862,584 3.92 

104 2019 9,104,235,050,000 846,319,092,092 4,304,816,122,779 2.31 

105 2019 11,338,254,116,640 1,996,559,000,000 6,652,974,000,000 2.00 

106 2019 17,157,320,445,298 20,703,246,000,000 55,079,585,000,000 0.69 

107 2019 11,808,558,608,800 3,086,283,000,000 4,832,910,000,000 3.08 

108 2019 10,131,952,988,025 1,726,822,000,000 10,225,322,000,000 1.16 

109 2019 17,513,000,000,000 6,566,570,000,000 13,937,115,000,000 1.73 

110 2019 23,430,423,065,500 3,679,167,150,423 13,775,097,053,403 1.97 

111 2019 38,037,753,165,000 783,434,418,324 5,576,085,408,175 6.96 

112 2019 23,270,048,705,000 5,310,928,000,000 17,836,430,000,000 1.60 

113 2019 2,967,870,578,540 2,297,376,000,000 9,563,681,000,000 0.55 

114 2019 45,835,334,436,250 9,137,978,611,155 19,037,918,806,473 2.89 

115 2019 52,604,072,785,320 59,942,829,154,275 106,778,740,212,036 1.05 
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116 2019 4,193,945,688,044 13,459,622,235,742 19,584,680,576,433 0.90 

117 2019 30,644,953,605,000 7,675,226,000,000 26,098,052,000,000 1.47 

118 2019 9,826,837,306,090 41,839,415,194,726 59,165,548,433,821 0.87 

119 2019 27,450,973,368,000 7,999,510,286,000 26,095,153,343,000 1.36 

120 2019 7,557,240,000,000 1,480,893,000,000 5,649,823,000,000 1.60 

121 2019 20,832,287,944,410 1,228,125,546,000 6,716,724,073,000 3.28 

122 2019 19,125,000,000,000 472,191,000,000 3,536,898,000,000 5.54 

123 2019 11,299,071,093,750 1,754,101,000,000 7,741,782,000,000 1.69 

124 2019 4,370,315,107,840 2,088,977,112,000 5,571,270,204,000 1.16 

125 2019 14,498,915,588,400 14,990,297,354,000 24,441,657,276,000 1.21 

126 2019 8,580,426,405,600 664,678,000,000 3,106,981,000,000 2.98 

127 2019 4,229,251,215,000 71,897,765,911 1,125,958,346,465 3.82 

128 2019 8,125,000,000,000 1,638,619,000,000 3,077,535,000,000 3.17 

129 2019 2,663,202,827,000 2,864,783,658,753 5,159,374,148,484 1.07 

130 2019 393,276,999,902,000 103,958,000,000,000 221,208,000,000,000 2.25 

131 2019 8,999,100,000,000 1,568,462,877,190 2,750,633,755,024 3.84 

132 2019 18,502,277,269,750 24,476,061,339,000 20,508,238,377,000 2.10 

133 2019 80,291,158,802,400 50,603,301,000,000 111,713,375,000,000 1.17 

134 2019 53,410,000,000,000 15,367,509,000,000 20,649,371,000,000 3.33 

135 2019 2,929,032,000,000 3,737,909,282,247 6,197,314,112,122 1.08 

136 2019 17,850,203,230,280 42,895,114,167,000 62,110,847,154,000 0.98 

137 2019 4,319,781,250,000 2,811,776,373,408 5,515,384,761,490 1.29 

138 2019 8,013,791,890,336 8,014,571,097,975 16,149,121,684,330 0.99 

139 2019 3,921,959,970,000 6,829,449,147,200 10,337,895,087,207 1.04 

140 2019 9,948,500,000,000 648,343,183,551 1,429,301,171,225 7.41 

141 2020 23,721,783,704,225 8,533,437,000,000 5,937,890,000,000 5.43 

142 2020 29,412,250,000,000 2,024,821,339,896 7,247,063,894,294 4.34 

143 2020 5,465,903,792,160 32,519,078,179,194 38,093,888,626,552 1.00 

144 2020 45,739,925,660,000 35,186,686,812,000 92,411,457,246,000 0.88 

145 2020 12,766,729,845,600 8,127,216,543,000 18,683,572,815,000 1.12 

146 2020 46,499,529,742,875 12,690,063,970,000 31,729,512,995,000 1.87 

147 2020 3,252,730,000,000 2,017,591,000,000 1,241,604,000,000 4.24 

148 2020 4,809,359,299,940 11,477,239,000,000 32,261,560,000,000 0.50 

149 2020 22,057,532,016,750 17,475,112,000,000 57,715,586,000,000 0.68 

150 2020 102,727,675,699,000 68,526,959,238,000 111,259,825,479,000 1.54 

151 2020 28,599,986,250,000 2,632,890,000,000 16,435,005,000,000 1.90 

152 2020 6,000,000,000,000 416,194,010,942 1,310,940,121,622 4.89 

153 2020 106,996,950,000,000 7,809,608,000,000 31,159,291,000,000 3.68 

154 2020 18,281,898,846,045 21,797,659,000,000 39,255,187,000,000 1.02 

155 2020 11,856,735,330,600 1,224,176,089,310 6,752,233,240,104 1.94 

156 2020 7,018,000,000,000 5,523,372,852,000 11,211,369,042,000 1.12 
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157 2020 29,227,414,206,900 48,607,431,000,000 67,744,797,000,000 1.15 

158 2020 8,056,787,600,000 635,796,964,638 7,221,706,789,896 1.20 

159 2020 111,662,769,100,000 53,270,272,000,000 103,588,325,000,000 1.59 

160 2020 12,490,048,025,000 1,283,008,182,330 1,713,334,658,849 8.04 

161 2020 50,675,327,472,000 4,261,323,870,000 33,518,562,498,000 1.64 

162 2020 60,145,921,525,000 83,998,472,000,000 163,136,516,000,000 0.88 

163 2020 57,034,997,159,925 61,495,564,878,000 123,034,587,237,000 0.96 

164 2020 53,285,828,843,025 5,168,424,000,000 27,344,672,000,000 2.14 

165 2020 13,616,607,297,592 3,760,751,000,000 11,064,703,000,000 1.57 

166 2020 27,441,364,175,000 49,865,344,000,000 62,778,740,000,000 1.23 

167 2020 15,649,461,250,000 4,522,981,059,000 16,778,106,549,000 1.20 

168 2020 17,179,432,669,465 14,539,790,000,000 25,951,760,000,000 1.22 

169 2020 8,250,000,000,000 3,606,436,882,000 11,481,521,265,000 1.03 

170 2020 23,604,500,000,000 10,457,144,628,000 17,562,816,674,000 1.94 

171 2020 3,885,714,480,000 2,678,123,608,810 5,255,359,155,031 1.25 

172 2020 69,375,180,722,800 4,288,218,173,294 22,564,300,317,374 3.26 

173 2020 6,900,301,116,440 3,177,089,000,000 7,799,803,000,000 1.29 

174 2020 3,348,339,694,500 5,737,956,000,000 6,319,074,000,000 1.44 

175 2020 9,381,437,951,875 1,636,456,000,000 10,922,788,000,000 1.01 

176 2020 13,114,000,000,000 11,151,051,000,000 17,650,451,000,000 1.37 

177 2020 53,211,147,709,500 5,299,477,722,117 13,461,633,724,878 4.35 

178 2020 38,892,534,135,000 855,187,376,315 6,372,279,460,008 6.24 

179 2020 17,156,757,989,400 4,461,328,000,000 18,923,235,000,000 1.14 

180 2020 3,879,495,528,860 2,450,932,000,000 5,866,642,000,000 1.08 

181 2020 60,592,076,254,750 8,506,032,464,592 19,777,500,514,550 3.49 

182 2020 40,119,696,064,380 66,301,946,926,740 109,099,656,985,995 0.98 

183 2020 11,421,880,760,000 9,735,593,011,074 19,446,094,112,841 1.09 

184 2020 32,373,052,492,500 7,117,559,000,000 24,056,755,000,000 1.64 

185 2020 11,562,808,565,210 39,465,460,560,026 53,472,450,650,976 0.95 

186 2020 24,561,397,224,000 8,860,110,106,000 26,458,805,377,000 1.26 

187 2020 5,499,400,000,000 1,566,474,000,000 5,285,218,000,000 1.34 

188 2020 8,413,624,887,680 1,224,495,624,254 4,452,166,671,985 2.16 

189 2020 33,844,119,079,290 2,870,316,946,000 6,766,903,494,000 5.43 

190 2020 24,150,000,000,000 627,776,000,000 3,849,516,000,000 6.44 

191 2020 8,941,710,937,500 2,409,411,000,000 8,427,782,000,000 1.35 

192 2020 6,642,850,200,000 16,905,391,000,000 35,395,264,000,000 0.67 

193 2020 10,578,149,067,840 2,329,286,953,000 5,737,175,560,000 2.25 

194 2020 73,699,136,000,000 42,352,909,000,000 78,006,244,000,000 1.49 

195 2020 11,613,559,252,400 15,836,845,684,000 24,922,534,224,000 1.10 

196 2020 7,975,765,484,400 727,016,000,000 3,375,526,000,000 2.58 

197 2020 2,705,518,428,000 3,394,293,916,916 7,625,368,538,389 0.80 
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198 2020 11,059,913,879,190 9,577,564,000,000 14,517,700,000,000 1.42 

199 2020 30,665,252,164,500 22,600,308,447,000 44,502,487,884,000 1.20 

200 2020 327,895,936,946,000 126,054,000,000,000 246,943,000,000,000 1.84 

201 2020 161,839,196,359,500 25,809,761,439,000 52,041,050,307,000 3.61 

202 2020 6,110,161,281,000 3,149,811,000,000 7,644,451,000,000 1.21 

203 2020 18,485,644,800,000 3,972,379,000,000 8,754,116,000,000 2.57 

204 2020 99,221,594,617,600 36,653,823,000,000 99,800,963,000,000 1.36 

205 2020 32,427,500,000,000 15,597,264,000,000 20,534,632,000,000 2.34 

206 2020 2,450,432,000,000 3,886,978,460,908 6,081,882,876,649 1.04 

207 2020 17,805,353,473,420 51,451,760,142,000 68,109,185,213,000 1.02 

208 2020 3,531,500,000,000 2,919,169,404,821 5,949,006,786,510 1.08 

209 2020 7,222,957,164,316 9,400,121,261,159 10,557,550,739,243 1.57 

210 2020 3,364,170,107,600 5,118,444,300,470 8,509,017,299,594 1.00 

Sumber: Data diolah untuk disertasi ini, 2021 
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LAMPIRAN 2:  HASIL PENGOLAHAN DATA AMOS 

 

Notes for Group 

Notes for Group (Group number 1) 

The model is recursive. 

Sample size = 134 
 

Variable Summary 

Variable Summary (Group number 1) 

Your model contains the following variables (Group number 1) 

Observed, endogenous variables 

ICSR 

NP 

Observed, exogenous variables 

CG 

PROFIT 

LIQUID 

ME 

Unobserved, exogenous variables 

e1 

e2 

Variable counts (Group number 1) 

Number of variables in your model: 8 

Number of observed variables: 6 

Number of unobserved variables: 2 

Number of exogenous variables: 6 

Number of endogenous variables: 2 
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Parameter Summary 

Parameter Summary (Group number 1) 

 Weights Covariances Variances Means Intercepts Total 

Fixed 2 0 0 0 0 2 

Labeled 0 0 0 0 0 0 

Unlabeled 9 5 6 0 0 20 

Total 11 5 6 0 0 22 

 

Assessment of normality 

Assessment of normality (Group number 1) 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

ME .560 1.000 .938 4.431 -.870 -2.057 

LIQUID .040 4.890 1.186 5.603 1.087 2.568 

PROFIT .000 .170 .837 3.956 .239 .565 

CG .060 .590 -.395 -1.869 -.554 -1.310 

ICSR .550 .820 1.122 5.301 .963 2.274 

NP .350 3.280 1.524 7.201 2.292 5.416 

Multivariate      3.856 2.278 

 
Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) 

Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group number 1) 

 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

109 18.907 .004 .440 

79 18.675 .005 .134 

26 16.451 .012 .202 

57 14.441 .025 .434 

67 13.707 .033 .457 

76 13.680 .033 .292 

21 13.568 .035 .188 

49 13.490 .036 .110 

23 12.809 .046 .168 

39 12.411 .053 .180 

72 12.330 .055 .121 

73 12.184 .058 .090 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

111 12.043 .061 .066 

68 9.860 .131 .153 

78 9.555 .145 .219 

84 9.477 .148 .189 

102 9.301 .157 .206 

121 9.176 .164 .202 

5 9.045 .171 .203 

70 8.903 .179 .212 

107 8.794 .186 .207 

128 8.565 .200 .271 

37 8.395 .211 .309 

83 8.066 .233 .474 

113 7.871 .248 .549 

119 7.634 .266 .660 

100 7.597 .269 .614 

126 7.330 .291 .747 

18 7.294 .295 .710 

108 7.270 .297 .661 

59 7.155 .307 .684 

30 7.146 .308 .622 

42 7.138 .308 .555 

50 7.112 .311 .505 

94 7.110 .311 .433 

60 7.095 .312 .374 

40 7.080 .314 .318 

82 6.978 .323 .337 

114 6.848 .335 .382 

131 6.792 .340 .363 

123 6.782 .342 .307 

54 6.770 .343 .255 

46 6.679 .352 .268 

81 6.663 .353 .224 

35 6.636 .356 .192 

53 6.587 .361 .176 

2 6.557 .364 .151 

88 6.463 .373 .164 

7 6.233 .398 .284 

64 6.219 .399 .239 

132 6.062 .416 .316 

17 5.875 .437 .437 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

92 5.861 .439 .384 

86 5.800 .446 .380 

77 5.707 .457 .410 

11 5.550 .475 .514 

71 5.542 .476 .454 

62 5.521 .479 .409 

120 5.453 .487 .416 

41 5.362 .498 .450 

9 5.284 .508 .470 

8 5.006 .543 .715 

122 4.966 .548 .697 

29 4.905 .556 .700 

1 4.856 .562 .692 

133 4.834 .565 .654 

112 4.791 .571 .638 

15 4.760 .575 .608 

104 4.559 .601 .766 

34 4.477 .612 .791 

47 4.335 .631 .863 

52 4.333 .632 .822 

22 4.304 .636 .800 

3 4.226 .646 .821 

95 4.175 .653 .818 

99 3.955 .683 .929 

51 3.940 .685 .910 

63 3.883 .692 .912 

20 3.878 .693 .883 

80 3.815 .702 .890 

93 3.711 .716 .920 

6 3.687 .719 .904 

66 3.543 .738 .949 

24 3.360 .762 .983 

16 3.348 .764 .975 

44 3.335 .766 .966 

90 3.289 .772 .964 

14 3.162 .788 .981 

19 3.158 .789 .971 

13 3.105 .796 .971 

56 3.023 .806 .978 

117 2.986 .811 .975 
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Notes for Model 

Notes for Model (Default model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 21 

Number of distinct parameters to be estimated: 20 

Degrees of freedom (21 - 20): 1 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = .024 

Degrees of freedom = 1 

Probability level = .876 

 

Estimates: 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

ICSR <--- CG -.049 .033 -1.473 .141 par_1 

ICSR <--- PROFIT .568 .115 4.952 *** par_2 

ICSR <--- ME .080 .026 3.106 .002 par_8 

ICSR <--- LIQUID .001 .004 .284 .777 par_9 

NP <--- PROFIT .049 .281 .176 .860 par_3 

NP <--- LIQUID .028 .009 3.012 .003 par_4 

NP <--- ICSR 9.444 .195 48.351 *** par_5 

NP <--- CG -.111 .075 -1.486 .137 par_10 

NP <--- ME .036 .060 .603 .547 par_11 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
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   Estimate 

ICSR <--- CG -.108 

ICSR <--- PROFIT .403 

ICSR <--- ME .239 

ICSR <--- LIQUID .022 

NP <--- PROFIT .004 

NP <--- LIQUID .053 

NP <--- ICSR .962 

NP <--- CG -.025 

NP <--- ME .011 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

CG <--> ME -.001 .002 -.318 .750 par_6 

PROFIT <--> ME .002 .001 3.452 *** par_7 

CG <--> PROFIT .000 .000 .740 .459 par_12 

PROFIT <--> LIQUID .013 .004 3.676 *** par_13 

LIQUID <--> ME .016 .014 1.122 .262 par_14 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

CG <--> ME -.027 

PROFIT <--> ME .314 

CG <--> PROFIT .061 

PROFIT <--> LIQUID .336 

LIQUID <--> ME .098 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

CG   .015 .002 8.155 *** par_15 

PROFIT   .002 .000 8.154 *** par_16 

LIQUID   1.025 .126 8.155 *** par_17 

ME   .027 .003 8.155 *** par_18 

e1   .002 .000 8.155 *** par_19 

e2   .011 .001 8.155 *** par_20 

Matrices (Group number 1 - Default model) 

Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 
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Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 ME LIQUID PROFIT CG ICSR 

ICSR .080 .001 .568 -.049 .000 

NP .793 .040 5.415 -.570 9.444 

Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 ME LIQUID PROFIT CG ICSR 

ICSR .239 .022 .403 -.108 .000 

NP .240 .075 .391 -.129 .962 

Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 ME LIQUID PROFIT CG ICSR 

ICSR .080 .001 .568 -.049 .000 

NP .036 .028 .049 -.111 9.444 

Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 ME LIQUID PROFIT CG ICSR 

ICSR .239 .022 .403 -.108 .000 

NP .011 .053 .004 -.025 .962 

Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 ME LIQUID PROFIT CG ICSR 

ICSR .000 .000 .000 .000 .000 

NP .757 .011 5.365 -.459 .000 

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 ME LIQUID PROFIT CG ICSR 

ICSR .000 .000 .000 .000 .000 

NP .229 .021 .387 -.104 .000 
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Modification Indices 

Modification Indices (Group number 1 - Default model) 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   M.I. Par Change 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   M.I. Par Change 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   M.I. Par Change 

 

Model Fit 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 20 .024 1 .876 .024 

Saturated model 21 .000 0   

Independence model 6 515.082 15 .000 34.339 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .000 1.000 .999 .048 

Saturated model .000 1.000   

Independence model .030 .596 .435 .426 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model 1.000 .999 1.002 1.029 1.000 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

Parsimony-Adjusted Measures 
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Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .067 .067 .067 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model .000 .000 1.836 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 500.082 429.632 577.947 

 

 
   

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model .000 .000 .000 .014 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 3.873 3.760 3.230 4.345 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .000 .000 .117 .895 

Independence model .501 .464 .538 .000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 40.024 42.247 97.981 117.981 

Saturated model 42.000 44.333 102.855 123.855 

Independence model 527.082 527.749 544.469 550.469 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model .301 .308 .322 .318 

Saturated model .316 .316 .316 .333 

Independence model 3.963 3.433 4.548 3.968 

HOELTER 
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Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 20892 36084 

Independence model 7 8 
 

 

 

 


