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ABSTRAK 

 

 Perkembangan sukuk korporasi di Indonesia mengalami kenaikan yang 

cukup pesat. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam merupakan salah 

satu faktor yang memengaruhi perkembangan sukuk korporasi. Sebelum 

berinvestasi, calon investor perlu mempertimbangkan beberapa hal terkait kualitas 

sukuk perusahaan. Rating sukuk merupakan salah satu acuan yang dijadikan bahan 

pertimbangan calon investor dalam memilih sukuk. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui faktor keuangan dan non keuangan yang memengaruhi rating sukuk 

korporasi di Indonesia. Objek dalam penelitian ini merupakan perusahaan terdaftar 

di Jakarta Islamic Index 70 (JII70) yang mengeluarkan sukuk tahun 2016 - 2020 

dan diperingkat oleh PT PEFINDO. Jumlah sampel yang diperoleh berjumlah 30 

sukuk korporasi yang diterbitkan oleh 6 perusahaan. Penentuan sampel penelitian 

ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan 

adalah regresi logistik ordinal yang diuji dengan menggunakan SPSS Statistics 24. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio 

aktivitas, growth dan secure berpengaruh positif dan signifikan terhadap rating 

sukuk. Sementara rasio leverage dan maturity berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap rating sukuk. 

 

Kata Kunci : Rating Sukuk, Rasio Likuiditas, Rasio Profitabilitas, Rasio Aktivitas, 

Rasio Leverage, Growth, Maturity, Secure  
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ABSTRACT 

 The development of corporate sukuk in Indonesia has increased quite 

rapidly. The majority of the Indonesian population who are Muslim is one of the 

factors that influence the development of corporate sukuk. Before investing, 

potential investors need to consider several things related to the quality of the 

company's sukuk. Sukuk rating is one of the references that can be considered by 

potential investors in choosing sukuk. This study aims to determine the financial 

and non-financial factors that affect the rating of corporate sukuk in Indonesia. The 

object of this research is a company listed on the Jakarta Islamic Index 70 (JII70) 

which issued sukuk in 2016 - 2020 and is rated by PT PEFINDO. The number of 

samples obtained amounted to 30 sukuk issued by 6 companies. Determination of 

the sample of this study using purposive sampling technique. The analytical 

technique used is ordinal logistic regression which was tested using SPSS Statistics 

24. The results showed that the liquidity ratio, profitability ratio, activity ratio, 

growth and secure had a positive and significant effect on the sukuk rating. 

Meanwhile, the leverage and maturity ratios have a negative and insignificant 

effect on the sukuk rating. 

 

Keywords: Sukuk Rating, Liquidity Ratio , Profitability Ratio, Activity Ratio, 

Leverage Ratio, Growth, Maturity, Secure
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pasar modal merupakan salah satu instrumen keuangan yang berkaitan 

dengan kondisi perekonomian suatu negara (Fendiyani et al., 2020). Pada 

perekonomian, pasar modal berperan sebagai fasilitator bagi dua belah 

pihak yang akan melakukan kegiatan investasi. Kedua belah pihak tersebut 

merupakan investor dan emiten. Selanjutnya dari sisi keuangan, pasar modal 

berperan dalam memberikan peluang kepada investor untuk mendapatkan 

return sesuai jenis investasi yang akan diambil (Malkan et al., 2021). 

 Menilik dari sisi syariah, pasar modal merupakan bagian dari aktivitas 

muamalah. Pasar modal merupakan industri pendatang terakhir pada tahun 

1990-an dengan membawa prinsip syariahnya yang merupakan komponen 

penting dari keseluruhan sistem keuangan syariah (Widiyanti & Sari, 2019). 

Pengesahan pasar modal syariah dilakukan pada 14 Maret 2003 yang 

bertepatan dengan peresmian MOU antara BAPEPAM-LK dengan DSN-

MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia). Produk investasi 

syariah yang sesuai dengan prinsip syariah ini bertujuan untuk membuat 

tatanan ekonomi semakin baik dan lebih beretika (Lisdayanti & Hakim, 

2021).  

Dari beberapa instrumen syariah yang diterbitkan pasar modal, 

terdapat salah satu instrumen yang telah banyak diterbitkan oleh negara 

maupun korporasi yaitu obligasi syariah atau biasa disebut sukuk (Widiyanti 
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& Sari, 2019). Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) pada tahun 2002 No. 32/DSN-MUI/IX/2002, mendefinisikan sukuk 

sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang 

dikeluarkan emiten kepada pemegang sukuk yang mewajibkan emiten 

untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi 

hasil/margin/fee serta membayar kembali dana sukuk pada saat jatuh tempo.  

Perkembangan sukuk di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup 

pesat (D. M. Dewi et al., 2020). Berdasarkan data IFIS mengutip pada The 

Economist, selama tahun 2001-2010 kenaikan penerbitan sukuk meningkat 

rata-rata 35% setiap tahun (Dian, 2015). Selain itu, indonesia telah 

menyandang predikat sebagai negara dengan penerbitan sukuk global 

terbesar di dunia yaitu sebesar US$16,15 miliar pada bulan September 2018 

(Satria & Suandi, 2020).  Salah satu faktor yang mendukung pesatnya 

perkembangan sukuk di Indonesia yaitu adanya fakta bahwa Indonesia 

merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di 

dunia. Penerbitan sukuk dengan prinsip syariah mendorong para investor 

muslim di Indonesia lebih tertarik untuk berinvestasi menggunakan sukuk 

daripada obligasi konvensional (Santi, 2019). Pendapat lain disampaikan 

oleh Maula Nasrifah (2019) beberapa faktor yang menyebabkan pesatnya 

perkembangan sukuk diantaranya: Pertama, kebutuhan struktur sukuk yang 

baru karena adanya pendanaan yang bersifat spesifik. Kedua, meningkatnya 

jumlah investor konvensional yang ikut berpartisipasi di pasar keuangan 

syariah. Ketiga, kurangnya portofolio investasi dalam memenuhi kebutuhan 
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yang besar dari sektor perbankan dan lembaga keuangan syariah. Keempat, 

banyaknya jumlah partisipasi aktif dari para ekonom, para stakeholder 

keuangan syariah, pakar syariah, dan pelaku pasar lainnya dengan harapan 

terciptanya sistem investasi baru yang berlandaskan prinsip syariah. Kelima, 

adanya kapasitas yang tinggi terhadap klaim sukuk ritel yang dilakukan oleh 

investor dalam maupun luar negeri. 

Menurut jenis emiten yang menerbitkannya, sukuk dibagi menjadi 

dua yaitu sukuk ritel dan sukuk korporasi (Mulyani & Setiawan, 2020). Pada 

tingkat global, sukuk korporasi juga mengalami peningkatan yang pesat. 

Peningkatan ini terjadi oleh adanya anggapan investor bahwa  sukuk 

korporasi akan menghasilkan profit yang berkelanjutan serta hak 

kepemilikan yang diberikan kepada investor berupa sejumlah sukuk yang 

dibeli investor (D. M. Dewi et al., 2020). Perkembangan sukuk korporasi di 

Indonesia dibuktikan dengan grafik perkembangan sukuk korporasi di 

bawah ini: 
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              Sumber: Statistik.Pasar.Modal.(OJK) 

 

Gambar 1. 1 Grafik Sukuk Korporasi di Indonesia 2016-2020 

Grafik di atas menggambarkan perkembangan sukuk korporasi di 

Indonesia yang beredar dari tahun 2016-2020. Perkembangan penerbitan 

sukuk korporasi semakin meningkat dari tahun ketahun. Merujuk pada data  

yang diperoleh dari Otoritas Jasa  Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 247 

perusahaan menerbitkan sukuk korporasi sepanjang tahun 2020. Jumlah 

tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

yang berjumlah 232 perusahaan. Nilai akumulasi penerbitan sukuk 

korporasi pada tahun 2019 tercatat Rp48,24 triliun, dan mengalami 

peningkatan pada tahun 2020 yaitu sejumlah Rp55,15 triliun 

(www.ojk.go.id). Perkembangan sukuk korporasi tersebut menandakan 

adanya peningkatan ketertarikan perusahaan terhadap penerbitan sukuk 

korporasi. 
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Seiring dengan perkembangan sukuk korporasi yang kian 

menunjukkan eksistensinya, maka semakin penting ketersediaan informasi 

bagi investor untuk mengukur risiko investasi sukuk. Namun pada 

kenyataannya, pihak perusahaan memiliki informasi yang berbeda dengan 

informasi yang diketahui investor. Dimana pihak perusahaan lebih 

mengetahui lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi dalam perusahaan, 

dan apa yang akan dilakukan perusahaan selanjutnya. Pada teori keuangan, 

hal ini dinamakan dengan asimetri informasi (Information Asymmetry) 

(Rukmana & Laila, 2020). Dalam hal ini teori signal merupakan sebuah 

usaha pihak emiten untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi 

dengan cara memberikan informasi mengenai kualitas kondisi  perusahaan 

serta risiko sukuk  terkait pemenuhan kewajibannya (Hadinata, 2020). 

Informasi yang diberikan emiten salah satunya dalam bentuk rating/ 

peringkat sukuk (Purbadini, 2019). 

Rating sukuk merupakan indikator ketepatwaktuan pembayaran 

pokok utang dan bagi hasil sukuk yang mencerminkan skala risiko dari 

semua sukuk yang diperdagangkan (Afiani, 2013). Rating sukuk memiliki 

peranan penting bagi perusahaan dalam menggambarkan kinerja dan 

kemampuan perusahaan membayar kewajibannya. Suatu perusahaan yang 

gagal dalam membayar kewajibannya (default) akan menyebabkan sukuk 

sebuah perusahaan diturunkan peringkatnya (Masitoh et al., 2022).  

Fenomena default/ gagal bayar sukuk salah satunya terjadi pada 

perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Melansir dari website 
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PT. PEFINDO, di mana PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) 

diturunkan peringkat sukuknya dari idCCC(sy) menjadi idD(sy) hal ini 

karena ketidakmampuan melunasi kupon sukuk yang harus dibayar paling 

lambat pada tanggal 19 Juli 2018 (www.pefindo.com). Kejadian gagal bayar 

tersebut berpengaruh terhadap menurunnya perolehan rating sukuk. Disisi 

lain, dapat mengurangi tingkat kepercayaan investor terhadap kinerja 

perusahaan (Pebruary, 2016).  

Lebih lanjut, instansi yang  memiliki kekuasaan  dalam 

pemeringkatan sukuk korporasi di Indonesia salah satunya adalah 

PEFINDO (PT Pemeringkat Efek Indonesia) (Harisman et al., 2022). 

PEFINDO merupakan market leader agency dan rating agency paling tua 

yang ada di Indonesia. Selain itu, PEFINDO telah melakukan 

pemeringkatan sebanyak lebih dari 500 perusahaan dan berbagai produk 

yang ada di pasar modal (Wirman, 2020). Maka dari itu, dengan 

menggunakan PEFINDO sebagai standar lembaga pemeringkat dalam 

penelitian ini, diharapkan mampu mewakili mayoritas sukuk korporasi yang 

diterbitkan di Indonesia. Terdapat dua kategori kelompok rating sukuk 

menurut PEFINDO yaitu kategori kelas investasi (investment grade) dan 

kategori bukan kelas investasi (non investment grade) (Kaukab et al., 2020). 

Sukuk investment grade untuk kategori rating AAA, AA, A, dan BBB 

sedangkan non-investmen grade untuk kategori rating BB, B, CCC, dan D. 

Menurut Raimuna & Mutia (2018) investment grade adalah kategori bahwa 

suatu perusahaan atau negara memiliki kemampuan yang cukup dalam 

http://www.pefindo.com/
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melunasi hutangnya, sedangkan non investment grade adalah kategori 

bahwa suatu perusahaan atau negara dianggap memiliki kemampuan yang 

meragukan dalam memenuhi kewajibannya. 

Rating sukuk dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor 

keuangan dan non keuangan (Melinda & Wardani, 2018). Faktor keuangan 

yang mampu memengaruhi peringkat sukuk yang pertama adalah rasio 

likuiditas. Rasio likuiditas merupakan jenis rasio keuangan yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka 

pendeknya sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan sebelumnya 

(Hanafi & Halim, 2018). Perusahaan yang dapat melunasi utang jangka 

pendeknya sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan, menggambarkan 

bahwa perusahaan tersebut memiliki aset lancar yang lebih besar 

dibandingkan utang yang dimilikinya (Kurniasih, 2015). Penelitian yang 

dilakukan oleh Arifiansyah dkk. (2021) dan Pramesti (2018), Astuti (2017) 

menunjukkan bahwa rasio likuiditas memiliki pengaruh positif  dan 

signifikan berkenaan dengan perubahan yang terjadi pada rating sukuk. 

Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Titisari dkk. (2017) 

menemukan hasil yaitu rasio likuiditas tidak memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap rating sukuk. 

Kedua, rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, 

aset dan modal saham tertentu (Hanafi & Halim, 2018). Penelitian yang 

dilakukan oleh Arifiansyah et al. (2021), Pramesti (2018) dan Muhammad 
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& Biyantoro (2019), Astuti (2017) menunjukkan rasio profitabilitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap rating sukuk korporasi. Lain 

halnya dengan penelitian Titisari (2017) yang membuktikan rasio 

profitabilitas tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap rating 

sukuk. 

Ketiga, rasio aktivitas merupakan rasio keuangan yang digunakan 

untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam pemanfaatan aktiva 

untuk menghasilkan keuntungan (Kusoy, 2020). Dalam penelitian 

Widiastuti & Rahyuda (2016), Astuti (2017) menunjukkan hasil yaitu rasio 

aktivitas yang diproksikan dengan TATO berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap rating sukuk korporasi. Disisi lain, penelitian Yuska 

(2021) dan Rofi (2020) menunjukkan rasio aktivitas tidak memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap rating sukuk. 

Keempat, rasio leverage adalah rasio keuangan yang berfungsi 

untuk menilai sejauh mana utang membiayai aktiva perusahaan (Raimuna 

& Mutia, 2018). Hasil penelitian Arifiansyah dkk. (2021) dan Muhammad 

& Biyantoro (2019) membuktikan rasio leverage berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap rating sukuk korporasi. Berbeda dengan dengan hasil 

Melinda & Wardani (2018) membuktikan rasio leverage tidak berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap rating sukuk korporasi. 

Kelima, Pertumbuhan perusahaan atau growth merupakan rasio 

yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan 

posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor 
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usahanya (Fitriani et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti 

& Rahyuda (2016) dan Prasetya (2012) menunjukkan growth tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap rating sukuk korporasi. Disisi 

lain Saputri & Purbawangsa (2016) pada hasil  penelitiannya menunjukkan 

growth berpengaruh positif dan signifikan terhadap rating sukuk korporasi. 

Faktor non keuangan diantaranya terdiri dari: Pertama umur sukuk 

yang selanjutnya disebut maturity date/ maturity. Maturity merupakan 

waktu dimana pemegang sukuk harus membayar kembali nilai asli atau 

nominal sukuk yang dimilikinya (Muzalifah & Yulia, 2021). Penelitian 

yang dilakukan Rahayuningsih et al. (2016) dan Purwaningsih (2013) 

menunjukkan maturity berpengaruh signifikan terhadap rating sukuk 

korporasi. Berbeda dengan Kustiyaningrum dkk. (2017) dan Sari (2020) 

yang membuktikan maturity tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap rating sukuk korporasi. 

Faktor non keuangan kedua yang memengaruhi rating sukuk yaitu 

jaminan sukuk atau secure. Secure merupakan jaminan berupa aset yang 

selanjutnya diserahkan kepada investor apabila perusahaan tidak bisa 

membayarkan kewajibannya (Ma’arij et al., 2014). Penelitian yang 

dilakukan oleh Sari (2020) dan Raimuna & Mutia (2018) menunjukkan 

bahwa status secure berpengaruh positif dan signifikan terhadap rating 

sukuk. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Rahayuningsih dkk. 

(2016)  menunjukkan sukuk dengan atau tanpa jaminan tidak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap rating sukuk yang diperoleh. 
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Penelitian ini melakukan pengambilan referensi dari penelitian 

Afiani (2013); Malia (2015); dan Pramesti (2018) yang menggunakan faktor 

keuangan sebagai variabel independen dan penelitian Juardi & Sueno 

(2019); Salsabilah & Habbe (2021); Sari (2020) yang menggunakan faktor 

non keuangan sebagai variabel independennya. Namun, terdapat perbedaan 

berupa periode penelitian dan objek penelitian yang digunakan. Penelitian 

ini menggunakan periode penelitian tahun 2016 sampai 2020, sedangkan 

objek yang digunakan berupa perusahaan yang menerbitkan sukuk 

korporasi dan terdaftar di JII70 dan diperingkat oleh PEFINDO. Variabel 

yang digunakan pada faktor keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, 

rasio profitabilitas, rasio leverage, dan growth, faktor non keuangan yaitu 

maturity dan secure.  

Mengacu pada latar belakang penelitian dan hasil penelitian 

sebelumnya ditemukan research gap dalam bentuk ketidakkonsistenan 

temuan hasil penelitian. Selain itu, dari beberapa penelitian sebelumnya 

yang hanya menggunakan faktor keuangan atau non keuangan saja, maka 

penulis tertarik untuk menggunakan kedua faktor tersebut melalui penelitian 

dengan judul “Pengaruh Faktor Keuangan dan Non Keuangan 

Terhadap Rating Sukuk Korporasi  (Studi Perusahaan Terdaftar  JII70 

Tahun 2016-2020)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah rasio likuiditas (current ratio) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap rating sukuk korporasi pada perusahaan yang 

terdaftar di JII70 tahun 2016-2020 ? 

2. Apakah rasio aktivitas (total asset turnover) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap rating sukuk korporasi pada perusahaan yang 

terdaftar di JII70 tahun 2016-2020 ? 

3. Apakah rasio profitabilitas (return on asset) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap rating sukuk korporasi pada perusahaan yang 

terdaftar di JII70 tahun 2016-2020? 

4. Apakah rasio leverage (debt to equity ratio) berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap rating sukuk korporasi pada perusahaan yang 

terdaftar di JII70 tahun 2016-2020 ? 

5. Apakah growth berpengaruh positif dan signifikan terhadap rating 

sukuk korporasi pada perusahaan yang terdaftar di JII70 tahun 2016-

2020 ? 

6. Apakah maturity berpengaruh positif dan signifikan terhadap rating 

sukuk korporasi pada perusahaan yang terdaftar di JII70 tahun 2016-

2020 ? 

7. Apakah secure berpengaruh positif dan signifikan terhadap rating sukuk 

korporasi pada perusahaan yang terdaftar di JII70 tahun 2016-2020 ? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pemaparan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah rasio likuiditas (current ratio) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap rating sukuk korporasi pada 

perusahaan yang terdaftar di JII70 tahun 2016-2020 . 

2. Untuk menguji dan menganalisis apakah rasio aktivitas (total asset 

turnover) berpengaruh positif dan signifikan terhadap rating sukuk 

korporasi pada perusahaan yang terdaftar di JII70 tahun 2016-2020 . 

3. Untuk menguji dan menganalisis apakah rasio profitabilitas (return on 

assets) berpengaruh positif dan signifikan terhadap rating sukuk 

korporasi pada perusahaan yang terdaftar di JII70 tahun 2016-2020 . 

4. Untuk menguji dan menganalisis apakah rasio leverage (debt to equity 

ratio) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rating sukuk 

korporasi pada perusahaan yang terdaftar di JII70 tahun 2016-2020 . 

5. Untuk menguji dan menganalisis apakah rasio growth berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap rating sukuk korporasi pada perusahaan 

yang terdaftar di JII70 tahun 2016-2020 . 

6. Untuk menguji dan menganalisis apakah maturity berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap rating sukuk korporasi pada perusahaan yang 

terdaftar di JII70 tahun 2016-2020 . 
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7. Untuk menguji dan menganalisis apakah secure berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap rating sukuk korporasi pada perusahaan yang 

terdaftar di JII70 tahun 2016-2020 . 

D. Manfaat Penelitian 

    Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

a. Untuk menambah pengalaman dan wawasan peneliti terkait pasar 

modal syariah dan rating sukuk korporasi. 

b. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana 

strata satu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 

2. Bagi Akademisi 

a. Sebagai bahan rujukan dan perbandingan untuk penelitian yang 

berhubungan dengan rating sukuk. 

3. Bagi Praktisi 

a. Diharapkan dapat dijadikan sebagai alat estimasi sebelum 

mengambil keputusan bagi para investor. 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam menyusun penelitian ini, digunakan sistematika sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab satu memuat uraian berupa alasan yang melatar belakangi 

penelitian, perumusan masalah penelitian, kemudian tujuan dan manfaat 

penelitian, terakhir sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian 

ini. 
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Bab II Tinjauan Pustaka 

Pada bab dua mencakup landasan teori yang berisi acuan yang digunakan 

dalam penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, 

kemudian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini. 

Bab III Metode Penelitian 

Pada bab ini memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan, 

populasi dan sampel, metode pengumpulan data, serta metode analisis data 

yang  digunakan untuk membahas dan menganalisis pada penelitian ini. 

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan  

Pada bab empat ini berisi gambaran umum objek penelitian, analisis 

deskriptif, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian. 

Bab V Penutup 

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi 

kesimpulan penelitian, dan saran yang diberikan untuk perusahaan maupun 

penelitian di masa yang akan datang. 
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terjadi karena investor lebih tertarik pada sukuk dengan jangka waktu yang 

lebih singkat dibanding sukuk dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun. 

B. Saran 

Berdasarkan keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini, maka 

beberapa saran dari peneliti agar penelitian dapat memberikan hasil dan manfaat 

yang lebih maksimal dengan mempertimbangkan beberapa hal dibawah ini: 

1. Penelitian berikutnya akan lebih baik jika jumlah sampel penelitian 

ditambah, tahun periode penelitian diperpanjang dan menggunakan 

objek penelitian yang dapat mencakup keseluruhan sukuk korporasi 

yang beredar. 

2. Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar menambah 

variabel – variabel lain selain variabel yang telah dimasukkan di 

dalam penelitian ini seperti corporate social responsibility, komite 

audit, kepemilikan manajerial dan struktur sukuk yang diperkirakan 

dapat memengaruhi rating sukuk. Selain itu penelitian selanjutnya 

dapat menggunakan lembaga pemeringkat lain selain dari PT 

PEFINDO seperti PT Fintech Rating Indonesia, Moody’s Investor 

Service, dan IBPA (Indonesia Bond Pricing Agency). 

3. Pada penelitian yang akan dilakukan selanjutnya diharapkan untuk 

menggunakan teknis analisis data selain regresi logistik ordinal.
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