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ABSTRAK 

SARAH ANNISA’. Pengaruh Pendapatan Muzakki, Religiositas, 

Literasi Zakat, dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Muzakki 

Membayar Zakat Di BAZNAS Kota Pekalongan. 

Tingkat penghimpunan zakat di Indonesia, khususnya Kota 

Pekalongan belum memberikan hasil yang maksimal, dimana 

masyarakat belum sepenuhnya menyadari bahwa zakat dapat 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Potensi zakat dapat tercapai 

apabila seluruh masyarakat dan perusahaan swasta dapat menyalurkan 

zakatnya melalui lembaga amil zakat nasional yaitu BAZNAS. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan 

muzakki, religiositas, literasi zakat, dan kepercayaan terhadap 

keputusan muzakki membayar zakat di BAZNAS Kota Pekalongan. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang 

dibagikan secara langsung kepada responden dengan jumlah sampel 

sebanyak 94 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

menggunakan Rumus Slovin. Penelitian ini menggunakan metode 

analisis data uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi 

linear berganda, dan uji hipotesis menggunakan bantuan aplikasi IBM 

SPSS Statistic 23. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, variabel 

pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

muzakki membayar zakat dengan hasil perbandingan t hitung (2,063) > t 

tabel (1,986) dengan signifikan 0,042 < 0,05. Variabel religiositas secara 

parsial tidak berpengaruh terhadap keputusan muzakki membayar zakat 

dengan nilai t hitung (0,197) < t tabel (1.986) dengan signifikansi 0,845 > 

0,05. Variabel literasi zakat secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

keputusan muzakki membayar zakat dengan nilai t hitung (-0,696) < t tabel 

(1,986) dengan signifikansi 0,488 > 0,05. Variabel kepercayaan secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki 

membayar zakat dengan nilai t hitung (3,714) > t tabel (1,986) dengan 

signifikansi 0,000 < 0,05. Secara simultan variabel pendapatan, 

religiositas, literasi zakat, dan kepercayaan berpengaruh terhadap 

keputusan muzakki membayar zakat dengan hasil nilai F hitung (5,590) > 

F tabel (2,474) dan nilai signifikan 0,000 < 0,05,serta keempat variabel 

bebas tersebut memiliki kontribusi sebesar 16,5% dibuktikan dengan 

nilai R square sebesar 0,165, dan sisanya sebesar 83,5% dipengaruhi 

oleh variabel lain di luar penelitian. 
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ABSTRACT 

SARAH ANNISA'. The Effect of Muzakki's Income, Religiosity, 

Zakat Literacy, and Trust on Muzakki's Decision to Pay Zakat at 

BAZNAS Pekalongan City. 

The level of zakat collection in Indonesia, especially 

Pekalongan City, has not yet provided maximum results, where people 

have not fully realized that zakat can realize community welfare. The 

potential of zakat can be achieved if all people and private companies 

can channel their zakat through the national amil zakat institution, 

namely BAZNAS. This study aims to determine the effect of muzakki 

income, religiosity, zakat literacy, and trust on the decision of muzakki 

to pay zakat at BAZNAS Pekalongan City. 

This research is a type of quantitative research. The data 

collection method in this study used a questionnaire distributed directly 

to respondents with a sample size of 94 people. The sampling technique 

used is using the Slovin Formula. This study uses data analysis methods 

validity test, reliability test, classical assumption test, multiple linear 

regression test, and hypothesis testing using the help of the IBM SPSS 

Statistic 23 application. 

The results of this study indicate that partially, the income 

variable has a positive and significant effect on the decision of muzakki 

to pay zakat with the comparison results of t count (2.063) > t table (1.986) 

with a significant 0.042 < 0.05. The religiosity variable partially has no 

effect on the decision of muzakki to pay zakat with a t count (0.197) < t 

table (1.986) with a significance of 0.845 > 0.05. Zakat literacy variable 

partially has no effect on the decision of muzakki to pay zakat with t 

count (-0.696) < t table (1.986) with significance 0.488 > 0.05. The trust 

variable partially has a positive and significant effect on the decision of 

muzakki to pay zakat with the value of t count (3.714) > t table (1.986) with 

a significance of 0.000 < 0.05. Simultaneously, the variables of income, 

religiosity, zakat literacy, and trust affect the decision of muzakki to pay 

zakat with the results of the calculated F count (5,590) > F table (2,474) 

and a significant value of 0.000 <0.05, and the four independent 

variables have a contribution of 16.5% as evidenced by the R square 

value of 0.165, and the remaining 83.5% is influenced by other 

variables outside the study. 

Keywords : Income, Religiosity, Zakat Literacy, Trust, Muzakki 

Decision 
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TRANSLITERASI 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad 

yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah 

penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta 

perangkatnya.  

A. Konsonan 

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan 

transliterasinya dengan huruf latin: 

Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak أ

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش
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 Ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y ye ي 

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri 

dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa 

tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ

 Kasrah i i ـِ

 Dammah u u ـُ

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa 

gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u يَْ...

  Fathah dan wau au a dan u وَْ...

Contoh: 

 kataba كَتَبَ  -

 fa`ala فَ عَلَ   -

 suila سُئِلَ   -

 kaifa كَيْفَ  -

 haula حَوْلَ  -

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
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Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif اَ...ىَ...

atau ya 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ىِ...

 Dammah dan وُ...

wau 

ū u dan garis di atas 

Contoh: 

 qāla قاَلَ   -

 ramā رَمَى  -

 qīla   قِيْلَ  -

 yaqūlu  يَ قُوْلُ  -

 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, 

kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl  رَؤْضَةُ الَأطْفَالِ  -

 /al-madīnah al-munawwarah الْمَدِيْ نَةُ الْمُنَ وَّرةَُ  -

al-madīnatul munawwarah 
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 talhah  طلَْحَةْ   -

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, 

ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala  نَ زَّلَ  -

 al-birru البُِّ   -

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang 

itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” 

diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 

ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan 

di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf 

syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah 

dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa 

sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu   الرَّجُلُ  -

 al-qalamu الْقَلَمُ  -

 asy-syamsu الشَّمْسُ  -
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 al-jalālu الَْْلَالُ  -

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu 

hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir 

kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, 

karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تأَْخُذُ  -

 syai’un شَيئ   -

 an-nau’u الن َّوْءُ  -

 inna إِنَّ  -

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf 

ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan 

huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada 

huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut 

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

رُ الرَّازقِِيَْ  -  /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn وَ إِنَّ اللهَ فَ هُوَ خَي ْ

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā بِسْمِ الِله مََْراَهَا وَ مُرْسَاهَا  -

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak 

dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. 

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di 

antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal 

nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului 

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 



 

xxi 

 

 /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn الَْْمْدُ لِله رَبِّ الْعَالَمِيَْ  -

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

 Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm  الرَّحْْنِ الرَّحِيْمِ  -

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku 

bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau 

penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau 

harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  اللهُ غَفُوْر  رَحِيْم   -

عًا - ي ْ  /Lillāhi al-amru jamī`an للِّهِ الأمُُوْرُ جََِ

Lillāhil-amru jamī`anv 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, 

pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini 

perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Zakat adalah salah satu kewajiban yang Allah SWT 

perintahkan kepada seluruh umat Islam. Seorang mukmin 

mengumpulkan dan mendistribusikan zakat atas dasar 

keimanannya, yang menyatakan bahwa harta yang dimilikinya 

harus bebas dari segala hal yang tidak halal dan digunakan untuk 

kepentingan orang yang berhak menerimanya (Rani et al., 2020) ini 

telah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur’an. Delapan kategori 

penerima zakat dijelaskan dalam Q.S. at-Taubah:60 yaitu fakir, 

miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil 

(Pangestu, 2015). Sebagai seorang muslim, sangat penting memiliki 

kesadaran membayar zakat karena selain sebagai kewajiban, zakat 

berperan penting dalam pengentasan dan menanggulangi 

kemiskinan. Keputusan muzakki dalam menentukan tempat atau 

lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya adalah hak setiap 

muzakki.  

Zakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan negara 

dan masyarakat dengan menangani isu-isu seperti pemerataan 

pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan masalah kesejahteraan 

lainnya (Priliastuti & Sumadi, 2021). Realisasi penerimaan zakat 

masih belum maksimal. Sehingga sampai saat ini, BAZNAS selaku 

organisasi pengelola zakat terus berusaha memberikan layanan dan 

berbagai program agar dapat meningkatkan penghimpunan dana 

zakat di Indonesia. Upaya BAZNAS dalam meningkatkan 

penghimpunan zakat berupa mengadakan sosialisasi mengenai 

zakat di lingkungan masyarakat, hal ini bertujuan agar masyarakat 

mengetahui dan memahami adanya lembaga zakat resmi yang 

menghimpun dana zakat secara nasional.  
Enam agama telah diakui oleh Pemerintah Republik 

Indonesia, yaitu Islam, Hindu, Budha, Konghucu, Kristen, dan 

Katolik. Hal ini membuktikan bahwa mayoritas penduduk 

Indonesia tergolong religius (P. B. Suryadi & Hayat, 2021). Agama 
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mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia adalah Islam dan 

salah satu kewajiban umat Islam ialah menunaikan zakatnya.  
Keputusan muzakki membayar zakat adalah kemampuan 

yang berasal dari adanya kesadaran membayar zakat (Afandi et al., 

2022). Tingkat keputusan atau minat muzakki membayar zakat 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, pendapatan merupakan 

salah satu faktornya (Kartika, 2020). Dalam penelitian Syafitri et al 

(2021) menyatakan bahwa tingkat pendapatan dapat mempengaruhi 

keputusan muzakki dalam membayar zakat. Sebagian masyarakat 

masih menganggap bahwa pendapatan yang mereka miliki tidak 

perlu untuk dikeluarkan zakatnya, hal ini yang menyebabkan 

penerimaan zakat masih jauh dari potensinya. Potensi zakat yang 

besar dan pengelolaan yang maksimal akan menjadi strategi yang 

baik dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia (BAZNAS, 

2022). 

Selain pendapatan, keputusan membayar zakat juga dapat 

dipengaruhi oleh religiositas. Di dalam pandangan Al-quran, 

manusia yang belum bisa meraih kebajikan disebut belum menjadi 

manusia atau orang yang baik, belum dianggap berada dalam 

barisan orang-orang yang bertaqwa, serta belum dianggap 

selangkah dengan orang-orang mukmin yang lain, sebelum ia 

membayar zakatnya. Dalam hal ini, apabila tanpa adanya zakat, 

seseorang tidak dapat dibedakan antara yang beriman dan yang 

musyrik dan tidak meyakini hari akhir. Maka, tanpa zakat seseorang 

tidak akan memperoleh rahmat dari Allah SWT (Al-Qardawi, 

2006). 

Seorang muslim diwajibkan menunaikan zakat, sesuai 

dengan rukun Islam. Oleh karena itu, sebagai umat muslim 

pengetahuan mengenai zakat juga sangat diperlukan. Literasi zakat 

sangat penting dalam meningkatkan minat dan keputusan 

membayar zakat. Indonesia tercatat sebagai negara paling 

dermawan oleh World Giving Index (WGI) 2023. Namun, literasi 

zakat masyarakat muslim di Indonesia masih tergolong dalam 

kategori menengah. Selain itu, pengetahuan pentingnya membayar 

zakat di lembaga resmi juga masih terhitung rendah. Hal ini 
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dibuktikan dengan pengumpulan ZIS di non-lembaga resmi 

tergolong tinggi yaitu sebesar Rp61 Triliun pada tahun 2020. Oleh 

karena itu, perlu adanya penguatan dari sisi regulasi dan pemerintah 

untuk menggerakkan dakwah zakat (Zaenal, 2023). 

Pengelolaan zakat bukan persoalan yang mudah dilakukan. 

Pengelolaan zakat memerlukan kepercayaan dari pihak lain. Dalam 

mengelola zakat membutuhkan pengelola yang amanah, 

profesional, dan memahami fiqh zakat, karena berhubungan dengan 

kepercayaan masyarakat terutama muzakki (Elpina & Lubis, 2022). 

Masih banyaknya masyarakat yang lebih memutuskan menyalurkan 

zakatnya secara langsung dengan cara mendatangi amil atau masjid-

masjid dibandingkan dengan lembaga di bawah pengawasan 

pemerintah. Penyebabnya adalah rendahnya tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga zakat. Selain itu, rendahnya tingkat 

pengetahuan mengenai lembaga zakat juga menjadi salah satu 

faktor rendahnya penerimaan zakat dan minimnya akses dan 

informasi terkait penyaluran dana zakat oleh lembaga zakat. Maka 

dari itu, masyarakat  memutuskan untuk menyalurkan zakat mereka 

secara pribadi (Jamaludin & Dewi Soleha, 2022). 

Penelitian D. Nur Halimah (2020) dan Nurhasanah & 

Nursanita (2020) memperoleh hasil yang sama yaitu variabel 

pendapatan tidak berpengaruh terhadap keputusan muzakki 

membayar zakat, namun hasil penelitian Romatua (2023) 

memperoleh hasil yang sebaliknya, yaitu pendapatan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan muzakki membayar zakat. 

Selanjutnya, pada penelitian Mahbubatun Nafiah et al., (2023) 

variabel religiusitas dan literasi zakat berpengaruh terhadap 

keputusan muzakki membayar zakat. namun sebaliknya, dalam 

penelitian Kusuma & Hardiningsih (2022) variabel religiusitas dan 

literasi zakat tidak berpengaruh terhadap keputusan muzakki 

membayar zakat, sejalan dengan penelitian tersebut Daniati (2017) 

menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap 

keputusan muzakki membayar zakat. Kemudian dalam penelitian 

Tartila (2023) memperoleh hasil bahwa kepercayaan berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan muzakki membayar zakat, 
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namun pada penelitian Anita (2021) kepercayaan tidak berpengaruh 

terhadap keputusan muzakki membayar zakat. 

Salah satu lembaga zakat resmi yang ada di Pekalongan 

adalah BAZNAS Kota Pekalongan, Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 38 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Zakat, Bab 

III yang membahas tentang Organisasi Pengelola Zakat, khususnya 

dalam Pasal 6, menjadikan lahirnya lembaga ini. BAZNAS Kota 

Pekalongan berdiri pada tahun 1993 dengan nama BAZIS Kota 

Pekalongan. Berdirinya BAZNAS Kota Pekalongan 

dilatarbelakangi oleh adanya dukungan dari pemerintah Kota 

Pekalongan serta sebagian besar masyarakatnya menganut agama 

Islam, sehingga adanya lembaga zakat resmi sangat diperlukan 

guna menunjang umat muslim menjalankan kewajibannya.  

Gambar 1. 1 

Perolehan Zakat BAZNAS Pekalongan 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BAZNAS Kota Pekalongan 

 

BAZNAS Kota Pekalongan menjelaskan bahwa pada akhir 

tahun 2023, tercatat perolehan zakat di BAZNAS Kota Pekalongan 

sebesar Rp2.143.641.958, hal ini masih belum mencapai target 

perolehan zakat tahun 2023 yaitu sebesar Rp3.000.000.000. Jika 

dibandingkan dengan perolehan zakat pada tahun 2022 yaitu 

sebesar Rp.2.400.000.000, zakat mengalami penurunan 

dikarenakan sebagian besar zakat bersumber dari Aparatur Sipil 

Negara (ASN) dan beberapa instansi kantor di Kota Pekalongan 
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(Aryani & Rosyid, 2023). Fenomena gap pada keputusan membayar 

zakat adalah hingga saat ini masyarakat masih belum sepenuhnya 

menyadari bahwa pembayaran zakat dapat dilakukan melalui 

lembaga resmi, hal ini terbukti dari jumlah muzakki sebanyak 1.496 

orang, 95% diantaranya adalah ASN. Potensi zakat dapat tercapai 

apabila seluruh masyarakat dan perusahaan swasta dapat 

menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Pekalongan. 

Gambar 1.1, membuktikan bahwa perolehan zakat di 

BAZNAS Kota Pekalongan belum maksimal dan belum mencapai 

target. Hambatan BAZNAS Kota Pekalongan adalah kurangnya 

sosialisasi di antara seluruh staf dan pemangku kepentingan yang 

terlibat dalam pengelolaan zakat, sehingga banyak masyarakat yang 

tidak mengetahui adanya organisasi pengelola zakat di Kota 

Pekalongan. Penelitian tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi 

keputusan untuk membayar zakat melalui lembaga zakat sangat 

penting untuk dilakukan. Selain itu, menumbuhkan kesadaran 

masyarakat untuk berzakat tentu harus secara bertahap. Penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kota Pekalongan, 

karena dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu 

lembaga zakat untuk meningkatkan kinerjanya guna tercapainya 

potensi zakat setiap tahun dan pengelolaan zakat yang lebih baik di 

Indonesia, khususnya Kota Pekalongan. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah pendapatan muzakki berpengaruh terhadap keputusan 

muzakki membayar zakat di BAZNAS Kota Pekalongan? 

2. Apakah religiositas berpengaruh terhadap keputusan muzakki 

membayar zakat di BAZNAS Kota Pekalongan? 

3. Apakah literasi zakat berpengaruh terhadap keputusan muzakki 

membayar zakat di BAZNAS Kota Pekalongan? 

4. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan muzakki 

membayar zakat di BAZNAS Kota Pekalongan? 

5. Apakah pendapatan muzakki, religiositas, literasi zakat, dan 

kepercayaan secara simultan berpengaruh terhadap keputusan 

muzakki membayar zakat di BAZNAS Kota Pekalongan? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pendapatan muzakki berpengaruh terhadap 

keputusan muzakki membayar zakat di BAZNAS Kota 

Pekalongan. 

2. Untuk mengetahui religiositas berpengaruh terhadap keputusan 

muzakki membayar zakat di BAZNAS Kota Pekalongan. 

3. Untuk mengetahui literasi zakat berpengaruh terhadap 

keputusan muzakki membayar zakat di BAZNAS Kota 

Pekalongan. 

4. Untuk mengetahui kepercayaan berpengaruh terhadap 

keputusan muzakki membayar zakat di BAZNAS Kota 

Pekalongan. 

5. Untuk mengetahui pendapatan muzakki, religiositas, literasi 

zakat, dan kepercayaan secara simultan berpengaruh terhadap 

keputusan muzakki membayar zakat di BAZNAS Kota 

Pekalongan. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara akademis maupun secara praktis. 

1. Secara akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dan memberikan masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan keputusan muzakki dalam membayar 

zakat, sehingga para pembaca memiliki pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai elemen-elemen yang mempengaruhi 

keputusan muzakki dalam membayar zakat. 

2. Secara Praktis 

Dengan memberikan informasi yang berkaitan dengan 

unsur-unsur yang mempengaruhi keputusan muzakki dalam 

berzakat, penelitian ini diharapkan dapat membantu umat Islam 

secara langsung. Diharapkan para pembaca akan lebih 

terinspirasi untuk menyalurkan zakat secara konsisten dan 

teratur setelah mengetahui isu-isu tersebut. 
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E. Sistematika Pembahasan  

Hasil penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan tujuan 

untuk memudahkan pemahaman, sehingga pembahasan dapat 

terarah dengan baik. Sistematika pembahasannya yaitu antara lain: 

 

BAB I     : PENDAHULUAN 

Bab Pendahuluan memuat latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode 

penelitian, serta sistematika pembahasan. 

BAB II   : LANDASAN TEORI 

Bab Landasan Teori memuat teori-teori yang 

digunakan dalam penelitian ini untuk memperjelas 

ruang lingkup variabel, tinjauan pustaka berupa 

penelitian terdahulu, kerangka berpikir berupa arah 

penelitian berdasarkan sudut pandang peneliti sesuai 

rumusan masalah, serta hipotesis penelitian yang 

merupakan dugaan sementara atas jawaban dari 

rumusan masalah. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab Metode Penelitian mencakup jenis serta 

pendekatan penelitian, objek dan waktu penelitian, 

variabel penelitian, populasi, dan sampel. Selain itu, 

teknik pengambilan sampel, instrumen dan teknik 

pengumpulan data penelitian, serta teknik pengolahan 

dan analisis data. 

BAB IV   : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab Analisis Data dan Pembahasan mencakup data 

yang dikumpulkan dari lapangan kemudian diolah, dan 

dibahas. Kemudian menghasilkan jawaban dari 

rumusan masalah yakni pengaruh dari pendapatan 

muzakki, religiositas, literasi zakat, dan kepercayaan 

terhadap keputusan muzakki membayar zakat di 

BAZNAS Kota Pekalongan. 

BAB V     : PENUTUP 
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Bagian penutup berisi mengenai kesimpulan serta 

saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Untuk memperoleh hasil pengolahan data dan pengujian variabel 

mengenai keputusan muzakki membayar zakat, maka dilakukan 

penelitian "Pengaruh Pendapatan Muzakki, Religiositas, Literasi 

Zakat, dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Keputusan Muzakki 

Membayar Zakat Di BAZNAS Kota Pekalongan".Berdasarkan 

pada temuan-temuan yang dibahas dalam bab pembahasan, maka 

kesimpulan penelitian ini antara lain : 

1) Hasil uji parsial menunjukkan bahwa keputusan muzakki untuk 

membayar zakat dipengaruhi oleh pendapatan muzakki. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa keputusan muzakki untuk 

membayar zakat meningkat ketika pendapatan meningkat. 

2) Hasil uji parsial menunjukkan bahwa keputusan muzakki untuk 

membayar zakat tidak dipengaruhi oleh religiositas. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa keputusan muzakki untuk 

membayar zakat tidak meningkat karena tingkat religiusitas 

muzakki. 

3) Hasil dari uji parsial menunjukkan bahwa keputusan muzakki 

untuk membayar zakat tidak dipengaruhi oleh literasi zakat. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keputusan muzakki 

untuk membayar zakat tidak meningkat karena tingkat literasi 

zakat muzakki.  

4) Hasil dari uji parsial menunjukkan bahwa keputusan muzakki 

untuk membayar zakat dipengaruhi oleh kepercayaan. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa keputusan muzakki untuk 

membayar zakat meningkat ketika kepercayaan muzakki 

meningkat. 

5) Hasil dari pengujian secara simultan telah membuktikan bahwa 

terdapat pengaruh antara Pendapatan Muzakki, Religiositas, 

Literasi Zakat, dan Kepercayaan Terhadap Keputusan 

Membayar Zakat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi pendapatan muzakki, religiositas, literasi dan 
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kepercayaan seorang muzakki secara bersama-sama dapat 

mempengaruhi keputusan muzakki membayar zakat. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan dengan maksimal sesuai 

dengan prosedur ilmiah, namun masih terdapat keterbatasan dalam 

penelitian ini, antara lain : 

1. Dalam melaksanakan penelitian ini, faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi keputusan muzakki membayar zakat hanyalah 

empat variabel, yaitu Pendapatan Muzakki, Religiositas, 

Literasi Zakat, dan Kepercayaan. Di samping itu, masih terdapat 

banyak faktor lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan 

muzakki membayar zakat. 

2. Jawaban kuesioner dari responden yang terkadang bukanlah 

keadaan yang sesungguhnya.  

C. Saran  

Setelah adanya penelitian dan perolehan temuan yang dijabarkan 

dalam pembahasan, penulis dapat mengajukan saran sebagai 

berikut: 

 

 

1. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan 

keterbatasan penelitian ini melalui lokasi dengan jangkauan 

yang lebih luas dan metode pengambilan sampel yang 

digunakan lebih akurat dan menyeluruh. 

b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel 

yang tidak ada dalam penelitian ini untuk mengembangkan 

penelitian yang memiliki pengaruh besar terhadap variabel 

keputusan muzakki membayar zakat. 

2. Bagi Pembaca 

Dengan melihat pengaruh pendapatan muzakki, 

religiositas, literasi zakat, dan kepercayaan maka diharapkan 

semakin banyak masyarakat yang memutuskan untuk 

membayar zakat di lembaga zakat resmi. 
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