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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh religiositas, literasi wakaf, 
dan kepercayaan terhadap niat membayar wakaf tunai dengan studi kasus 
Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Dari 136 
data yang terkumpul diolah menggunakan pendekatan Partial Least Square – 
Structure Equation Modelling (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS 3.0. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa variabel religiositas, literasi wakaf, dan 
kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap sikap seseorang dalam niat 
membayar wakaf tunai. Norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku juga 
berpengaruh positif signifikan terhadap niat membayar wakaf tunai. 

 
Kata Kunci: Religiositas, Literasi, Kepercayaan, Sikap, Norma subjektif, Persepsi 
kontrol perilaku, Niat membayar wakaf tunai 
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ABSTRACT 

This study aims to examine the influence of religiosity, waqf literacy, and trust 
in the intention to pay cash waqf with a case study of Student of UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta. This research is a quantitative research using questionnaire method 
for data collection. Of the 136 data collected, it was processed using the Partial 
Least Square – Structure Equation Modelling (PLS-SEM) approach using 
SmartPLS 3.0 software. The results showed that religiosity, waqf literacy, and trust 
had a significant positive effect on a person's attitude in the intention of paying cash 
waqf. Subjective norms and perceived behavioral control also have a significant 
positive effect on the intention to pay cash waqf. 
 
Keywords: Religiosity, Literacy, Trust, Attitude, Subjective norms, Perceived 
behavioral control, Intention to pay cash waqf 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang menempati peringkat keempat selaku 

negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Berdasarkan data sensus 

yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2020, jumlah 

penduduk di Indonesia per tahun 2020 adalah sebanyak 269,6 juta penduduk. 

88% populasi atau sekitar 230 juta dari total penduduk tersebut menganut 

agama Islam. Sehingga Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara 

yang mempunyai jumlah penduduk yang beragama Islam terbanyak di dunia. 

(Pew Research Center, 2010). Hasil tersebut secara tidak langsung 

menunjukkan bahwa ada potensi dalam peningkatan keuangan Islam di 

Indonesia, terlebih dalam sektor pengembangan sosial masyarakat (Nisa & 

Anwar, 2019). 

Salah satu instrumen keuangan syariah dari segi sosial yang memiliki 

potensi besar adalah wakaf (Hasyim & Nurohman, 2021). Wakaf merupakan 

bentuk donasi yang dilakukan untuk mendukung berbagai acara keagamaan 

maupun kegiatan pendidikan (Ab Shatar et al., 2021). Ketika Rasulullah SAW 

hijrah ke Madinah, beliau mewakafkan tanah yang dimilikinya untuk 

pembangunan Masjid (Berakon et al., 2021). Kemudian terdapat hadis yang 

diriwayatkan oleh Muslim yang menyampaikan bahwa Rasulullah pernah 

mewakafkan tujuh kebun kurma miliknya untuk
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dikelola dan hasilnya digunakan untuk disedekahkan kepada orang-orang yang 

berhak menerimanya (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006). Akhirnya  

wakaf kemudian diidentikkan sebagai bentuk donasi dalam bentuk harta benda 

berupa tanah atau bangunan.  

Kenyataannya, tidak semua orang memiliki kapasitas dalam melakukan 

wakaf. Alasannya yaitu dikarenakan mereka tidak mempunyai harta dalam 

bentuk tanah atau bangunan untuk didonasikan dalam bentuk wakaf (Aldeen et 

al., 2021). Lalu seiring perkembangan zaman, implementasi wakaf tidak 

sekadar meliputi bangunan maupun tanah, namun juga dalam berbagai bentuk, 

seperti uang, perhiasan, surat-surat berharga, kendaraan, hak kekayaan 

intelektual, maupun hak sewa (Faisal, 2020).  

Di masa sekarang, salah satu instrumen wakaf yang ramai diperbincangkan 

adalah wakaf tunai. Wakaf tunai merupakan salah satu bentuk perluasan dari 

wakaf dimana wakif mendonasikan sejumlah uang tunai kepada nadzir untuk 

dikelola dan hasil yang didapatkan digunakan untuk berbagai keperluan yang 

tidak berlawanan dengan syariat agama Islam tanpa memangkas atau 

memotong dari dana pokok yang berhasil dikumpulkan (Siregar, 2006). Wakaf 

tunai merupakan salah satu bentuk transformasi dalam aspek keuangan sosial 

Islam selain zakat, infak, dan sedekah. Wakaf tunai memiliki berbagai 

keunikan yang berbeda jika dibandingkan dengan zakat, infak, maupun 

sedekah. Dana yang berhasil dikumpulkan dalam zakat, infak, maupun sedekah  

harus disalurkan kepada yang berhak mendapatkannya. Namun dalam wakaf 

tunai, terdapat nilai pokok yang wajib dijaga selama proses distribusi dana 
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wakafnya. Lalu perolehan akhir dari wakaf tersebut kemudian didistribusikan 

untuk berbagai misi tertentu sesuai dengan objek sasarannya. Sehingga 

keuntungan yang diperoleh dari wakaf tersebut bisa dinikmati oleh para 

penerima manfaatnya (Hasyim & Nurohman, 2021). 

Wakaf tunai pada awalnya dikenalkan oleh M.A. Mannan pada tahun 2001. 

Ia membentuk lembaga SIBL atau Social Investment Bank Limited, lembaga 

yang memungut dana wakaf yang didapatkan dari para donatur di Bangladesh 

melalui Sertifikat Wakaf Uang  yang kemudian diinvestasikan sehingga 

mendapatkan keuntungan. Dari keuntungan itu dananya didistribusikan kepada 

orang-orang yang masuk golongan fakir dan miskin di daerah sekitar 

Bangladesh. Hal tersebut dapat memperbaiki kondisi perekonomian 

Bangladesh secara signifikan ketika saat itu (Hasim et al., 2016). 

Pada dasarnya, wakaf tunai mempunyai berbagai keunikan yang tidak 

dimiliki oleh jenis wakaf pada umumnya. Keunikan tersebut berupa besaran 

donasi yang bervariatif. Hal ini bisa berdampak positif kepada para donatur 

yang memiliki harta berupa dana yang jumlahnya terbatas agar bisa 

menyalurkan dana wakafnya tanpa harus membeli tanah agar dapat 

berpartisipasi dalam wakaf. Dan dengan adanya wakaf tunai, bidang-bidang 

penting seperti bidang pendidikan yang terkadang memiliki keterbatasan dalam 

dana pelaksanaan operasional bisa terbantu tanpa harus menunggu alokasi dana 

anggaran dari pemerintah yang pada umumnya terbatas (Atabik, 2016). 

Keberadaan wakaf tunai sebagai salah satu opsi dalam sistem wakaf tidak 

secara langsung dapat diterima oleh semua kalangan. Ada pro maupun kontra 
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dibalik munculnya wakaf tunai, terlebih di kalangan para ulama. Ulama yang 

tidak membolehkan wakaf tunai berpendapat bahwa wakaf harus selaras 

dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lalu bagi para 

ulama yang membolehkan, wakaf tunai beranggapan bahwa selama tujuan dan 

akad dari wakaf tunai itu sendiri tidak berlawanan dengan wakaf yang telah 

disyariatkan dalam agama, maka wakaf tunai tersebut dibolehkan. Para ulama 

yang membolehkan juga berargumen bahwa dengan seiring dengan perubahan 

zaman, instrumen keuangan sosial seperti wakaf juga harus dikembangkan agar 

kesejahteraan sosial ekonomi dapat tercapai (Berakon et al., 2021). Ulama yang 

membolehkan adanya praktik wakaf tunai salah satunya adalah Imam Hanafi. 

Beliau membolehkan wakaf dengan bentuk harta atau benda yang bergerak 

dengan syarat bahwa benda bergerak tersebut sudah menjelma sebagai sebuah 

kelaziman di golongan masyarakat, seperti berwakaf dengan uang, buku, 

mushaf, dan lain sebagainya. Beliau juga mensyaratkan adanya konversi dari 

benda yang diwakafkan yang mana dalam hal ini adalah wakaf tunai. Hal 

tersebut dilakukan untuk menghindari adanya perubahan kuantitas dari benda 

yang diwakafkan tersebut. Argumen tersebut juga tidak lepas dari konsep 

wakaf itu sendiri sebagai salah satu bentuk amal  jariah yang pahalanya akan 

terus mengalir. Sehingga harta benda yang diperuntukkan untuk wakaf tersebut 

harus memiliki sifat tahan lama (Sari, 2018). 

Di Indonesia sendiri, pemerintah mengatur bagaimana aturan-aturan 

mengenai wakaf itu sendiri lewat diterbitkannya Undang-undang No. 41 tahun 

2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 . Dalam undang-undang 
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tersebut, dinyatakan bahwa wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda 

bergerak. Dan salah satu bentuk dari harta benda bergerak yang bisa untuk 

dijadikan wakaf adalah uang. Uang dapat dijadikan aset yang bisa diwakafkan 

karena wakaf merupakan harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi. 

Kemudian pada tahun 2002, fatwa tentang wakaf tunai dirilis oleh Majelis 

Ulama Indonesia (MUI). Dalam fatwanya, dinyatakan bahwa hukum 

pelaksanaan dari wakaf tunai adalah jawaz (boleh) dan nilai pokok dari harta 

yang didonasikan dalam bentuk wakaf tunai harus dilindungi nilainya dan tidak 

diizinkan untuk diwariskan seperti wakaf pada benda yang tidak bergerak 

(Kasri & Chaerunnisa, 2021). Dan sebagai bentuk keseriusan pemerintah, 

melalui Undang-undang No. 41 tahun 2004, pemerintah mendirikan lembaga 

Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertujuan dalam mengembangkan, 

memajukan, dan memberikan ide-ide baru mengenai perwakafan di Indonesia. 

Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan MUI melalui aturan-aturan 

yang telah diterbitkan, tentu terdapat potensi dibalik adanya wakaf tunai ini 

untuk memulihkan persoalan ekonomi di Indonesia. Namun kenyataannya data 

lapangan menunjukkan hasil yang berbeda dimana pengumpulan dana wakaf 

tunai di Indonesia belum terlaksana sepenuhnya. Menurut data yang dilansir 

oleh otoritas resmi dari pemerintah yang bertanggung jawab atas 

penghimpunan dan pengelolaan wakaf di Indonesia, yaitu Badan Wakaf  

Indonesia (BWI), terdapat potensi sebesar 180 Triliun Rupiah dari dana wakaf 

tunai yang dapat dihimpun di Indonesia. Akan tetapi, data di tahun 2017 

menunjukkan bahwa jumlah dana wakaf yang telah dihimpun hanya sebesar 
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400 miliar Rupiah. Ini artinya sekitar 0,2% dari jumlah potensi dana yang bisa 

dikumpulkan dari wakaf tunai (KNKS, 2019).  Mengenai data terkait total 

pengumpulan dana wakaf tunai selama 4 tahun terakhir dapat dilihat melalui 

grafik berikut: 

 

Sumber: Badan Wakaf Indonesia (2021) 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Wakaf Indonesia (2021) 

Di sisi lain, Indonesia masih terbilang cukup rendah dalam pengelolaan 

dana wakafnya jika dikomparasikan dengan negara-negara lain yang juga 

menghimpun dan mengelola dana wakaf. Karim (2011) melakukan riset 

mengenai persentase pengelolaan dana wakaf dari beberapa negara yang 

mengelola dana wakaf. Dan berikut adalah hasilnya: 

Tabel 1.1 Persentase Pemanfaatan Dana Wakaf di Beberapa Negara 

No. Negara Persentase (%) 
1. Singapura 98% 
2. Arab Saudi 4% 
3. India 2% 
4. Indonesia 2% 

 Sumber: (Karim, 2011) 

Data tersebut menunjukkan bahwa Singapura menjadi negara yang 

persentase pemanfaatan dana wakaf sangat tinggi, yaitu mencapai 98%. Angka 

bahkan melampaui Arab Saudi yang hanya 4%. Indonesia yang potensi 
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wakafnya jauh lebih besar juga hanya sebesar 2%, jauh di bawah Singapura. 

Singapura bisa memperoleh persentase tinggi dalam hal pemanfaatan dana 

wakaf dikarenakan mereka melalui Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) 

menginvestasikan dana wakaf yang mereka miliki ke berbagai sektor, seperti 

di sektor properti dimana mereka membangun apartemen di lahan yang kosong 

untuk kemudian disewakan. Hal ini mengungkapkan fakta bahwa negara 

dengan penduduk muslim minoritas mampu mengelola dana wakafnya dengan 

optimal. Seharusnya Indonesia dengan jumlah penduduk muslim yang jauh 

lebih besar dari Singapura dapat melakukan yang lebih baik (Hasim et al., 

2016). 

Hasil tersebut juga mengungkapkan fakta bahwa potensi wakaf di Indonesia 

belum diserap secara optimal. Ada beberapa aspek yang mendasari hal 

tersebut. Aspek-aspek tersebut bisa disebabkan oleh segi lembaga-lembaga 

yang menghimpun dana wakaf ataupun dari segi masyarakat itu sendiri. Aspek-

aspek penghambat yang muncul dari lembaga keuangan adalah minimnya 

peran lembaga dalam pelaksanaan program wakaf, kurangnya profesionalitas 

lembaga wakaf dalam pengelolaan dana wakaf, kurangnya tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga, serta edukasi dan sosialisasi yang dilakukan 

oleh lembaga wakaf terhadap masyarakat masih terbilang kurang. 

Adapun aspek-aspek yang muncul dari masyarakat yaitu minat masyarakat 

untuk melakukan wakaf tunai masih sangat minim yang dibuktikan dari data 

BWI mengenai total dana wakaf yang berhasil dihimpun. Minat merupakan 

bentuk ketertarikan terhadap suatu kegiatan atau perilaku yang sangat kuat, 
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kemudian diikuti oleh munculnya perasaan senang. Dari perasaan tersebut 

kemudian mengarahkan seseorang untuk melakukan kegiatan atau perilaku 

tersebut berdasarkan keinginannya sendiri (Kambuaya, 2015). Dan dari minat 

tersebut kemudian muncul niat seseorang untuk melakukan apa yang dia 

minati. Termasuk juga dalam hal membayar wakaf tunai.  

Niat atau intensi adalah suatu bentuk tindakan dari seseorang sebagai 

permulaan dalam mencapai suatu target. Islam sendiri mendefinisikan niat 

sebagai langkah awal dalam mengambil suatu keputusan yang kemudian 

keputusan tersebut diimplementasikan menurut apa yang telah diniatkan sedari 

awal. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam suatu hadis bahwa Rasulullah 

SAW pernah bersabda bahwa sesungguhnya setiap amal/perbuatan tergantung 

pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan 

(Kuncoro, 2020). Hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap amal perbuatan 

bergantung pada apa yang telah diniatkan sebelumnya.  

Ada beberapa teori yang dikembangkan dalam menganalisis perilaku 

individu. Salah satu teori yang sering dipakai dalam banyak penelitian adalah 

theory of planned behavior (TPB). Teori ini dikembangkan oleh Ajzen (1991) 

sebagai bentuk perluasan dari theory of reasoned action (TRA) yang 

disampaikan oleh Ajzen dan Fishbein (1975). Teori perilaku terencana 

menyebutkan bahwasanya ada tiga faktor yang dapat memengaruhi niat 

seseorang dalam melakukan suatu perilaku, yaitu faktor sikap, faktor norma 

subjektif, dan faktor persepsi kontrol perilaku.  
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Selain ketiga faktor tersebut, terdapat beberapa faktor lain yang juga dapat 

mempengaruhi niat individu dalam partisipasinya membayar wakaf tunai. 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi niat seseorang terhadap niat untuk 

berpartisipasi dalam membayar wakaf tunai adalah faktor religiositas. 

Religiositas adalah sikap yang merupakan gambaran atau representasi dari 

seseorang terhadap nilai-nilai dari agama yang dianutnya (Ahwal, 2021).  

Religiositas berperan penting dalam faktor penentu seseorang untuk 

melakukan wakaf tunai karena semakin tinggin tingkat religiositas seseorang, 

maka tingkat kesadaran seseorang terhadap suatu tindakan atau perilaku juga 

akan meningkat yang kemudian memunculkan niat masyarakat untuk 

melakukan wakaf tunai (Rizal & Amin, 2017). 

Selain faktor religiositas, literasi juga dapat memengaruhi niat seseorang 

dalam partisipasinya di wakaf tunai. Literasi merupakan kemampuan seseorang 

dalam memahami serta mengolah informasi yang didapatkan melalui bacaan 

maupun tulisan (Permatasari, 2015). Dengan literasi, proses-proses 

pengambilan keputusan di masa depan tentang apa yang akan atau yang ingin 

dicapai sesuai dengan apa yang dikehendaki. Sehingga perkara-perkara yang 

tidak diinginkan di masa mendatang dapat diminimalisir (Fatmawati, 2018). 

Khaeriyah (2019) berpendapat bahwa literasi dapat berpengaruh terhadap 

minat seseorang untuk melakukan wakaf tunai. Apabila literasi seseorang 

terkait wakaf tunai itu rendah, maka niat untuk berpartisipasi dalam wakaf 

tunainya juga akan rendah, begitu pun sebaliknya. 
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Faktor lain yang juga dapat memengaruhi seseorang dalam berwakaf tunai 

adalah trust atau kepercayaan. Kepercayaan merupakan salah satu wujud dari 

keyakinan seseorang berdasarkan bukti-bukti terdahulu yang menjadikan 

kebutuhan orang tersebut terpenuhi (Fandini & Ratnasari, 2019). Kepercayaan 

itu terwujud ketika seseorang merasa nyaman dan puas akan suatu produk atau 

jasa (Djati & Darmawan, 2005). Ketika seseorang memiliki kepercayaan akan 

suatu barang atau layanan jasa, niscaya ia akan memiliki intensi yang kuat 

untuk menggunakan barang atau layanan jasa tersebut (Ishak & Luthfi, 2011).  

Beberapa riset telah dilakukan dalam rangka menguji pengaruh religiositas, 

literasi wakaf, dan kepercayaan terhadap niat seseorang dalam membayar 

wakaf tunai. Rizal & Amin (2017) dalam penelitiannya terkait pengaruh 

religiositas terhadap niat membayar wakaf menyatakan bahwa religiositas 

memiliki pengaruh positif dan signifikan kepada niat seseorang dalam 

membayar wakaf tunai. Namun hasil tersebut berbeda dengan riset yang 

dilakukan oleh Utami (2020) dan Syafira, Ratnasari, dan Ismail (2020) dimana 

mereka menemukan bahwa religiositas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

niat membayar wakaf tunai. 

Kemudian Khaeriyah (2019) melakukan riset mengenai pengaruh literasi 

wakaf terhadap niat membayar wakaf menunjukkan hasil yang positif, dimana 

literasi wakaf berpengaruh signifikan terhadap niat membayar wakaf tunai. 

Selanjutnya terdapat riset yang dilakukan oleh Syafira et al. (2020)  mengenai 

pengaruh trust atau kepercayaan terhadap niat seseorang dalam membayar 

wakaf menunjukkan hasil positif, dimana kepercayaan memilki pengaruh yang 
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positif dan signifikan terhadap niat membayar wakaf tunai. Namun hasil yang 

berbeda ditunjukkan oleh Fandini & Ratnasari (2019) dalam penelitiannya. 

Dimana hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa kepercayaan tidak 

berpengaruh terhadap niat seseorang dalam membayar wakaf tunai. 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai penyelenggara pendidikan tinggi 

juga memiliki gagasan besar dalam usaha untuk mengentaskan kemiskinan dan 

membangun masyarakat, khususnya bagi lingkungan sivitas akademika UIN 

Sunan Kalijaga, melalui penyediaan sumber pendanaan yang memadai. 

Adanya sumber dana yang memadai merupakan hal yang sangat penting secara 

sosial. Hal itu dikarenakan UIN Sunan Kalijaga masih menggunakan APBN 

sebagai sumber pendanaan utamanya (Sunan Kalijaga Endowment Fund, 

2020).   

Atas dasar permasalahan tersebut, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui 

Yayasan Wakaf Sunan Kalijaga mendirikan Sunan Kalijaga Endowment Fund 

(SKEF) sebagai bentuk komitmen UIN Sunan Kalijaga dalam 

menyejahterakan umat melalui dana wakaf. Dengan adanya lembaga wakaf ini, 

kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan mahasiswa yang bersifat 

insidental dan tidak dapat menggunakan anggaran dari pemerintah dapat 

terakomodir melalui dana wakaf tersebut seperti bantuan kecelakaan, bantuan 

pengobatan, bantuan dana kuliah, dan kebutuhan lainnya yang bersifat 

insidental.  

Terlebih dengan adanya lembaga Sunan Kalijaga Endowment Fund ini, 

UIN Sunan Kalijaga ingin mengenalkan wakaf, khususnya wakaf tunai, kepada 
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masyarakat dan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya berbagai informasi-informasi menarik seputar wakaf yang disampaikan 

melalui berbagai media. Seperti contohnya melalui postingan di akun resmi 

sosial media Sunan Kalijaga Endowment Fund. Kemudian melalui sarana 

podcast atau wawancara bersama dengan tokoh-tokoh penting yang memiliki 

kapabilitas dalam dunia wakaf. Hal itu dilakukan dengan harapan agar 

mahasiswa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang wakaf dan menarik 

minat mereka untuk bisa berpartisipasi dalam wakaf, khususnya wakaf tunai, 

dengan segala kemudahan yang diberikan. 

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan 

hasil yang inkonsisten dalam variabel religiositas dan kepercayaan terhadap 

niat membayar wakaf tunai, kemudian minimnya riset mengenai pengaruh 

variabel trust atau kepercayaan terhadap niat seseorang dalam membayar 

wakaf tunai, menjadikan penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana 

terkait bagaimana pengaruh variabel trust terhadap niat seseorang dalam 

membayar wakaf tunai.  

Perbedaan hasil penelitian dari penelitian-penelitian sebelumnya juga bisa 

disebabkan oleh pemilihan subjek atau sampel penelitian yang berasal dari latar 

belakang yang berbeda. Perbedaan tersebut yang kemudian berdampak 

terhadap perbedaan hasil dari penelitian jika dibandingkan dengan penelitian 

yang mengambil subjek penelitian dari kelompok yang memiliki pengetahuan 

terhadap wakaf tunai. Sehingga berdasarkan temuan-temuan tersebut, penulis 

tergiring untuk melakukan riset lebih lanjut mengenai masalah-masalah 
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tersebut dengan judul penelitian “Pengaruh Religiositas, Literasi Wakaf dan 

Kepercayaan Terhadap Niat Membayar Wakaf Tunai (Studi Kasus 

Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)”.  

Penelitian ini berusaha meneliti kembali model penelitian yang dilakukan 

oleh Kasri dan Chaerunnisa (2021) dengan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 

sebagai subjek penelitian. Pemilihan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga sebagai 

subjek dalam penelitian ini dikarenakan mayoritas sudah pernah mendapatkan 

pengetahuan atau informasi mengenai wakaf. Terlebih lagi dengan adanya 

Sunan Kalijaga Endowment Fund yang merupakan lembaga wakaf internal 

UIN Sunan Kalijaga secara masif memberikan informasi maupun sosialisasi 

kepada mahasiswa-mahasiswi UIN Sunan Kalijaga menjadikan mereka 

memiliki pengetahuan yang cukup mengenai wakaf.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menyusun beberapa 

rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah religiositas berpengaruh positif signifikan terhadap sikap dalam niat 

membayar wakaf tunai? 

2. Apakah literasi wakaf berpengaruh positif signifikan terhadap sikap dalam 

niat membayar wakaf tunai? 

3. Apakah kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap sikap dalam 

niat membayar wakaf tunai? 
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4. Apakah sikap berpengaruh positif signifikan terhadap niat membayar wakaf 

tunai? 

5. Apakah norma subjektif berpengaruh positif signifikan terhadap niat 

membayar wakaf tunai? 

6. Apakah kontrol persepsi perilaku berpengaruh positif signifikan terhadap 

niat membayar wakaf tunai? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menguji pengaruh religiositas terhadap sikap dalam niat 

membayar wakaf tunai. 

b. Untuk menguji pengaruh literasi wakaf terhadap sikap dalam niat 

membayar wakaf tunai. 

c. Untuk menguji pengaruh kepercayaan terhadap sikap dalam niat 

membayar wakaf tunai. 

d. Untuk menguji pengaruh sikap terhadap niat membayar wakaf tunai 

e. Untuk menguji pengaruh norma subjektif terhadap niat membayar 

wakaf tunai 

f. Untuk menguji pengaruh kontrol persepsi perilaku terhadap niat 

membayar wakaf tunai 
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2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini dan bisa 

berdampak positif terhadap kontribusi bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan penelitian ini, diantaranya: 
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a. Aspek Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan  

atau ilmu tambahan terkait bagaimana pengaruh religiositas, literasi 

wakaf, dan trust terhadap niat membayar wakaf tunai. 

b. Aspek Praktis 

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

kontribusi maupun manfaat tambahan bagi para akademisi maupun 

praktisi dari kalangan profesional yang berkaitan dengan dunia wakaf , 

khususnya dalam bidang wakaf tunai. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan keseluruhan terkait isi dari penelitian ini. Secara garis besar, 

sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang di dalamnya terdapat 

sub-bab yang diuraikan. Sistematika penulisan penelitian ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan 

Bab pertama dari penelitian ini akan menjabarkan mengenai latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian 

yang dilakukan serta sistematika pembahasan. 
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Bab II : Kajian Pustaka 

Bab kedua dari penelitian ini akan menjabarkan mengenai penjelasan mengenai 

landasan teori yang mendasari penelitian ini, penelitian terdahulu, 

pengembangan hipotesis serta kerangka pemikiran. 

Bab III : Metode Penelitian 

Bab ketiga dari penelitian ini akan menjabarkan mengenai desain penelitian, 

definisi dan pengukuran variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, 

sumber data dan teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. 

Bab IV : Pembahasan 

Bab keempat adalah isi pokok pada penelitian ini. Dimana pada bab ini akan 

disampaikan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang muncul dalam rumusan 

masalah berupa hasil penelitian dari pengolahan data yang diperoleh dan juga 

interpretasi dari hasil olah data penelitiannya. 

Bab V : Penutup 

Bab terakhir dari penelitian ini akan memuat tentang kesimpulan yang berdasar 

pada pengolahan data yang telah dilakukan, implikasi dari hasil penelitian, 

keterbatasan dalam penelitian , dan memuat tentang saran yang dapat berguna 

bagi pihak terkait. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Riset dengan judul “Pengaruh Religiositas, Literasi Wakaf, dan 

Kepercayaan Terhadap Niat Membayar Wakaf Tunai (Studi Kasus Mahasiswa 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

faktor religiositas, literasi wakaf, dan kepercayaan berpengaruh terhadap niat 

seseorang dalam membayar wakaf tunai. Penelitian ini mereplikasi penelitian 

yang dilakukan oleh Kasri & Chaerunnisa (2021) dengan mengambil 

mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai sampel pada penelitian 

ini. 

Hasil yang ditemukan berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh peneliti 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel 

religiositas, literasi wakaf dan kepercayaan terhadap sikap seseorang dalam 

niat membayar wakaf tunai. Hasil tersebut membuktikan bahwa dengan 

meningkatnya tingkat religiositas, literasi mengenai wakaf dan kepercayaan 

seseorang terhadap wakaf, maka sikap seseorang terhadap wakaf tunai akan 

semakin tinggi. Sehingga niat untuk membayar wakaf tunai juga semakin 

tinggi.  

Kemudian penelitian ini juga menguji bagaimana pengaruh sikap, norma 

subjektif, dan persepsi kontrol perilaku terhadap niat membayar wakaf tunai. 

Berdasarkan hasil dari analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan
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bahwa sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh 

positif signifikan terhadap niat membayar wakaf tunai. Dan sikap menjadi 

variabel yang berpengaruh paling signifikan dari variabel yang lain. Kemudian 

diikuti oleh variabel norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku sebagai 

variabel yang berpengaruh paling signifikan kedua dan ketiga. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, 

maka dapat peneliti sampaikan mengenai saran-saran yang kiranya bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Bagi pemerintah melalui 

Badan Wakaf Indonesia untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai 

wakaf, khususnya wakaf tunai, melalui berbagai kampanye di berbagai media 

untuk meningkatkan sikap dan partisipasi masyarakat dalam pemberian wakaf. 

Bagi lembaga-lembaga wakaf agar dapat menjaga dan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf dengan menunjukkan sikap 

positif agar partisipasi masyarakat dalam berwakaf tunai semakin meningkat. 

Selain itu juga bagi instansi-instansi wakaf untuk lebih pro-aktif dalam 

mempromosikan wakaf kepada khalayak umum melalui media sosial dengan 

memberikan konten-konten yang menarik dan edukatif serta memberikan 

berbagai benefit dapat menjangkau kalangan yang lebih luas dan memiliki 

potensi besar, yaitu kalangan muda. 

Selain itu, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Perlu adanya kajian 

atau riset lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi niat seseorang 
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dalam membayar wakaf tunai dengan menambahkan variabel-variabel di luar 

penelitian maupun melalui objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga 

dapat memberikan ilmu pengetahuan yang baru. 
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