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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

 Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

 Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.  

 Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya 

dengan huruf latin: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 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 bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر
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 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 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
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B. Vokal  

 Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

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: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan u يَْ...

  Fathah dan wau Au a dan u وَْ...

 

Contoh: 

 kataba  كَتَبََ -

 fa`ala  فَ عَلََ -



 

x 

 

 suila  سُئِلََ -

 kaifa  كَيْفََ -

 haula حَوْلََ -

C. Maddah 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

َ...اَ...ى  Fathah dan alif 

atau ya 

Ā a dan garis di atas 

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

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas وُ...

Contoh: 

 qāla  قاَلََ -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قِيْلََ -

 yaqūlu  يَ قُوْلَُ -
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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: 

طْفَالَِلََرَؤْضَةَُا -   raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

  al-madīnah al-munawwarah / al-madīnatul  الْمَدِيْ نَةَُالْمُنَ وَّرَةَُ -

   munawwarah 

 talhah   طلَْحَةَْ -

 

 

 

 

 



 

xii 

 

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 زَّلََ -

 al-birr  البِرَ -

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. 
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Contoh: 

 ar-rajulu  الرَّجُلَُ -

 al-qalamu             الْقَلَمَُ -

 asy-syamsu الشَّمْسَُ -

لَُالَْْلََ -  al-jalālu 

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: 

َتََْخُذَُ -  ta’khużu 

 syai’un  شَيئَ  -

 an-nau’u  الن َّوْءَُ -

 inna  إِنََّ -
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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 harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

فَ هُوََخَيَُْْالرَّ - ازقِِيََْوََإِنََّاللهََ  Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa  

  innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

َمُرْسَاهَابِسْمَِاِللهَمََْراَهَاَوََ -  Bismillāhi majrehā wa mursāhā 

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: 

َالْعَالَمِيََْالَْْمَْ - دَُلِلهَرَبِ   Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi  

  rabbil `ālamīn 
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 Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar- rahīm  الرَّحْْنَِالرَّحِيْمَِ -

 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: 

َرَحِيْمَ اللهَُ - غَفُوْر    Allaāhu gafūrun rahīm 

َا - عًالَُلِلِِ  ي ْ مُوْرَُجََِ   Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru  

  jamī`an 

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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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendidikan Keuangan 

Keluarga, Literasi Keuangan, dan Inklusi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan 

dengan Religiositas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Mahasiswa FEBI 

UIN Sunan Kalijaga Tahun 2022). Sampel pada penelitian ini berjumlah 84 

Mahasiswa FEBI UIN Sunan Kalijaga. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dengan model analisis PLS-SEM dengan bantuan alat analisis  

WarpPLS 7.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Keuangan 

Keluarga dan Literasi Keuangan berpengaruh terhadap perilaku keuangan. 

Selanjutnya Inklusi Keuangan tidak berpengaruh terhadap perilaku keuangan. 

Sedangkan variabel religiositas hanya mampu memoderasi inklusi keuangan. 

 

Kata Kunci: Perilaku Keuangan, Religiositas, Pendidikan Keuangan  

              Keluarga, Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan 
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ABSTRACT 

 

 This study aims to examine the influence of Family Financial Education, 

Financial Literacy, and Financial Inclusion on Financial Behavior with 

Religiosity as a Moderation Variable (Case Study of FEBI UIN Sunan Kalijaga 

Students in 2022). The sample in this study was 84 FEBI UIN Sunan Kalijaga 

students. This study used quantitative methods with the PLS-SEM analysis model 

with the help of the WarpPLS 7.0 analysis tool. The results showed that Family 

Financial Education and Financial Literacy affect financial behavior. 

Furthermore, Financial Inclusion has no effect on financial behavior. Meanwhile, 

religiosity variables are only able to moderate financial inclusion. 

 

Keywords: Financial Behavior, Religiosity, Financial Education Family,  

         Financial Literacy, Financial Inclusion 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Uang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sosial, setiap masyarakat 

memiliki perspektif dan perilaku yang berbeda dalam menyikapi uang. 

Begitupun mahasiswa yang merupakan masyarakat muda sudah identik 

dengan hal yang berkaitan dengan uang. Sejak masuk di perguruan tinggi, 

mahasiswa sudah mulai mengelola keuangan sendiri dan mempunyai perilaku 

keuangan sendiri (Shohib, 2015). Menurut Prihastuty & Rahayuningsih 

(2018), perilaku keuangan adalah kapasitas individu untuk merencanakan, 

menganggarkan, meninjau, mengelola, mengendalikan, dan menyimpan dana 

keuangan sehari-hari.  

 Patrisia & Abror (2022) dalam penelitiannya mengatakan bahwa 

keluarga dari mahasiswa yang berkuliah di luar kota mempunyai peran yang 

sangat penting untuk memberikan pengetahuan dan pembentukan perilaku 

keuangan mahasiswa. Orang tua merupakan keluarga terdekat mahasiswa 

yang membiayai kuliah mahasiswa sehingga mempunyai pengaruh terhadap 

pengetahuan keuangan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

keuangan mahasiswa, sehingga pendidikan keuangan keluarga menjadi faktor 

pertama penentu perilaku keuangan mahasiswa dalam penelitian ini (Hanson 

& Olson, 2018). 

  Eniola & Entebang (2015) memaparkan perlu pemahaman lebih 

dalam mengenai tata cara mengelola keuangan pribadi untuk mencapai 

perilaku keuangan yang lebih baik dengan memperbanyak literasi mengenai
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keuangan. Hal ini sejalan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (2016) 

Nomor 76/POJK.07/2016 yang menyebutkan bahwa literasi keuangan adalah 

kemampuan untuk menemukan dan menggunakan lembaga, produk, dan 

layanan keuangan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan 

atau masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Menurut Afriani & Yanti 

(2019), perilaku keuangan seseorang yang baik berkorelasi dengan tingkat 

literasi keuangan yang tinggi karena literasi keuangan berdampak pada 

perilaku keuangan yang baik. Akibatnya, literasi keuangan siswa perlu 

ditingkatkan agar mereka dapat membuat keputusan keuangan yang sehat 

Hendry dkk. (2022). 

Mahasiswa perlu memiliki akses ke media keuangan atau inklusi 

keuangan selain memahami literasi keuangan. Inklusi keuangan adalah akses 

ke berbagai lembaga, produk, dan layanan keuangan berdasarkan kebutuhan 

dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

sebagaimana tertuang dalam Otoritas Jasa Keuangan (2016) Nomor 

76/POJK.07/2016. Frederica Widyasari Dewi (2022) anggota Dewan 

Komisioner OJK memberikan fakta bahwa angka literasi dan inklusi 

keuangan di Indonesia mempunyai selisih yang cukup besar. Literasi 

keuangan masyarakat Indonesia berada diangka 38%, sedangkan untuk 

inklusi keuangan masyarakat Indonesia berada diangka 76%. Inklusi 

keuangan masyarakat Indonesia 2 kali lipat lebih tinggi dibanding literasinya. 

Artinya, akses keuangan masyarakat tidak banyak diimbangi oleh 

pengetahuan, sehingga rawan akan penipuan, pemborosan, dan pengelolaan 
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keuangan yang tidak efektif dan efisien. Untuk membentuk perilaku 

keuangan yang baik diperlukan literasi keuangan dan inklusi keuangan yang 

baik, dua faktor ini tidak dapat terpisahkan, sehingga kedua faktor ini menjadi 

variabel penentu perilaku keuangan dalam penelitian ini. 

 Selain kedua faktor tersebut, religiositas memiliki pengaruh terhadap 

perilaku keuangan, Jalaludin (2010) mengemukakan bahwa religiositas yakni 

keyakinan seseorang terhadap agama yang diyakininya. Religiositas 

merupakan keyakinan dan pengabdian seorang individu terhadap ajaran 

Tuhan, karena berasal dari keyakinan dalam diri, maka tentunya akan 

mempengaruhi perilaku mereka sehari-hari dalam kehidupannya, termasuk 

salah satunya perilaku dalam hal keuangan mereka (Baharuddin, 2022). 

Penelitian oleh Defiansih (2021) mengemukakan bahwa religiositas 

mempengaruhi perilaku keuangan mahasiswa ekonomi di kota Semarang. 

Selaras dengan penelitian Baharuddin (2022) yang menjadikan religiositas 

sebagai variabel moderasi dengan alasan karena religiositas merupakan 

keyakinan dalam diri individu terhadap ajaran agama yang diyakininya dan 

dapat diimplementasikan dalam perilaku keuangannya sehari-hari. Sehingga 

variabel religiositas menjadi variabel moderasi dalam penelitian ini untuk 

mengukur pengaruhnya terhadap perilaku keuangan.  

 Dalam penelitian Tianingsih dkk. (2022) dan Thohari & Hakim (2021) 

variabel religiositas tidak mampu memoderasi salah satu bentuk perilaku 

keuangan, karena objek penelitian adalah masyarakat umum yang tidak 

memperoleh pendidikan agama secara mendalam, sehingga perlu adanya 
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pembaruan penelitian dengan objek masyarakat yang mendapat pendidikan 

agama secara lebih mendalam ketimbang lainnya. Mengingat Indonesia 

merupakan negara beragama sesuai survei dari Pew Research Center yang 

ditulis oleh Tamir dkk. (2020), jumlah penduduk beragama di Indonesia ada 

sekitar 98%. Didukung oleh data Kementerian Dalam Negeri per Desember 

2021 sebanyak 86,9% penduduk Indonesia beragama Islam. Maka indikator 

religiositas yang digunakan akan disesuaikan untuk agama Islam. Dengan 

alasan tersebut, penulis rasa penelitian mengenai perilaku keuangan akan 

cocok dengan objek mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) 

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. UIN Sunan 

Kalijaga merupakan salah satu kampus Islam negeri terbesar di Indonesia 

yang diisi oleh mahasiswa dari berbagai daerah dan kalangan sehingga objek 

penelitian dapat menjadi lebih variatif. 

 Berdasarkan data dan penelitian terdahulu, peneliti menilai perlu 

adanya pembaharuan penelitian mengenai perilaku keuangan dengan objek 

yang difokuskan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi yang berada di kampus 

Islam dengan variabel religiositas yang digunakan sebagai variabel moderasi 

dan untuk membuktikan apakah variabel religiositas dapat memoderasi 

pengaruh terhadap perilaku keuangan. Sehingga peneliti mengangkat judul 

penelitian: 

“Pengaruh Pendidikan Keluarga, Literasi Keuangan, dan Inklusi 

Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Dengan Religiositas Sebagai 
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Variabel Moderasi (Studi Kasus Mahasiswa FEBI UIN Sunan Kalijaga 

Tahun 2022)” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang penulis 

paparkan diatas, maka masalah penelitian difokuskan dalam beberapa poin 

berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pendidikan keuangan keluarga terhadap perilaku 

keuangan mahasiswa? 

2. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keuangan 

mahasiswa? 

3. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap perilaku keuangan 

mahasiswa? 

4. Bagaimana pengaruh pendidikan keuangan keluarga terhadap perilaku 

keuangan mahasiswa setelah dimoderasi oleh variabel religiositas? 

5. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keuangan 

mahasiswa setelah dimoderasi oleh variabel religiositas? 

6. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap perilaku keuangan 

mahasiswa setelah dimoderasi oleh variabel religiositas? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasar poin-poin rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian 

yang ingin peneliti capai adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh pendidikan keuangan keluarga terhadap perilaku 

keuangan mahasiswa. 
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2. Mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keuangan 

mahasiswa. 

3. Mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap perilaku keuangan 

mahasiswa. 

4. Mengetahui pengaruh religiositas sebagai variabel moderasi terhadap hasil 

hipotesis pengaruh pendidikan keuangan keluarga terhadap perilaku 

keuangan mahasiswa. 

5. Mengetahui pengaruh religiositas sebagai variabel moderasi terhadap hasil 

hipotesis pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keuangan 

mahasiswa. 

6. Mengetahui pengaruh religiositas sebagai variabel moderasi terhadap hasil 

hipotesis pengaruh inklusi keuangan terhadap perilaku keuangan 

mahasiswa. 

D. Manfaat Penelitian 

  Berdasar tujuan penelitian tersebut, maka hasil penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat bagi pihak terkait: 

1. Bagi Akademik 

 Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

pengetahuan tambahan bagi para peneliti atau mahasiswa yang melakukan 

penelitian di masa depan tentang perilaku keuangan melalui tulisan dan 

sebagai bahan kajian. 
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2. Bagi Penulis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian 

ilmiah di masa mendatang dan penerapan konten pembelajaran kampus. 

3. Bagi FEBI UIN Sunan Kalijaga 

 FEBI UIN Sunan Kalijaga mampu mempelajari tentang kebiasaan 

keuangan mahasiswanya, yang dapat menjadi informasi yang berguna 

dalam menyusun kebijakan keuangan kampus. 

E. Sistematika Pembahasan 

  Penulisan tugas akhir ini disusun sedemikian rupa untuk menjadi 

sumber referensi dan memudahkan peneliti selanjutnya. Tulisan ini disusun 

dalam lima bab, seperti yang tertera sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi dengan latar belakang penulisan, rumusan masalah yang 

diangkat, tujuan dilakukan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi landasan teori yang diambil, tinjauan pustaka atau literatur 

review dari referensi penelitian sebelumnya, kerangka teori, dan hipotesis 

yang diambil. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi metode penelitian yang digunakan, desain penelitian, variabel, 

populasi dan sampel yang diambil. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi temuan, hasil dan pembahasan yang telah diuji ketelitiannya 

dengan menggunakan alat dan metode yang diambil. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berisi kesimpulan dari temuan dan pembahasan penelitian yang telah 

dilakukan, serta saran untuk penelitian selanjutnya untuk pengembangan 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka peneliti dapat menarik kesimpulan: 

1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta, mempertimbangkan pendidikan keuangan keluarga yang 

didapat dalam pengambilan keputusan keuangan mereka. Hal ini 

menunjukkan bahwa mahasiswa perilaku keuangan mendengarkan 

pendapat keluarga dalam mengelola keuangannya, terutama orang tua. 

2. Perilaku keuangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Yogyakarta dipengaruhi oleh literasi keuangan. Hal ini 

menunjukkan bahwa perilaku keuangan siswa juga akan meningkat dengan 

peningkatan literasi keuangan. Secara alami, tingkat literasi keuangan 

mahasiswa lebih tinggi sebagai hasil dari perkuliahan literasi keuangan, 

yang juga meningkatkan perilaku keuangan mahasiswa. 

3. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta sama sekali tidak terpengaruh oleh inklusi keuangan. Hal ini 

menunjukkan bahwa mahasiswa belum dapat memaksimalkan akses 

mereka terhadap produk, jasa dan layanan keuangan. Hal ini disebabkan 

karena orang tua siswa masih memberikan dana yang terbatas, dengan 

26% orang tua siswa memiliki tingkat pendapatan yang relatif rendah. 
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4. Dengan memperlemah hubungan pendidikan keuangan keluarga dengan 

perilaku keuangan maka variabel religiositas dapat menjadi moderasi. Hal 

ini menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Islam 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tetap menjunjung tinggi pendapat 

keluarga dalam pengambilan keputusan keuangan sehari-hari. 

Pertimbangan keagamaan seperti sedekah atau sedekah belum dapat 

mempengaruhi keputusan keuangan siswa karena siswa dengan sumber 

keuangan yang terbatas secara alami hanya akan bersedekah atau 

berdonasi ketika memiliki sisa dana. 

5. Hubungan literasi keuangan dengan perilaku keuangan tidak dapat 

dimoderasi oleh variabel religiositas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 

perilaku keuangannya, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mendapatkan kuliah tentang 

keuangan Islam. Kredit dan asuransi, yang masih merupakan indikator 

literasi keuangan tradisional, tidak sesuai, dan religiositas tidak dapat 

memoderasi dengan memperkuat hubungan antara literasi keuangan dan 

perilaku keuangan. 

6. Dengan memperkuat hubungan antara inklusi keuangan dan perilaku 

keuangan maka variabel religiositas dapat menjadi moderasi. Meskipun 

telah dinyatakan pada hipotesis ketiga sebelumnya bahwa inklusi 

keuangan tidak berpengaruh terhadap perilaku keuangan. Hal ini 

menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta akan memilih lembaga keuangan yang 
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menganut hukum syariah saat memilih produk dan jasa. Sehingga variabel 

religiositas niscaya akan memperkuat dan memberikan pengaruh antara 

hubungan perilaku keuangan dengan inklusi dalam masyarakat. 

B. Keterbatasan dan Saran 

 Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Referensi yang sama persis dengan penelitian penulis masih kurang. 

Penulis belum menemukan jurnal yang menggunakan variabel religiositas 

untuk perilaku keuangan secara umum, sehingga penelitian menjadi 

kurang jelas dan tidak sempurna. 

2. Untuk jumlah sampel berdasar kuesioner yang kembali masih sangat 

sedikit, meskipun sudah memenuhi syarat minimal responden, namun 

untuk penyajian penelitian yang baik, semakin besar jumlah responden 

maka akan semakin baik. 

3. Hasil dalam penelitian ini tidak efisien dikarenakan efek utama ada yang 

tidak signifikan. 

 Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan yang peneliti temukan 

pada hasil uji, maka dapat penulis jabarkan saran untuk penelitian 

selanjutnya: 

1. Semua hasil uji tidak ada yang berpengaruh tinggi, paling tinggi hanya 

30%. Sehingga dalam pemilihan variabel untuk perilaku keuangan dapat 

menambahkan variabel lain yang mempengaruhi perilaku mahasiswa, 

semisal gaya hidup dan perilaku konsumtif. 
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2. Masih sedikit jurnal yang memakai variabel religiositas untuk perilaku 

keuangan, sehingga penelitian menjadi kurang jelas dan seakan tidak 

terarah. Peneliti selanjutnya bisa mengganti dengan variabel moderasi lain, 

bahkan bisa menggunakan mediasi agar penelitian lebih jelas dan terarah. 

3. Dalam pemilihan variabel masih menggunakan variabel konvensional, 

untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel seperti pendidikan 

keuangan syariah, literasi keuangan syariah, dan variabel lainnya yang 

berkaitan dengan syariah agar lebih cocok dengan religiositas yang 

dijadikan variabel moderasi 

4. Untuk objek bisa lebih luas cakupannya, tidak hanya pada satu instansi 

saja, atau bisa menggunakan studi komparatif untuk peneliti selanjutnya. 

5. Hasil penelitian agar menjadi efisien, diharap peneliti selanjutnya dapat 

memastikan bahwa efek utama harus signifikan sebelum melanjutkan 

pengujian moderasi. 
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