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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara literasi asuransi 

syariah, religiositas, kualitas pelayanan, dan besaran premi terhadap minat 

menggunakan asuransi syariah pada ASN UIN Sunan Kalijaga. Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner. Total responden yang diperoleh 

sebanyak 42 orang. Teknik analisis data menggunakan metode structural equation 

modeling-partial least squares (SEM-PLS). Hasil analisis menunjukkan bahwa 

literasi asuransi syariah, religiositas, dan besaran premi berpengaruh positif 

signifikan terhadap minat menggunakan asuransi syariah. Sedangkan variabel 

kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan 

asuransi syariah pada kalangan ASN UIN Sunan Kalijaga.  

 

Kata kunci: literasi asuransi syariah, religiositas, kualitas pelayanan, besaran premi, 

minat.  
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ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the influence of sharia insurance literacy, 

religiosity, service quality, and premium amount on interest in using sharia 

insurance at ASN UIN Sunan Kalijaga. Data collection was carried out by 

distributing questionnaires. The total number of respondents obtained was 42 

people. Data analysis techniques use methodsstructural equation modeling-partial 

least squares (SEM-PLS). The results of the analysis show that sharia insurance 

literacy, religiosity, and premium size have a significant positive effect on interest 

in using sharia insurance. Meanwhile, the service quality variable does not have a 

significant effect on interest in using sharia insurance among ASN UIN Sunan 

Kalijaga. 

  

Keywords: sharia insurance literacy, religiosity, service quality, premium amount, 

interest. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Secara Bahasa kata asuransi berasal dari Bahasa Belanda yaitu 

”assurantie” yang berarti pertanggungan, sedangkan dalam Bahasa Arab 

asuransi yang disebut juga ”At-Ta’min” yang berarti perlindungan, rasa 

aman, bebas dari rasa takut dan ketenangan (Ahmad, 2008). Menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha 

Perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah suatu kontrak antara dua 

pihak atau lebih, di mana pihak penanggung berkomitmen kepada 

tertanggung untuk memberikan kompensasi atas kerugian, kerusakan, atau 

kehilangan keuntungan, dengan syarat tertanggung membayar premi 

asuransi (Sula, 2000). 

Asuransi memiliki beberapa fungsi utama yang dirancang untuk 

memberikan perlindungan finansial dan mengelola risiko (Nurjannah et al., 

2023). Fungsi utama ini mencakup perlindungan finansial terhadap risiko 

tertentu, manajemen risiko melalui transfer risiko finansial kepada 

perusahaan asuransi, investasi dan pengumpulan dana melalui pembayaran 

premi yang diinvestasikan. Selain itu, asuransi juga berperan dalam 

memberikan stabilitas keuangan, mengurangi beban pemulihan pasca-

bencana, dan mendorong pengembangan ekonomi dengan menciptakan  

lingkungan yang mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi 

(Rukmanasari et al., 2023).  
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Asuransi memberikan berbagai manfaat yang meliputi perlindungan 

finansial terhadap risiko kesehatan, kematian, dan kerugian properti 

(Darmawi, 2022). Dengan kehadiran asuransi memberikan rasa aman 

psikologis dan dukungan finansial  kepada keluarga dalam situasi darurat. 

Pilihan asuransi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan 

individual dapat memberikan ketenangan pikiran dan perlindungan yang 

optimal (Ali, 2023). Selain asuransi konvensional, terdapat juga asuransi 

syariah yang banyak digunakan. Asuransi syariah adalah usaha untuk saling 

melindungi dan membantu antara beberapa individu atau pihak melalui 

investasi dalam bentuk aset atau tabarru, yang menyediakan pola 

pengembalian guna menghadapi risiko tertentu melalui perjanjian yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Fatwa DSN-MUI, 2001). Sifat 

asuransi yang saling melindungi dan tolong-menolong disebut dengan 

ta’awun, merupakan prinsip hidup yang didasarkan pada ukhuwah islamiah, 

di mana sesama anggota peserta asuransi syariah saling melindungi dan 

saling menolong dalam menghadapi risiko (Sula, 2000). 

Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre 

(RISSC), Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi umat 

muslim terbanyak. RISSC mencatat, jumlah populasi muslim di Indonesia 

mencapai 340,62 juta jiwa pada 2023. Jumlah ini setara 86,7% dari populasi 

penduduk Indonesia yang berjumlah 277,53 juta jiwa. Pakistan berada di 

urutan kedua negara dengan populasi muslim terbanyak setelah Indonesia 

yaitu 232,06 juta jiwa. Selanjutnya, India di posisi ketiga dengan populasi 
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muslim sebanyak 208,57 juta jiwa, Banglades 157,39 juta jiwa dan Nigeria 

sebanyak 108,54 juta jiwa (Databok, 2023). Indonesia yang memiliki umat 

muslim terbanyak, pemahaman bahwa asuransi syariah mengikuti prinsip-

prinsip ekonomi Islam menciptakan rasa kepercayaan dan kenyamanan 

(Suma et al., 2021). Asuransi syariah menawarkan berbagai kelebihan 

dibandingkan dengan asuransi konvensional. Keunggulan utamanya 

terletak pada kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang 

mencakup larangan riba, prinsip kepemilikan bersama, dan transparansi 

dalam operasional (Jaya, et al., 2023). Sistem takaful yang diterapkan dalam 

asuransi syariah mempromosikan kolaborasi dan saling bantu antar peserta 

(Kartika, 2022). Pilihan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, 

transparansi dalam pengelolaan dana, dan kemajuan dalam inovasi produk 

menjadi daya tarik tambahan, sementara kontribusi sosial perusahaan 

asuransi syariah memberikan dampak positif pada masyarakat (Yudha et al., 

2020). Dengan menghindari risiko riba dan memadukan prinsip-prinsip 

keuangan Islam, asuransi syariah di Indonesia membuka opsi yang sesuai 

dengan prinsip etika dan moral bagi mereka yang mencari perlindungan 

finansial (Jaya, et al., 2023). 

Institusi keuangan non-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-

prinsip syariah kini semakin tersebar di berbagai daerah di Indonesia, 

namun masih sedikit pengetahuan masyarakat tentang asuransi syariah 

(Adam, 2022). Berikut ini merupakan gambaran perkembangan asuransi 

syariah yang ada di Indonesia: 
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Tabel 1. 1 Perkembangan Asuransi Syariah Nasional (dalam miliar) 

 
Keterangan  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Aset  38.248 41.613 44.588 41.613 43.593 45.189 

Kontribusi  11.281 12.554 13.485 13.629 19.048 21.546 

Klaim  4.066 7.453 8.531 10.054 16.563 15.461 

Investasi  33.416 36.475 39.268 34.774 35.380 36.964 
Sumber: aasi.or.id (2022) 

Tabel di atas memperlihatkan bahwa dari tahun 2017 hingga 2022, 

jumlah aset, kontribusi, klaim, dan investasi dalam asuransi syariah secara 

keseluruhan terus mengalami peningkatan. Meski begitu, pertumbuhan 

industri pada lembaga peransuransian di Indonesia tidak selalu diiringi oleh 

pemahaman yang memadai tentang urgensi perlindungan terhadap risiko. 

Menurut informasi yang ditemukan di website resmi Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) pada tahun 2019, banyak masyarakat di Indonesia masih 

kurang memahami dan belum mengenal produk asuransi syariah (OJK, 

2019).  

Pada akhir tahun 2023, terdapat 136 perusahaan asuransi yang 

diizinkan untuk beroperasi di Indonesia. Meskipun jumlahnya cukup besar, 

sektor asuransi syariah di Indonesia masih kecil dibandingkan dengan 

asuransi konvensional. Dari total perusahaan, sebanyak 29 perusahaan 

bergerak di bidang asuransi jiwa syariah, 25 perusahaan fokus pada asuransi 

umum syariah, dan 4 perusahaan bergerak di bidang reasuransi syariah. 

Menurut data OJK tahun 2022, pangsa pasar premi asuransi konvensional 

mencapai 50,32%, dan premi asuransi sosial dan wajib 45%. Di sisi lain, 

premi asuransi syariah hanya 4,76% dari total premi asuransi (OJK, 2023). 
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Kurangnya pemahaman dan ketidaktahuan masyarakat Indonesia 

tentang produk asuransi syariah merupakan masalah utama yang 

menyebabkan ketidakpahaman mereka terhadap konsep asuransi syariah, di 

mana ada persepsi bahwa membeli asuransi syariah adalah sesuatu yang 

kurang bermanfaat dan pandangan bahwa memiliki asuransi jiwa tidak 

dianggap sebagai kewajiban (OJK, 2019). Oleh karena itu, budaya asuransi 

syariah masih belum meresap dengan kuat dalam masyarakat, yang 

tercermin dalam kecenderungan masyarakat untuk menyiapkan dana dalam 

mengatasi risiko-risiko yang tidak dapat diprediksi menggunakan tabungan, 

bukan dengan menggunakan produk asuransi syariah atau menjadi nasabah 

asuransi syariah (Muhamad & Rahmi, 2022). 

Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kecenderungan untuk 

menggunakan asuransi syariah meliputi tingkat pemahaman tentang 

asuransi syariah, tingkat keagamaan, kualitas layanan yang diberikan, dan 

45%

50%

5%

PRESENTASE PENGGUNAAN ASURANSI 

DARI ASPEK PREMI DI INDONESIA  

Asuransi  Sosial dan Wajib  Asuransi Konvensional  Asuransi Syariah

Gambar 1. 1 Presentase Penggunaan Asuransi Dari Aspek Premi 

Di Indonesia  

Sumber: ojk.go.id (2023) 
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besarnya premi yang harus dibayarkan. Perilaku konsumen bisa diartikan 

sebagai serangkaian aktivitas dalam mendapatkan serta menggunakan 

barang dan jasa (Indrasari et al., 2019). Proses pengambilan keputusan yang 

terlibat dalam perencanaan dan penentuan tindakan-tindakan tersebut dapat 

dipengaruhi oleh tingkat literasi seseorang. Meningkatkan literasi asuransi 

syariah merupakan langkah untuk pertumbuhan sektor keuangan syariah di 

Indonesia (Ramadion et al., 2021). Kesadaran dan pemahaman masyarakat 

memainkan peran penting dalam memajukan industri asuransi syariah di 

Indonesia. Namun, masih sedikit orang di Indonesia yang memahami 

keuntungan dari menggunakan asuransi syariah (Zainta et al., 2022). 

Berikut ini merupakan hasil survei indeks literasi keuangan di Indonesia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 2 Indeks Literasi Keuangan Berdasarkan Sektor Jasa 

Keuangan Tahun 2019-2022 

 
Sumber: ojk.go.id (2022) 

Hasil survei indeks literasi keuangan sektor perbankan tahun 2019 

sebesar 36,12%. Sedangkan, tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 

sebesar 49,93%. Selanjutnya, hasil survei indeks literasi keuangan sektor 

36,12%

19,40%
14,13% 15,17% 17,81% 4,92%

49,93%

31,72% 30,46%
25,09%

40,75%

4,11%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

2019 2022



7 
 

 
 

perasuransian pada tahun 2019 sebesar 19,40%. Sedangkan, tahun 2022 

mengalami kenaikan menjadi sebesar 31,72%. Kemudian, hasil survei 

indeks literasi keuangan sektor dana pensiun tahun 2019 sebesar 14,13%. 

Sedangkan, pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar 30,46%. 

Setelah itu, survei indeks literasi keuangan sektor lembaga pembiayaan 

tahun 2019 sebesar 15,17%. Sedangkan, tahun 2022 mengalami kenaikan 

menjadi 25,09%. Lalu, survei indeks literasi keuangan sektor pegadaian 

tahun 2019 sebesar 17,81%. Sedangkan, tahun 2022 mengalami kenaikan 

menjadi sebesar 40,75%. Terakhir, survei indeks literasi keuangan sektor 

pasar modal tahun 2019 sebesar 4,92%. Sedangkan, tahun 2022 mengalami 

penurunan menjadi sebesar 4,11%. Jadi, survei indeks literasi keuangan 

semua sektor mengalami kenaikan kecuali sektor pasar modal yang 

mengalami penurunan sebesar 0,81%. 

Hasil survei indeks literasi keuangan sektor asuransi menunjukkan 

bahwa hanya sekitar 31,72% dari penduduk Indonesia memiliki 

pengetahuan tentang industri asuransi atau lembaga non-bank seperti 

perusahaan asuransi. Ini berarti hanya sekitar 31 dari setiap 100 orang di 

Indonesia yang memiliki pemahaman tentang asuransi dan jika 

dibandingkan dengan sektor perbangkan, maka angka tersebut jauh lebih 

rendah.  

Religiositas diartikan sebagai kondisi dalam diri seseorang yang 

mendorongnya untuk berperilaku, bersikap, dan bertindak sesuai dengan 

ajaran agamanya (Darto, 2017). Aspek religiositas adalah bentuk dari 
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pengalaman religi yang telah diinternalisasi oleh seseorang dalam hatinya. 

Ini membimbing manusia tentang bagaimana hidup yang benar sehingga 

mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. (Rahma, 2017). Semakin tinggi 

tingkat religiositas seseorang dapat memengaruhi minat seseorang untuk 

melakukan asuransi syariah (Sari et al., 2023). 

Selanjutnya faktor kualitas layanan dapat memberikan motivasi 

kepada pelanggan untuk membentuk hubungan yang kokoh dengan 

perusahaan (Maulyan et al., 2022). Dalam jangka panjang, hubungan ini 

memberi perusahaan memiliki kemampuan untuk memahami harapan dan 

kebutuhan pelanggan dengan lebih baik dan mendalam. (Widiana et al., 

2010). Sehingga perusahaan dapat terus meningkatkan kepuasan pelanggan 

dengan maksimalkan pengalaman yang menyenangkan. Akibatnya, 

pelanggan membangun rasa percaya yang kuat terhadap perusahaan. 

Perusahaan yang tidak berhasil memenuhi kebutuhan pelanggan melalui 

layanan akan menghadapi tantangan yang kompleks (Atmadjati, 2018).  

Salah satu dampaknya adalah ketidakpuasan pelanggan yang dapat 

berdampak negatif pada reputasi perusahaan. Seorang pelanggan yang tidak 

puas akan cenderung berbagi pengalaman buruk mereka peroleh kepada 

pelanggan selanjutnya yang akan membeli di tempat tersebut. Hal tersebut 

yang dapat merusak kepercayaan terhadap perusahaan (Setiadi, 2019). 

Kerugian akibat kegagalan dalam memberikan kualitas layanan dapat 

sangat signifikan (Wulandari et al., 2017). Di sisi lain, kualitas layanan 



9 
 

 
 

mencerminkan penilaian konsumen terhadap perbedaan antara pelayanan 

yang diterima dengan harapan mereka (Erinawati et al., 2021).  

Menurut (Philip Kotler, 2009) kualitas layanan dipengaruhi oleh 

beberapa dimensi mutu pelayanan, antara lain reliability (ketepatan), 

responsiveness (ketanggapan), assurance (jaminan dan kepastian), empathy 

(empati), dan tangible (bukti fisik). Dalam industri jasa, kepuasan 

pelanggan menjadi faktor kunci yang memengaruhi pertumbuhan dan 

keberlanjutan perusahaan di tengah persaingan yang ketat (Karuniawan et 

al., 2023). Untuk mengukur kepuasan konsumen, dapat dievaluasi melalui 

tindakan yang dilakukan oleh konsumen itu sendiri (Afnina et al., 2018).  

Kemudian, faktor premi asuransi juga berperan dalam memengaruhi 

minat seseorang dalam melakukan asuransi. Premi asuransi didefinisikan 

sebagai pembayaran uang yang dilakukan oleh tertanggung kepada 

perusahaan asuransi, yang jumlahnya dapat ditentukan dengan cara tertentu 

(Subagiyo et al., 1998). Pendapat ini sejalan dengan pandangan 

Djojosoedarso (2003) yang menyatakan bahwa premi asuransi merupakan 

pembayaran yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung sebagai 

imbalan atas pengalihan risiko yang dilakukan oleh penanggung. Besaran 

premi asuransi yang harus dibayarkan oleh tertanggung ditentukan oleh 

perusahaan asuransi dengan memperhatikan kondisi tertanggung. Premi ini 

adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh tertanggung kepada 

penanggung atau pihak asuransi pada interval waktu tertentu, biasanya 

setiap bulan, selama masa berlaku polis asuransi. (Dewi, 2019).  



10 
 

 
 

Dalam dinamika kehidupan modern, Aparatur Sipil Negara (ASN) 

yang memilih asuransi syariah dapat merasakan ketenangan pikiran, 

reputasi etis yang baik, dan berpartisipasi dalam konsep keuangan yang 

berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. ASN Univesitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga, seperti halnya ASN pada umumnya, dihadapkan 

pada berbagai risiko finansial, termasuk risiko kesehatan, kecelakaan, dan 

risiko lainnya (Syamsir et al., 2022). Berdasarkan hal tersebut, objek pada 

penelitian ini menggunakan ASN pada UIN Sunan Kalijaga. UIN Sunan 

Kalijaga, sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam, memiliki hubungan 

yang erat dengan tingkat religiositas dan literasi keagamaan. ASN yang 

berada di lingkungan UIN Sunan Kalijaga didorong untuk menjalankan 

tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan nilai-nilai Islam (Munir et al., 

2021). Hal tersebut menjadi faktor kunci yang mungkin memengaruhi minat 

ASN untuk menggunakan asuransi syariah sebagai bagian dari perlindungan 

finansial mereka. 

Pemilihan ASN UIN Sunan Kalijaga sebagai subjek penelitian ini 

didasarkan pada pertimbangan beberapa faktor yang relevan dengan tujuan 

penelitian, yaitu:  

1. UIN Sunan Kalijaga adalah institusi pendidikan tinggi Islam yang secara 

melekat menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-

hari. Sebagai lembaga Islam, ASN di UIN Sunan Kalijaga dapat 

dianggap sebagai kelompok yang memiliki pemahaman dan kesadaran 

terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah. 
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2. Lingkungan akademis UIN Sunan Kalijaga menciptakan suasana yang 

mendukung penelitian ini, dengan potensi partisipasi dan pemahaman 

yang lebih tinggi terkait asuransi syariah.  

3. UIN Sunan Kalijaga dikenal sebagai lembaga yang mendorong 

kehidupan beragama, religiositas ASN di UIN Sunan Kalijaga diyakini 

dapat memainkan peran signifikan dalam minat mereka terhadap 

asuransi syariah.  

Oleh karena itu, pemilihan ASN UIN Sunan Kalijaga dalam studi 

kasus ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih khusus dan 

mendalam terkait faktor-faktor yang memengaruhi minat menggunakan 

asuransi syariah di kalangan ASN (Safitri, 2021).  

Dalam penelitian yang dilakukan Rahmadion & Yetty  (2021) dalam 

penelitiannya yang berjudul ”Pengaruh Literasi Asuransi Syariah Terhadap 

Persepsi Masyarakat dalam Memilih Asuransi Syariah di Jabodetabek" 

menjelaskan bahwa variabel literasi asuransi syariah mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap persepsi masyarakat. Akan tetapi penelitian yang 

dilakukan oleh Yulianto (2018) menyatakan bahwa literasi keuangan 

syariah berpengaruh negatif terhadap keputusan menabung dan keputusan 

asuransi di lembaga keuangan syariah.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sari et al (2023) dengan 

judul penelitian ”Pengaruh Pengetahuan dan Religiositas Terhadap Minat 

Mengikuti Asuransi Dana Pendidikan pada Perusahaan Asuransi Syariah” 

menjelaskan bahwa variabel religiositas mempunyai pengaruh yang 
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signifikan terhadap minat mengikuti asuransi. Hal ini bertolak belakang 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad & Rahmi (2022) dengan 

judul penelitian ”Pengaruh Literasi Asuransi, Religiositas, dan Kualitas  

Pelayanan terhadap Minat Generasi  Milenial Menggunakan Asuransi 

Syariah” menyatakan bahwa variabel religiositas tidak berpengaruh 

terhadap minat generasi milenial meggunakan asuransi syariah.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Aristyanto & Putra 

(2021) dengan judul penelitian ”Pengaruh Religiositas, Pelayanan dan Tarif 

Premi terhadap Kepuasan Nasabah Asuransi Syariah melalui Minat 

Berasuransi Syariah di Perusahaan Asuransi Syariah Cabang Surabaya” 

menjelaskan bahwa variabel pelayanan berpengeruh positif dan signifikan 

terhadap minat nasabah berasuransi syariah. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Zulkifli (2021) dengan judul ”Pengaruh Premi Asuransi, 

Citra, Lokasi, Kualitas Layanan, dan Layanan Promosi Terhadap Nasabah 

Memilih Asuransi Syariah” menjelaskan variabel kualitas layanan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap minat memilih asuransi syariah. 

Serta penelitian yang dilakukan oleh Sissah et al (2023) yang 

berjudul ”Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Nasabah Memilih 

Asuransi Syariah (Studi pada Nasabah PT. Asuransi Jasa Raharja Putera 

Cabang Jambi)”  menyimpulkan bahwa variabel besaran premi memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah memilih 

asuransi syariah pada Nasabah PT. Asuransi Jasa Raharja Putera Cabang 

Jambi. Tidak seperti penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2019) dengan 
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judul penelitian ”Pengaruh Akad Asuransi, Besaran Premi, dan Risiko 

terhadap Minat Nasabah Asuransi Syariah dalam Perspektif Ekonomi 

Islam” menjelaskan bahwa variabel besaran premi tidak berpengaruh positif 

terhadap minat nasabah asuransi.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengatasi beberapa kesenjangan 

yang terdapat dalam literatur terkait asuransi syariah di Indonesia. Data dari 

survei indeks literasi keuangan menunjukkan bahwa literasi asuransi syariah 

di Indonesia masih rendah (OJK, 2022). Terutama jika dibandingkan 

dengan literasi di sektor perbankan. Hal ini mengindikasikan perlunya 

pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi 

pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah. Selain itu, gap penelitian 

muncul dari perbedaan hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh variabel-

variabel tertentu, seperti literasi asuransi syariah, religiositas, kualitas 

layanan, dan besaran premi, terhadap minat menggunakan asuransi syariah. 

Beberapa penelitian menyatakan adanya pengaruh positif dan signifikan, 

sementara yang lain tidak menemukan hubungan yang kuat (Shoultan, 

2020).  

Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami 

konteks spesifik asuransi syariah, terutama dalam hal literasi asuransi 

syariah, faktor religiositas, kualitas layanan, dan besaran premi yang 

memengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan produk asuransi 

syariah. Selain itu, studi kasus pada ASN UIN Sunan Kalijaga diharapkan 
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dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang bagaimana 

faktor-faktor tersebut berinteraksi di kalangan ASN. 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka mendorong peneliti 

untuk melakukan penelitian yang berjudul ”PENGARUH LITERASI 

ASURANSI SYARIAH, RELIGIOSITAS, KUALITAS PELAYANAN, 

DAN BESARAN PREMI TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN 

ASURANSI SYARIAH (STUDI KASUS PADA ASN UIN SUNAN 

KALIJAGA)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan 

sebelumnya maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah literasi asuransi syariah berpengaruh terhadap minat ASN UIN 

Sunan Kalijaga untuk menggunakan asuransi syariah? 

2. Apakah religiositas berpengaruh terhadap minat ASN UIN Sunan 

Kalijaga untuk menggunakan asuransi syariah?  

3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap minat ASN UIN 

Sunan Kalijaga untuk menggunakan asuransi syariah? 

4. Apakah besaran premi berpengaruh terhadap minat ASN UIN Sunan 

Kalijaga untuk menggunakan asuransi syariah? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

yaitu: 
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a. Untuk mengetahui pengaruh literasi asuransi syariah terhadap minat 

ASN UIN Sunan Kalijaga menggunakan ansuransi syariah. 

b. Untuk mengetahui pengaruh religiositas terhadap minat ASN UIN 

Sunan Kalijaga menggunakan asuransi syariah. 

c. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat 

ASN UIN Sunan Kalijaga menggunakan asuransi syariah. 

d. Untuk mengetahui pengaruh besaran premi terhadap minat ASN 

UIN Sunan Kalijaga menggunakan asuransi syariah. 

2. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini memberikan berbagai manfaat, baik di bidang 

akademik maupun bagi pihak asuransi sebagai berikut: 

a. Manfaat Bagi Akademis 

Penelitian ini berkontribusi pada ilmu pemasaran dengan 

menyediakan diskusi mengenai variabel literasi asuransi syariah, 

religiositas, pelayanan, dan besaran premi. Temuan dari penelitian 

ini dapat menjadi referensi penting dalam penelitian yang 

mengaitkan variabel-variabel tersebut. 

b. Manfaat Bagi Perusahaan Asuransi Syariah  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan 

dan bahan pertimbangan dalam mengembangkan asuransi syariah 

mengenai variabel literasi asuransi syariah, religiositas, kualitas 

pelayanan, dan besaran premi memengaruhi minat dalam 

memanfaatkan asuransi syariah. Sehingga mendorong pihak 
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penyedia layanan tersebut untuk meningkatkan kualitas, kemudian 

industri asuransi syariah dapat berkembang dengan pesat.  

D. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini digunakan untuk 

memberikan ringkasan dari keseluruhan isi penulisan. Penulisan skripsi ini 

secara garis besar terdiri dari lima bab dan beberapa sub-bab yaitu 

Pendahuluan, Landasan Teori dan Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Hasil 

dan Pembahasan dan Penutup. 

Bab pertama dari penelitian ini mencakup pendahuluan yang 

memaparkan latar belakang informasi mengenai konteks penelitian. 

Kemudian dijelakan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaatnya, 

serta struktur pembahasannya. 

Bab kedua dari penelitian ini menyajikan penjelasan tentang dasar 

teoritis, tinjauan pustaka, pembentukan hipotesis. Bab ini juga memuat 

kerangka pemikiran dalam pengembangan hipotesis penelitian.  

Bab ketiga membahas tentang jenis penelitian dan sumber data, 

populasi dan sampel penelitian, definisi operasional variabel penelitian, 

metode pengumpulan data, dan teknik analisis data serta analisis dan 

pengujian hipotesis.  

Bab keempat dari penelitian ini menekankan pada pembahasan 

masalah yang dirumuskan, yang mencakup pertanyaan-pertanyaan yang 

muncul selama proses penelitian. Bab ini secara rinci menguraikan 
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bagaimana pertanyaan-pertanyaan tersebut diolah dan dianalisis, baik 

melalui pengolahan temuan penelitian maupun interpretasi hasilnya. 

Bab akhir ini menyajikan rangkuman berdasarkan analisis data, 

dampak dari temuan penelitian, batasan-batasan yang ditemui, serta 

rekomendasi yang dapat berguna bagi pihak yang terlibat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, dalam penelitian ini 

dapat diambil kesimpulan mengenai pengaruh antar variabel yang diteliti. 

Pertama, variabel literasi asuransi syariah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat menggunakan asuransi syariah. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai P-Value sebesar 0,019 yang lebih kecil dari tingkat 

signifikansi 0,05, serta T-Statistic sebesar 2,340 yang lebih besar dari nilai 

1,96. Hubungan ini menunjukan bahwa, ketika seseorang memiliki tingkat 

literasi asuransi syariah yang tinggi, mereka lebih memahami manfaat dan 

prinsip-prinsip yang diterapkan dalam asuransi syariah.  

Kedua, variabel religiositas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat menggunakan asuransi syariah. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai  P-Value sebesar 0,014 < 0,05, dan T-Statistic sebesar 2,467 > 1,96. Ini 

menandakan bahwa tingkat religiositas yang tinggi cenderung membantu 

seseorang menghargai prinsip-prinsip keuangan Islam, seperti larangan riba 

dan prinsip keadilan dalam transaksi, yang pada gilirannya meningkatkan 

minat mereka dalam menggunakan asuransi syariah.  

Ketiga, variabel kualitas pelayanan tidak signifikan terhadap minat 

menggunakan asuransi syariah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai P-Value 

sebesar 0.610 lebih besar dari 0.05, dan nilai T-Statistic sebesar 0.510 lebih 
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kecil dari 1.96. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada 

lembaga asuransi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat 

seseorang untuk menggunakan asuransi syariah. 

Keempat, variabel besaran premi berpengaruh positif signifikan 

terhadap minat menggunakan asuransi syariah. Hal ini ditunjukkan dengan  

nilai P-Value sebesar 0,018 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, 

serta T-statistic sebesar 2,364 yang melebihi nilai  1,96. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan pada pengalaman proses penelitian ini, terdapat 

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini berupa tahapan dan proses 

pelaksanaannya, yaitu: 

1. Pada proses mengumpulkan suatu data menggunakan kuesioner, 

informasi yang diberikan oleh responden tidak selalu 

mencerminkan pendapat sebenarnya. Selain itu, faktor kejujuran 

responden dalam mengisi kuesioner juga dapat memengaruhi 

akurasi data yang diperoleh. 

2. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini hanya 

variabel literasi asuransi syariah, religiositas, kualitas pelayanan, 

dan besaran premi. Masih banyak variabel-variabel lain yang 

dapat mempengaruhi minat seseorang menggunakan asuransi 

syariah.  
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C. Implikasi dan Saran 

1. Bagi Lembaga Asuransi Syariah 

Perusahaan asuransi syariah harus mengadakan seminar dan edukasi 

yang fokus pada peningkatan literasi asuransi syariah, serta berkolaborasi 

dengan universitas dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan 

pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah. Selain itu, perusahaan 

perlu mengembangkan strategi pemasaran yang menekankan kepatuhan 

terhadap prinsip-prinsip Islam untuk menyampaikan pesan-pesan asuransi 

syariah secara efektif.  

Meskipun kualitas pelayanan tidak signifikan dalam penelitian ini, 

perusahaan asuransi harus terus berupaya meningkatkan layanan dengan 

menyediakan layanan yang profesional untuk staf dan penggunaan 

teknologi dalam pelayanan pelanggan. Penetapan premi yang kompetitif 

juga penting, dengan menawarkan premi yang disesuaikan dengan 

kemampuan finansial berbagai segmen masyarakat dan menyediakan opsi 

premi bulanan yang fleksibel sebagai daya tarik tambahan bagi calon 

nasabah terkusus dari kalangan ASN UIN Sunan Kalijaga. 

2. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi faktor-

faktor lain yang mungkin mempengaruhi minat menggunakan asuransi 

syariah. Studi dengan menambahkan variabel baru dan pendekatan 

kualitatif dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam. 
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