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ABSTRAK 

Nama : Nurul Fajeriah 

Nim : 90400117002 

Judul  : Pengaruh Kesadaraan Membayar Pajak, Pengetahuan, dan Sanksi

 Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Keimanan Islam 

 Sebagai Pemoderasi (Studi Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di 

 KPP Pratama Makassar Selatan) 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar 

pajak, pengetahuan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan 

keimanan islam sebagai pemoderasi (studi wajib pajak UMKM yang terdaftar di 

KPP Pratama Makassar Selatan). 

 

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini 

menggunakan teori kepatuhan dan teori pembelajaran sosial. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh wajib pajak muslim UMKM yang terdaftar di KPP 

Pratama Makassar Selatan yaitu berjumlah 100 wajib pajak. Pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik purposive sampling. Data 

penelitian merupakan data primer, berasal dari hasil tanggapan langsung oleh 

responden penelitian melalui kuesioner. Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini dengan menyebar kuesioner melalui via google from. Teknik analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan analisis 

regresi moderating dengan pendekatan nilai selisih mutlak. 

 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, 

pengetahuan, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Adapun hasil penelitian yang didapatkan dari analisis 

variabel moderasi dengan pendekatan selisih mutlak menunjukkan bahwa  

keimanan islam menguatkan hubungan antara kesadaran membayar pajak dan 

sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan keimanan islam tidak 

menguatkan  hubungan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Kata Kunci: Kesadaran membayar pajak, pengetahuan  pajak, sanksi pajak, 

 keimanan islam dan kepatuhan wajib pajak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang     

  Negara Indonesia serta di berbagai negara di belahan dunia dalam 

menjalankan pemerintahan dan pembagunan pasti memerlukan dana yang sangat 

besar. Di Indonesia salah satu sumber perolehan Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara (APBN) ialah pajak. Pajak merupakan pendapatan utama dan salah satu 

pendapatan Negara yang meningkatkan kas negara indonesia yang guna 

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. (Ni Luh Supadmi & Wiwik 

Andryani, 2012) serta mengatasi permasalahan sosial, melihat hal tersebut 

diperlukan penerimaan pajak yang cukup besar untuk pendanaan dalam 

melaksanakan tanggungjawab Negara. Sektor Perpajakan berkonstribusi dalam 

penerimaan sebagai pendapatan negara kurang lebih 80% (Rusydi, 2009). Pajak 

merupakan iuran wajib kepada negara menurut undang-undang guna membiayai 

belanja negara maupun sebagai alat untuk mengatur kesejahteraan serta 

perekonomian. Pendapatan yang diterima dari pajak baik pajak dalam negara 

ataupun pajak dari perdagangan internasional akan digunakan sebagai keperluan 

pengeluaran negara demi membangun negara ataupun daerah (Katini & Suardana, 

2017). 

  Pada tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

pemerintah Indonesia dalam penerimaan perpajakan mencapai sekitar 1.865,7 

triliun rupiah (www.kemenkeu.com). Adapun data target dan realisasi penerimaan  

pajak diketahui bahwa pada tahun 2020 target penerimaan pajak tidak

http://www.kemenkeu.com/
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tercapai, serta menurunnya capaian penerimaan pajak sebesar 4,28% dari tahun 

2019. Sedangkan data pencapaian realisasi penerimaan pajak Provinsi Sulawesi 

Selatan tahun 2019 yakni 8,9%. Sehingga hal tersebut, dapat diketahui bahwa 

peranan pajak sebagai salah satu pendapatan negara yang besar ke negara  dalam 

mendukung program pembangunannya membutuhkan sumber pendapatan untuk 

membiayai pembangunan tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai warga di negara 

kita perlu dukung dan kita bantu.  Pajak memiliki dua fungsi yakni pertama fungsi 

Penerimaan ialah pajak sebagai alat pemerintah untuk menghimpun dana dari 

masyarakat (pribadi atau badan) guna membiayai keperluan Negara ataupun pajak 

sebagai salah satu pemasukan terbesar negara (Fuadi & Mangoting, 2013), kedua 

fungsi pengatur yakni membantu pemerintah untuk mengatur keseimbangan roda 

perekonomian negara.  

  Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan 

ketidakpatuhan pajak yang mana pelaku wajib pajak melanggar kewajiban dan 

hak perpajakannya (dibebankan), serta ketentuan perundang-undangan perpajakan 

yang berlaku. Indikator persoalan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakan yang dibebankan dari tahun ke tahun selalu menjadi 

masalah di sektor perpajakan (Ariyanto et al., 2020). Tinggi rendahnya kepatuhan 

wajib pajak akan mempengaruhi penerimaan pajak dari tahun ke tahun. 

Sedangkan disisi lain tingkat pertumbuhan UMKM terus bertambah tidak 

sebanding dengan kesadaran serta pemahaman para pelaku UMKM akan 

kepatuhan pajak yang dibebankan (Indarwan dan Binekas, 2018). 
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  Upaya yang baik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat agar 

mematuhi kewajiban perpajakan perlu dengan cara mendorong kesadaran serta 

penghayatan agar bisa mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban 

pajaknya secara signifikansi. Oleh karena itu, wajib pajak harus sadar akan 

kewajibannya, serta mengetahui bahwa negara sangat berwenang memungut pajak 

dari rakyatnya dan kewajiban itu bisa dipaksakan penagihannya. 

  Kepatuhan masyarakat terhadap pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran 

masyarakatnya. Kesadaran itu timbul dari dalam diri manusia agar memiliki 

kendali agar bisa  memahami keadaaan secara nyata serta perilaku baik dalam 

menghadapi setiap keadaan. Kesadaran mematuhi kewajiban perpajakan dimana 

wajib pajak rela (tulus dan ikhlas) dalam memberikan kontribusi dengan cara 

membayar kewajiban pajak terutangnya agar dapat membantu tercapainya 

pelaksanaan fungsi pemerintah serta bersedia untuk mempunyai NPWP. Untuk 

kemudian cara mengubah sikap sadar pajak tersebut, cukup sulit dilaksanakan, 

karena melihat keadaan ditengah masyarakat secara umum tidak mempunyai 

NPWP serta masih banyak individual yang tidak mengetahui kegunaan dan 

maksud jika masyarakat sadar akan kepatuhan pajaknya ataupun pada masyarakat 

yang memiliki UMKM yang wajib membayar pajak.  

  Kepatuhan wajib pajak yakni kepatuhan mengenai kewajiban 

perpajakannya. Pertumbuhan wajib pajak tahun ke tahun terus bertambah, tapi 

belum mengiringi besarnya tingkatan kepatuhan wajib pajak dikarenakan masih 

tinggi tingkat keengganan untuk memberitahukan kewajiban pajak. kondisi itu 

bisa jadi dikarenakan rendahnya pengetahuan dan pemahaman yang masih sangat 
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kurang dan menjadi salah satu aspek rendahnya kepatuhan wajib pajak itu sendiri 

dalam membayar pajaknya dengan baik dan benar (Fauzi Resti dan Maula 

Atiyatul, 2020). Dengan demikian wajib pajak akan terhindar pengenaan sanksi 

perpajakan yang berlaku pada peraturan perpajakan. Wajib pajak UMKM harus 

memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terkait peraturan tersebut 

terutama tentang perhitungan jumlah pajak yang wajib pajak disetor serta 

menurunnya tarif pajak UMKM dari 1% ke 0,5% merupakan aspek yang 

memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengetahuan dan pemahaman pada 

perpajakan oleh wajib pajak secara keseluruhan sangat diharapkan. Sanksi 

perpajakan sesuatu jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan yang 

harus di taati dan patuhi.. Sanksi yang dikenakan diharapkan bisa memberikan 

efek jerah agar dapat meningkatkan kesadaraan wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban teruntangnya. Wajib pajak UMKM dapat patuh akan perpajakannya 

jika terdapat sanksi pajak yang tegas dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 

(Cahyani dan Noviari, 2019).  

  Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, bahwasanya dari berbagai 

cara yang diupayakan oleh pemerintah dalam setiap tahunnya sudah dipandang 

cukup baik, akan tetapi kepatuhan wajib pajak sampai saat ini terbilang masih 

cukup rendah. Mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan aspek terpenting, 

serta sistem pemungutan pajak di indonesia menganut Self Assessment System. 

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang mana wajib pajak 

bersangkutan diberikan kepercayaan untuk menentukan sendiri (menghitung, 

membayar, melaporkan) besarnya jumlah pajak terutang serta pajak yang harus 
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dibayar selama masih keterkaitan dengan yang dibebankan oleh wajib pajak yang 

bersangkutan sesuai dengan undang-undang perpajakan melalui surat 

pemeberitahuan (SPT). Artinya sistem perpajakan Indonesia yang memberikan 

kepercayaan kepada wajib pajak, lebih menekan pada kesadaran wajib pajak itu 

sendiri untuk membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh dari usahanya. 

Dengan demikian, hal tersebut menjadi tolak ukur kebenaran pembayaran pajak 

pada kepatuhan wajib pajak. 

  Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 23 Tahun 2018 mengenai PPh 

Final berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki 

penghasilan bruto tertentu yaitu penghasilan yang tidak melebihi Rp 4,8 M dalam 

satu tahun pajak. Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan suatu yang dihadapi 

semua Negara yang menerapkan sistem perpajakan. Permasalahan yang seiring 

terjadi dari tahun ke tahun adalah menegani tingkat kepatuhan pajak yang masih 

rendah. Tingkat kepatuhan membayar pajak di Indonesia masih rendah. 

Berdasarkan data DJP menyebutkan total wajib pajak sebanyak 9 juta wajib pajak 

yang terdiri orang pribadi maupun badan telah melaporkan surat pemberitahuan 

(SPT) tahunan. WP Orang Pribadi yang sudah mendaftar jumlah 8,7 juta orang 

dan jumlah WP Orang pribadi yang telah melaporkan SPT Tahunan berjumlah 

8,43 juta orang atau sekitar 25 persen dari jumlah total potensi WP Orang Pribadi. 

Dengan demikian masih terdapat 75 persen potensi pajak WP orang Pribadi. 

Potensi pajak WP Badan yang sudah mendaftar berjumlah 282.000 orang dan 

jumlah WP Badan  yang telah melaporkan SPT Tahunan berjumlah 246.000 orang 
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atau sekitar 25 persen dari jumlah total potensi WP Badan dengan demikian masih 

terdapat 75 persen potensi pajak WP Badan. 

  Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya 

pada sektor UMKM (Usaha Mikro, kecil dan Menengah). Sejak tahun 2013 

pemerintah mulai menyoroti sektor UMKM, karena menyebar luas diseluruh 

wilayah Indonesia. UMKM dalam perkembangan yang baik dinilai sangat penting 

dan mampu menghasilkan keuntungan, dan starategis karena kekuatan maupun 

peranannya serta berpotensi untuk kemajuan perekonomian Indonesia yang dinilai 

cukup dominan. Konstribusi sektor UMKM untuk Produk Domestik Bruto (PDB) 

saat ini mencapai sekitar 60% dengan jumlah pelaku UMKM sekitar 65 juta, dan 

mampu menyerap tenaga kerja sebesar 97% (www.sobatpajak.com). Namun 

demikian konstribusi UMKM terhadap penerimaan dari pajak masih terdapat 

ketidaksesuaian. Deputi Bidang Usaha Kecil, dan Menegah Kementrian Koperasi 

dan UMKM, Harimba Rachman, menuturkan bahwa konstribusi UMKM di sektor 

perpajakan perlu ditingkatkan apalagi mengingat jumlah wajib pajak dari UMKM 

masih sedikit (www.pajakku.com). Menurut menteri keuangan Sri Mulyani 

realisasi Penerimaan Negara dari pajak UMKM yakni 3-4 triliun. Jika sektor ini 

dapat dimaksimalkan dalam perpajakannya akan memberikan dampak yang 

sangat positif bagi pemasukan kas Negara (www.pajak.go.id). 

 

 

 

 

http://www.pajakku.com/
http://www.pajak.go.id/
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Tabel 1.1 Data Wajib pajak PPh Final UMKM di KPP Pratama Makassar 

Selatan Tahun 2018-2020 

 2018 2019 2020 

Jumlah WP PPh Final UMKM 

_Terdaftar 
20.677 22.923 23.435 

Jumlah WP PPh Final UMKM _Ada 

pembayaran 
5.259 

25,43% 

7.692 

33,55% 

8.204 

35,00% 

WP Orang Pribadi UMKM _Ada 

pembayaran 
4.450 

84,61% 

6.742 

87,64% 

7.355 

89,65% 

WP Badan UMKM Ada pembayaran 809 

15,38% 

950 

12,35% 

849 

10,35% 

Penerimaan Pajak PPh Final 

UMKM 
17.395.218.380 14.013.909.493 8.728.047.684 

Sumber:  KPP Pratama Makassar Selatan (2021) 

  Berdasarkan data wajib pajak PPh Final UMKM KPP Pratama Makassar 

Selatan pada tabel diatas bahwa wajib pajak PPh Final UMKM yang terdaftar di 

KPP Pratama Makassar Selatan terus meningkat dari tahun 2018-2020. Sedangkan 

jumlah penerimaan pajak PPh Final UMKM KPP Pratama Makassar Selatan 

mengalami penurunan tahun 2018-2020. 

  Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dipahami bahwa 

pentingnya kepatuhan akan kewajiban perpajakan. Akan tetapi banyak wajib 

pajak yang kurang berkontribusi, untuk enggan mematuhi pembayaran pajaknya, 

kurangnya kesadaran akan kewajiban pajaknya serta masih banyak yang 

berpresepsi bahwa pajak tidaklah memberi kemaslahatan, rendahnya pengetahuan 

dan pemahaman yang memicu wajib pajak lalai dalam menyetor pembayaran 

pajak, serta minimnya pengetahuan tentang sanksi-sanksi yang akan diberikan jika 

tidak mematuhi kewajiban bayar pajaknya ataupun lambat dalam menyetor, 
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sehingga peneliti ingin kembali menguji pengaruh kesadaran membayar pajak, 

pengetahuan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan keimanan 

islam sebagai pemoderasi (studi wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP 

Pratama Makassar Selatan). 

B. Rumusan Masalah         

   Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat dirumuskan 

 dalam pernyataan-pernyataan sebagai berikut: 

1. Apakah  kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak? 

2. Apakah pengetahuan  pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak? 

3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif  terhadap kepatuhan wajib pajak? 

4. Apakah keimanan islam memoderasi hubungan antara kesadaran membayar 

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak? 

5. Apakah keimanan islam memoderasi hubungan antara pengetahuan pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak? 

6. Apakah  keimanan islam memoderasi hubungan antara sanksi pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak? 

C. Hipotesis  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, 

maka dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Wajib pajak menjadi masalah paling utama dan serius diseluruh dunia, 

apabila wajib pajak tidak patuh akan menimbulkan keinginan untuk melakukan 
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tindakan penghindaran, pengelakan, dan lalai terhadap pajak akhirnya akan 

menyebabkan penerimaan pajak menjadi berkurang. Dalam kepatuhan wajib pajak 

ada dua kendala, yaitu faktor internal lembaga pajak, meliputi aturan perpajakan 

yang mungkin masih dianggap belum sederhanah dalam dukungan teknologi 

informasi bagi pelayanan wajib pajak serta profesionalisme sumber daya manusia 

(SDM). Patuhnya wajib pajak bisa berasal dari wajib pajak itu sendiri maupun 

dari lingkungannya. 

1. Kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak menandakan semakin 

baiknya kesadaran akan kewajiban perpajakannya, maka semakin tinggi kemauan 

membayar kewajiban perpajakannya. Tinggi rendahnya wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor salah satunya 

kesadaran wajib pajak. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak 

untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya, meningkatkan 

pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan membawa 

dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban 

perpajakannya. Melalui penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran 

individu wajib pajak dalam membayar pajak dimana individu mengetahui, 

memahami pelaksanaan peraturan perpajakan dan mengerti tentang cara 

membayar pajak. Kesadaran masyarakat dengan sendirinya mau membayar pajak 

timbul karena wajib pajak merasa memiliki kewajiban untuk membayar pajak. 

sesuai penelitian sebelumnya Lovihan (2014), Noviyanti, et al (2014), Mahfud 

(2017), Hartini (2018), As’ari (2018), dan Susilawati (2013) bahwa kesadaran 
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wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas 

maka hipotesis pertama yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

H1: Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan 

 wajib pajak. 

2.  Pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Wajib pajak harus dibekali pengetahuan serta pahaman akan norma 

perpajakan dan proses dalam perpajakan. Pengetahuan wajib pajak akan peraturan 

perpajakan, dan pemahaman wajib pajak akan sanksi diberikan jika wajib pajak 

lalai akan kewajiban perpajakan mereka. Jika individu pajak belum memahami 

peraturan perpajakan cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidakpatuh akan 

kewajiban pajaknya.  

Melalui penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa diperlukannya upaya 

dalam memberikan pengetahuan baik pengajaran dan pelatihan ke indivudu wajib 

pajak, serta kepercayaan individu wajib pajak sangat diperlukan untuk bisa 

melaksanakan secara bersama-sama baik dalam tata cara menghitung, 

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya. Sesuai dengan 

hasil penelitian sebelumnya Savitri (2015), Indrawan, et al. (2015) dan Ihsan 

(2013) bahwa pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis kedua yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H2: Pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak. 
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3.  Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Sanksi pajak yang dikenankan berguna untuk mendisiplikan, 

meningkatkan kepatuhan individu wajib pajak agar cenderung mematuhi dan 

melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Melalui penjelasan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan merupakan suatu sanksi yang 

diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan tegas, sanksi pajak tidak mengenal 

kompromi (not arbitrary), tidak ada toleransi, serta sanksi yang diberikan 

hendaklah seimbang dengan kata lain hendaknya sanksi yang diberikan dapat 

memberikan rasa adil dan memberikan efek jera bagi indivudu wajib pajak. Sesuai 

penelitian sebelumnya John Hutagoal, et al. (2006), Frederica, D. (2008), 

Noviyanti, et al. (2014), As’ari (2018), Hartini (2018), Susilawati (2013) dan 

Tene, et al. (2017) bahwa sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 

 Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis ketiga, yang akan diuji 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H3: Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib  pajak. 

4. Keimanan islam sebagai pemoderasi kesadaran wajib pajak antara 

kepatuhan wajib pajak. 

Kesadaran wajib pajak dalam kerelaan memenuhi kewajibannya, untuk 

memberikan konstribusi dana akan kewajiban pajak dalam pelaksanaan fungsi 

pemerintah akan kesinambungan pembangunan untuk membiayai pelayanan 

publik ataupun pembangunan nasional. Kesadaran wajib pajak apabila keadaan 

dimana wajib pajak mengetahui, mengerti, dan memenuhi serta melaksanakan hak 

dan kewajibannya tanpa adanya paksaan (Warouw, et al. 2015).  
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Ketika individu wajib pajak memiliki iman yang ada dalam dirinya maka 

cenderung dapat memperkuat kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan individu 

wajib pajak. Wajib pajak yang beriman akan selalu bersikap husnuzan, dengan 

iman yang ada dalam diri setiap orang akan mendorong kesadaran individu wajib 

pajak, maka wajib pajak beriman disampin menjalakan ibadahnya kepada Allah 

SWT kita mencontohi hukum-hukum serta syarat yang digariskan oleh Allah 

SWT. Salah hal interiksi yang ada dalam kehidupan manusia yakni kesadaran 

akan ketentuan-ketentuan norma perpajakan, serta arti kebermanfaatan norma dan 

taat membayar pajak (Bulutoding, 2017). 

H4: Keimanan islam memoderasi hubungan keasadaran wajib pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

5.  Keimanan Islam sebagai pemoderasi pengetahuan pajak antara 

kepatuhan wajib pajak. 

Pengetahuan pajak sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku individu 

wajib pajak untuk usaha mendewasakan individu tersebut dengan mengupayakan 

untuk memberikan pengajaran dan pelatihan. Upaya akan cenderungnya wajib 

pajak agar mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, dapat 

mendorong individu wajib pajak dengan menghitung kewajiban pajak secara 

sendiri secara benar (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Namun, jika 

pengetahuan pajak sudah berhasil diupayakan tidak sedikit masih tetap terdapat 

wajib pajak akan kepercayaan yang diberikan masih banyak yang cenderung tidak 

mempatuhinya, akan tetapi jika individu wajib pajak memiliki iman maka 

cenderung memperkuat hubungan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan individu 
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wajib pajak. Iman dalam diri individu dapat memotivasi ihsan, agar cenderung 

bahwa keyakinan terhadap setiap perilaku kita perbuat semuanya diawasi oleh 

Allah SWT. Sehingga dengan iman individu wajib pajak dapat membentuk atau 

mendorong individu dalam bertindak karena iman yang ada dalam diri seseorang 

membutuhkan pengetahuan dan bartambah besar seiring bertambahnya 

pengetahuan yang dimiliki manusia (Bulutoding et al, 2018). 

H5: Keimanan islam memoderasi hubungan pengetahuan pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

6.  Keimanan islam sebagai pemoderasi sanksi pajak antara kepatuhan 

wajib pajak. 

Ketegasan akan penegakan sanksi pajak berguna untuk mendisiplikan dan 

meningkatkan kepatuhan individu wajib pajak akan mempengaruhui agar 

cenderung mematuhi dan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. 

Ketegasan akan sanksi pajak yang berlaku jika dihubungan dengan iman yang 

dimiliki individu wajib pajak akan memperkuat cenderungnya wajib pajak akan 

kepatuhan wajib pajak (Wadiastuti dan Laksito, 2014). Sehingga individu wajb 

pajak akan sanksi pajak akan cenderung memiliki hubungan kuat dengan iman 

yang dimiliki individu wajib pajak agar adanya ketegasan sanksi pajak yang baik, 

maka hukum-hukum atau aturan/ketentuan yang ada bisa dapat kita patuhi dan  

laksanakan dengan baik dalam diri kita setiap bertindak (Farah, N. dan Fitriyah, I., 

2018). 

H6: Keimanan islam memoderasi hubungan sanksi pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 
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D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

a. Variable Independen (X) 

 Variabel independen ialah menjelaskan atau mempengaruhi 

variabel yang lain (Indriantoro dan Bambang, 1999). Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri tiga variabel, 

yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi 

pajak. 

1) Kesadaran membayar pajak (X1) 

Kesadaran membayaran pajak merupakan kondisi individu pajak 

sudah memenuhi syarat peraturan perpajakan yang berlaku serta 

memiliki intensitas kesadaran mematuhi perpajakannya. Kesadaran 

wajib pajak akan keawajibannya dapat membantu bertambahnya 

pendapatan Negara sedangkan jika sebaliknya individu wajib pajak tidak 

mengetahui dan memahami akan peraturan perpajakan serta hanya 

sebatas mengenalnya maka kesadaran wajib cenderung masih rendah 

akan ketidakpatuhan perpajakannya tersebut. 
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Tabel 1.2 

Operasional Variabel Kesadaran Membayar Pajak 

Variabel Indikator Skala 

Kesadaran 

membayar 

pajak (X1) 

1. Kesadaran hak dan kewajiban 

perpajakan guna memenuhi kewajiban 

membayar pajak. 

1-4 

skala likert 

2. Dampak yang timbul jika tidak 

membayar kewajiban pajak. 

1-4 

skala likert 

3. Dampak kesadaran individu dalam 

membayar pajak untuk realisasi 

pembiayaan daerah atau Negara guna 

kesejahteraan masyarakat. 

1-4 

skala likert 

Sumber : Bayu Laksana Pradena & Mutiara Cendana (2021) 

2) Pengetahuan Pajak (X2) 

Pengetahuan pajak adalah pemahaman wajib pajak tentang 

perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pengetahuan pajak terhadap individu wajib pajak seperti tarif 

pembayaran pajak dibayar, hingga kegunaan besar pajak yang mereka 

bayar tersebut untuk pembiayaan Negara ataupun daerah untuk 

mensejahterahkan masyarakat. 

Tabel 1.3 

Operasional Variabel Pengetahuan Pajak 

Variabel Indikator Skala 

Pengetahuan  

Pajak (X2) 

1. Mengetahui peraturan perpajakan 

sebagai individu wajib pajak. 

1-4 

skala likert 

2. Mengetahui hak, kewajiban dan 

tujuan sebagai individu wajib pajak 

dalam membayar pajak. 

1-4 

skala likert 

3. Wajib pajak mengetahui informasi 

dan sanksi yang berlaku dalam 

perpajakan. 

1-4 

skala likert 

Sumber : Bayu laksana pradena & Mutiara cendana (2021) 
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3)  Sanksi Pajak (X3) 

Sanksi pajak yang diberikan ke individu wajib pajak agar tidak 

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Adanya 

pembuatan sanksi pajak dapat dijadikan ukuran jaminan dalam memicu 

individu wajib pajak agar mentaati ataupun mempatuhi norma 

perpajakan. 

Tabel 1.4 

Operasional Variabel Sanksi Pajak 

Variabel Indikator Skala 

Sanksi 

Pajak 

(X3) 

1. Pertimbangan sanksi pajak yang 

dikenakan bagi wajib pajak sesuai 

dengan pelanggaran yang timbul dari 

ketidak patuhan pelanggaran aturan 

pajak. 

1-4 

skala likert 

2. Sanksi pajak yang dikenakan menjadi 

pelajaran agar pelanggar wajib pajak 

senantiasa patuh dalam aturan/norma 

pajak 

1-4 

skala likert 

3. Pengetahuan wajib pajak akan sanksi 

pajak, serta tidak adanya toleransiu 

atas pengenaan sanksi pajak kepada 

pelanggar yang tidak patuh dalam 

aturan pajak. 

1-4 

skala likert 

Sumber : Andi Rustam dan Saidah Said (2018) 

 

b. Variable Dependen (Y) 

 Variabel dependen diketahui bahwa dijelaskan ataupun 

dipengaruhi oleh variabel independen (Indriantoro dan Bambang, 

1999). Variabel dependen dalam riset ini merupakan kepatuhan 

individu pajak.  
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 Kepatuhan Wajib Pajak 

 Perilaku kepatuhan wajib pajak didasarkan adanya 

ketersediaan, kemampuan serta kemauan individu wajib pajak, dimana 

wajib pajak memenuhi, melaksanakan hak dan kewajibannya 

berdasarkan syarat yang berlaku dalam norma. Perilaku wajib pajak 

yang mematuhi ketentuan norma perpajakan tidak perlu lagi adanya 

pengenaan sanksi yang sudah ditetapkan dalam norma perpajakan 

(seperti sanksi pajak berupa ancaman pidana atau ancaman sanksi 

administrasi ataupun diberi ancaman sanksi kedua-duanya). 

Table 1.5 

Operasional Variabel Kepatuhan Wajib Pajak 

Variabel Indikator  Skala 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

(Y) 

1.   Perilaku kepatuhan wajib pajak dapat 

 memenuhi ketentuan norma pajak 

 yang berlaku. 

1-4 

skala likert 

2. Mematuhi dan melaksanakan aturan 

yang diberlakukan 

1-4 

skala likert 

3. Perilaku wajib pajak yang patuh tahu 

tata cara bayar pajak. 

1-4 

skala likert 

Sumber : Andi Rustam dan Saidah Said (2018) 

 

c.  Variable Moderasi (M) 

 Keimanan Islam 

Variabel moderasi dalam peneltian ini adalah iman islam. Iman 

adalah suatu energi hati yang benar-benar menjadi benteng dari segala 

gangguan dan diperolehnya keamanan dan kedamain dalam diri 

seseorang. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait iman 
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islam yaitu arti menjaga perilaku kita dalam bertindak, mempupuknya 

dengan menambah pengetahuan intelektual. (Farah, N., dan Fitriya, I. 

2018). Wajib pajak yang beriman akan mampu untuk menghindari 

perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan perpajakan yang dari 

keyakinan dan kepercayaan (ukuran iman) dalam mengamalkan 

perilaku saleh maka tidaklah ada ketakutan (rasa kekhawatiran) dalam 

kehidupan.  

Adapun keimanan seseorang dapat diukur pada pemahaman 

mengenai pokok-pokok ajaran islam; Pertama, Akidah/keyakian 

dalam agama islam tindakan untuk tidak mau membayar pajak 

(menghindari pajak) diyakini sebagai suatu perbuatan yang tercela 

dikarenakan tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik (Pertiwi, 

2017). Kedua, Syari’ah/Islam bahwa manusia disamping beriman 

kepada Allah, maka juga harus mengikuti hukum-hukum/ ketentuan 

syari’ah yang telah digariskan oleh Allah SWT. Ketiga, Ihsan/Akhlak 

bahwa dengan melalui ihsan seseorang akan selalu merasa dirinya 

dilihat/diawasi oleh Allah SWT. Ihsan jika diaplikasikan dalam pajak, 

setiap segala yang di perbuat oleh manusia Allah yang senantiasa 

mengawasinya. Oleh sebabnya segala perilaku kepatuhan pajak pasti 

ketahuan (Bulutoding, 2017).  
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Table 1.6 

Operasional Variabel Keimanan Islam 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

Keimanan 

Islam (M) 

Akidah 

1. Keyakinan yang mendorong 

seorang muslim dalam 

berbuat sesuatu 

2. Keyakinan tersebut, dia dapat 

berdasar karena kesadaran 

dari berfikirnya. 

1-4 

skala likert 

Syariah 3. Mengikuti serta taat  dengan 

Syari’ah (Hukum-hukum dan 

ketentuan-ketentuan yang 

digariskan) Allah SWT. 

1-4 

skala likert 

Ihsan 4. Perilaku baik atau tidaknya 

seorang muslim akan sesuatu 

yang diperbuatnya . Hal itu 

dimana Allah senantiasa 

maha mengawasi-nya. 

1-4 

skala likert 

Sumber: Bulutoding (2017) dan Bulutoding et al. (2018) 

 

2. Ruang lingkup  

Penelitian ini untuk menguji pengaruh antara variabel bebas (kesadaran 

membayar pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak) terhadap variabel terkait 

(kepatuhan wajib pajak) UMKM yang terdaftar pada KPP Makassar Selatan. 

sebagai variabel dependen dengan keimanan islam sebagai variabel moderasi. 
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E.  Kajian Pustaka 

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi bagi 

penulis sebagai berikut: 

Tabel 1.7 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama 

Peneliti 

Judul Pendekatan/Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Dwirandra 

dan 

Perdana 

Surya 

(2020) 

Pengaruh 

Kesadaran 

Wajib Pajak, 

Pengetahuan 

Perpajakan Dan 

Sanksi Perpajakan 

Pada Kepatuhan 

Wajib Pajak 

UMKM Yang 

Terdaftar Di KPP 

Pratama Tabanan. 

Penelitian ini 

menggunakan data 

kuantitaif yang 

tergolong penelitian 

kausalitas, yang 

diperoleh dengan 

penyebaran 

kuesioner. 

Hasil Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

kesadaran wajib pajak, 

pengetahuan perpajakan, 

dan sanksi perpajakan 

berpengaruh positif dan 

signifikan pada 

kepatuhan wajib pajak 

UMKM yang terdaftar di 

KPP Pratama Tabanan. 

2.  Cahyani 

dan 

Noviari 

(2019) 

Pengaruh Tarif 

Pajak, Pemahaman 

Perpajakan, dan 

Sanksi Perpajakan  

Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM. 

 

Penelitian ini 

menggunakan data 

kuantitaif yang 

tergolong penelitian 

kausalitas, yang 

diperoleh dengan 

penyebaran 

kuesioner. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tarif 

pajak, pemahaman  

perpajakan dan sanksi 

perpajakan berpengaruh 

positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak  

UMKM baik secara 

simultan maupun parsial 

 

3. Kusmuriya

nto, S  

(2014) 

Pengaruh 

Pengetahuan 

Perpajakan, 

Ketegasan Sanksi  

Perpajakan dan 

Keadilan 

Perpajakan  

Terhadap 

Kepatuhan  

Wajib Pajak 

UMKM di  

Kota Semarang 

Penelitian ini 

menggunakan data 

kuantitaif, dengan 

penyebaran 

kuesioner. 

Hasil penelitian 

menunjukkan secara 

parsial variabel 

pengetahuan pajak 

berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak, 

sedangkan ketegasan 

sanksi dan keadilan 

perpajakan tidak 

berpengaruh terhadap  

kepatuhan wajib pajak. 

Secara simultan variabel 
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 pengetahuan, ketegasan 

sanksi dan keadilan  

perpajakan berpengaruh 

terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak UMKM 

 

4. Widodo 

dan 

Purnama 

Sari (2020) 

Pemahaman 

perpajakan, 

kesadaran pajak 

dan  

tingkat pendapatan 

sebagai 

determinan 

kepatuhan  

pajak UMKM 

 

Penelitian ini data 

kuantitatif dan 

sumber data 

diperoleh dari 

kuesioner yang 

dibagikan langsung 

kepada pemilik 

UMKM. 

 

Hasil analisis data 

disimpulkan bahwa 

pemahaman peraturan  

perpajakan dan tingkat 

pendapatan UMKM 

berpengaruh terhadap  

kepatuhan wajib pajak 

UMKM. Untuk 

kesadaran membayar 

pajak tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM. Hal  

ini dapat diartikan bahwa 

meskipun pelaku usaha 

mau membayar pajak 

namun belum dapat 

meningkatkan kepatuhan  

perpajakannya. 

 

5. Dian 

Lestari 

Siregar  

(2017) 

Pengaruh 

Kesadaran Wajib 

Pajak dan Sanksi 

Pajak terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi pada 

Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama 

Batam. 

Metode  Kuantitatif 

dengan menggunakan 

Pendekatan 

Deskriftif. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel kesadaran wajib 

pajak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib 

pajak, variabel sanksi 

pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak 

mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak 

pribadi. 

6. Akromi 

Khairina 

Asbar 

(2014) 

Pengaruh Tingkat 

Kepuasan 

Pelayanan, 

Pemahaman 

Perpajakan, 

Keadilan 

Perpajakan, Sanksi 

Perpajakan, dan 

Penelitian ini 

menggunakan data 

kuantitaif yang 

tergolong penelitian 

kausalitas, yang 

diperoleh dengan 

penyebaran 

kuesioner. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kepuasan pelayanan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi, 

pemahaman perpajakan 
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Kesadaran 

Perpajakan 

terhadap Tingkat 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi pada KPP 

Pratama Senapelan 

Pekanbaru 

berpengaruh positif dan 

signifikana terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi, keadilan 

perpajakan berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi, 

sanksi pajak berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi, 

sedangkan kesadaran 

perpajakan berpengaruh 

positif dan tidak 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi. 

7. Fikriningru

m K. 

Winda & 

Syafruddin 

M (2012) 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi dalam 

Memenuhi 

Kewajiban 

Membayar Pajak 

(Studi Kasus pada 

KPP Pratama 

Sedmarang  

Candisari) 

Penelitian ini adalah 

kuantitatif kausalitas 

yang menggunakan 

data primer dengan 

menyebarkan 

kuesioner. 

Berdasarkan hasil 

analisis yang telah 

dilakukan menunjukkan 

bahwa kesadaran 

membayar pajak, 

pengetahuan dan 

pemahaman tentang 

undang-undang 

perpajakan, persepsi 

efektivitas sistem 

perpajakan, dan 

pelayanan fiskus 

memiliki pengaruh 

positif dan berpengaruh 

signifikan terhadap 

kemauan membayar 

pajak. 

8.  Arisandy 

Nelsi 

(2017) 

Pengaruh 

pemahaman wajib 

pajak, kesadaran 

wajib pajak, dan 

sanksi pajak 

terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak orang 

pribadi yang 

melakukan 

Penelitian ini 

menggunakan data 

kuantitaif kausalitas 

dengan menggunakan 

Convenience 

sampling sebagi 

teknik pengambilan 

sampel. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

pemahaman wajib pajak 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap wajib 

pajak orang pribadi, 

sedangkan kesadaran 

wajib pajak dan 

kepatuhan sanksi 

perpajakan berpengaruh 
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kegiatan bisnis 

online di 

pekanbaru. 

signifikan terhadap wajib 

pajak orang pribadi yang 

melakukan bisnis online, 

dan pemahaman wajib 

pajak, kesdaran wajib 

pajak dan kepatuhan 

sanksi pajak berpengaruh 

signifikan terhadap wajib 

pajak orang pribadi yang 

berbisnis online. 

9.  Purnamasa

ri popy dan 

Rachmawa

ti Meita 

Oktaviani 

(2014) 

Kesadaran 

Membayar Pajak 

Memediasi 

Hubungan 

Pengetahuan 

Perpajakan 

terhadap Kemauan 

Membayar Pajak. 

Jenis penelitian ini 

yang digunakan 

adalah kuantitatif 

kausalitas. 

 

 

 

 

Hasil penelitian  ini 

menunjukkan bahwa 

variabel pengetahuan 

pajak berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kesadaran membayar 

pajak, kesadaran 

membayar pajak 

berpengatuh positif 

signifikan terhadap 

kemauan membayar 

pajak, dan pengetahuan 

perpajakan berpengaruh 

positif signifikan pada 

kemauan membayar 

pajak. 

  

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuan 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

b. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 
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c. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

d. Untuk mengetahui pengaruh keimanan islam memoderasi hubungan 

antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 

e. Untuk mengetahui pengaruh keimanan islam memoderasi hubungan 

antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib. 

f. Untuk mengetahui pengaruh keimanan islam memoderasi hubungan 

antara saknsi pajak terhadap kepatuhan wajib. 

2. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang dipaparkan di atas penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoretis. Hasil Penelitian ini secara teoritis dapat 

memperluas wawasan dan pemahaman tentang perpajakan oleh pelaku, 

juga kepada masyarakat yang masih awam/pembaca mengenai 

kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan sanksi pajak dalam 

mematuhi kewajiban pajaknya yang mana akan berdampak 

bertambahnya pemasukan negara, berdasarkan Teori Pembelajaran 

Sosial, Theory of Planned Behavior, teori pembelajaran sosial dan 

keimanan islam. 

b. Manfaat Praktis. Hasil Penelitian ini secara praktis diharapkan 

sebagai analisis yang berguna mengetahui tingkat pengetahuan pelaku 

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan perlakuan 

perpajakan agar bisa menggerakkan masyarakat untuk mematuhi 
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kewajiban perpajakannya dalam usaha meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak, sebagai upaya yang membantu pemerintah dalam meningkatkan 

kinerjannya yang sampai saat ini masih banyak yang memiliki persepsi 

bahwa pajak tidaklah penting sehingga masih kurang kesadaran dalam 

membayar pajak. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Theory of Planned Behavior (Teori Kepatuhan) 

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan hasil pengembangan dari 

teori sebelumnya yang dicetuskan oleh Ajzen dan Fishbein yaitu Theory of 

Reasoned Action (TRA). TRA disusun menggunakan asumsi dasar bahwa 

manusia berperilaku dengan sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang 

tersedia (Ramdhani 2009). TRA menjelaskan bahwa suatu perilaku muncul karena 

seseorang mempunyai niat atau keinginan untuk melakukannya (behavioral 

intention). Niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku akan menentukan 

perilaku tersebut. Niat untuk melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh sikap 

(attitude towards behavior) dan pengaruh sosial yaitu norma subjektif (subjective 

norms) (Ajzen, 1980). Pada Theory of Planned Behavior (TPB) bahwa kontrol 

perilaku yang dipersepsikan sebagai dasar kepercayaan terhadap perilaku. Selain 

itu, sehubungan dengan perilaku, dan pengendalian perilaku yang dipersepsikan 

biasanya digunakan untuk memprediksi niat perilaku dengan tingkat akurasi yang 

tinggi (Ajzen, 1991).  

Theory of Planned Behavior (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang 

ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. 

Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu 

dari niat berperilaku yaitu: Behavioral Beliefs, yaitu keyakinan individu akan 

hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut atau Wajib pajak yang 

sadar pentingnya membayar pajak terhadap penyelenggaraan Negara, tentu saja 
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akan memenuhi kewajiban pajaknya (beliefs strength and outcome evaluation). 

Normative Beliefs, yaitu keyakinan akan norma bahwa individu 

mempertimbangkan pendapat orang lain tentang perilakunya dan motivasi untuk 

memenuhi harapan yang diinginkan tersebut atau (normative beliefs and 

motivation to comply) dan  Control Beliefs, yaitu keyakinan tentang suatu faktor 

yang mendukung atau menghalangi  perilaku dan kesadaran akan kekuatan faktor 

tersebut (control beliefs). Hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku 

ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan.                                                                                                     

Theory Planned Behavior yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) mengenai 

factor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak seorang wajib pajak 

(dari sisi psikologis). Niat (Intention) dapat mempengaruhi perilaku individu 

untuk menjadi patuh atau tidak patuh terhadap aturan perpajakan. Sehingga kesan 

yang terbentuk dalam mindset individu akan mempengaruhi niat atau keyakinan 

pada diri individu tersebut sebelum melakukan sesuatu. Keyakinan terhadap hasil 

yang dia peroleh dari pelakunya kemudian berdampak pada apakah dia akan 

memenuhi kewajiban perpajakannya atau tidak. Dengan memenuhi kewajiban 

perpajakan, wajib pajak menginginkan adanya timbal balik ataupun keyakinan 

tentang akan terpenuhinya harapan normatif dari orang lain maupun lingkungan 

sekitar yang memotivasi untuk tetap berperilaku patuh pajak (Giyantoro, et al. 

2020). 
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B. Social Learning Theory (Teori Pembelajaran Sosial) 

 Teori pembelajaran sosial dikemukakan oleh Bandura Albert (1977). Teori 

ini menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar dengan lewat pengamatan dan 

pengalaman langsung (Robbins dan Judge, 2008). Proses dalam pembelajaran 

sosial untuk menentukan pengaruh model pada seorang individu. Artinya setiap 

proses belajar dalam hal ini belajar sosial terjadi dalam tahapan suatu peristiwa. 

Tahapan tersebut berawal dari adanya peristiwa stimulus atau sajian perilaku 

model dan berakhir dengan penampilan berupa kinerja tertentu sebagai hasil atau 

perolehan belajar seseorang. Tahapan tersebut seperti (1) proses perhatian 

(attentional phase yaitu proses individu yang mengenali dan mencurahkan 

perhatian terhadap sebuah model, (2) proses penahanan atau penyimpanan dalam 

ingatan (retention phase yaitu proses individu  mengingat suatu tindakan model 

setelah model tersebut tidak lagi tersedia atau informasi berupa materi dan contoh 

perilaku model itu ditangkap, diproses dan disimpan dalam memori), (3) proses 

reproduksi motorik (reproduction phase yaitu proses individu mengubah 

pengamatan menjadi tindakan), (4) proses penegasan atau motivasi (motivation 

phase yaitu proses individu menampilkan perilaku yang dicontohkan jika tersedia 

insentif positif berupa tahap penerimaan dorongan sebagai penguatan, misal guru 

dianjurkan dengan memberikan nilai tertentu pada peserta didik ynag kinerjanya 

memuaskan) ataupun negatif, misal kepada mereka yang belum menunjukkan 

kinerja yang memuaskan perlu diyakinkan akan arti penting penguasaan materi 

seiring dengan upaya itu ada baiknya ditunjukkan pula bukti-bukti kerugian orang 

yang tidak menguasai materi atau perilaku tersebut .  
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Teori pembelajaran sosial bahwa individu belajar untuk melakukan 

sesuatu sesuai apa yang telah dilihat atau dirasakan. Seperti halnya mencontoh 

individu lain untuk patuh dalam membayar dan melaporkan pajak yang menjadi 

kewajibannya dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak yang patuh. 

Artinya Teori pembelajaran sosial (teori sosial kognitif) ini adalah proses kognitif 

dalam diri individu memegang peranan dalam pembelajaran, penguatan yang 

diperolehnya, akan perilaku yang ditiru itu akan menjadi perilaku dirinya sebagai 

pembelajaran menurut proses kognitif individu dan kecakapan dalam membuat 

keputusan, serta terdapat hubungan yang erat antara individu dengan 

lingkungannya (pembelajaran terjadi dalam keterkaitan antara lingkungan, 

perilaku dan faktor-faktor pribadi), dan hasil pembelajaran yang diwujudkan 

dalam perilaku sehari-hari. Hal ini bisa menjadikan perilaku individu terbentuk 

melalui peniruan terhadap perilaku dilingkungan, sedangkan pembelajaran 

merupakan suatu proses bagaimana membuat peniruan yang sebaik-baiknya 

sehingga bersesuaian dengan keadaan dirinya dan tujuannya. 

Sikap individu wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajakannya bahwa 

Wajib Pajak akan patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya adalah 

kewajibannya lewat dengan pengamatan dan pengalaman langsung pajak yang 

dibayarkan, untuk membantu pembangunan di wilayahnya. Wajib Pajak apabila  

memiliki pengetahuan ataupun pemahaman yang baik akan berperilaku patuh 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memperhatikan peraturan 

perpajakan yang berlaku serta adanya pemberian hukuman/sanksi pajak yang 

tegas oleh DJP. 
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C. Pajak  

 Menurut Simanjutak, pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang 

sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari 

dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran Negara 

dalam membiayai pengeluaran Negara, baik untuk pembiayaan pembangunan 

maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu, guna mendapatkan 

penerimaan Negara besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya 

yang dapat meningkatkan, baik subjek maupun objek pajak yang ada (Listiyowati, 

2021). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 “pajak adalah konstribusi 

wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”.  

 Pemaparan definisi pajak diatas bahwa pajak adalah iuran wajib yang 

dibayar rakyat ke negara untuk memenuhi kebutuhan negara guna kepentingan 

publik. Rakyat yang membayar pajak tidak secara langsung merasakan manfaat 

dari pajak, dikarenakan pajak untuk kepentingan umum dan bukan untuk 

kepentingan pribadi. Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak yakni (1) pajak 

dipungut atau berdasarkan kekuatan undang-undang serta pelaksanaannya, (2) 

dalam membayar pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh 

pemerintah, (3) pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat ataupun 

pemerintah daerah, (4) pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran 
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pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk 

membiayai public investment. 

 Definisi pajak menurut syari’ah, pajak dalam bahasa arab yakni kata “Adh-

Dharibah” atau kata“Al-Maks” artinya “iuran yang telah diwajibkan terhadap 

wajib pajak kepada lembaga penarik pajak (negara). Ada beberapa istilah-istilah 

lain pajak “Adh-Dharibah” diantarannya yakni (a) Al-Jizyah ialah iuran yang 

diwajibkan oleh penduduk non-muslim ke negara satu tahun sekali sebagai 

imbalan atas rasa aman baik membela dan melindungi mereka, serta fasilitas yang 

diperoleh penganut agama yahudi dan nasrani (non-muslim) dalam masyarakat 

islam. Jizyah diambil dari orang laki-laki yang sehat akalnya, mukallaf (sudah 

balig) dan merdeka. Ketentuan mengenai jizyah dalam firman Allah QS. At-

Taubat/9: 29 sebagai berikut: 

 

Terjemahnya:   

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) 

kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah 

diharamkan oleh Allah dan rasul-nya dan mereka yang tidak beragama 

dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah 

diberikan kitab, hingga mereka membayar Jizyah (pajak) dengan patuh 

sedang mereka dalam keadaan tunduk.”(Kementrian Agama RI, 2019). 

 

  Berdasarkan ayat diatas menurut Tafsir Al-Muyassar menjelaskan “Hai 

umat muslim, perangilah orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasrani yang tidak 

mau beriman kepada Allah, hari kebangkitan, dan pembalasan, dan tidak mau 

meninggalkan apa yang telah Allah dan Rasul-Nya larang dan tidak mau 

menjalankan hukum syariah islam, sehingga mereka membayar jizyah (pajak yang 



32 
 

 
 

dikenakan kepada orang kafir) yang diwajibkan kepada mereka sebagai bentuk 

ketundukan dan kepatuhan.”(Syaikh Bakar Abu Zaid et. al. 2011).  

  Kata wahum shagirun (dalam keadaan tunduk) yakni tunduk patuh pada 

ketentuan hukum adalah pendapat imam syafi’i yang memahami secara benar jiwa 

ajaran islam yang penuh toleransi serta budi pekerti luhur. Bentuk kepatuhan 

kaum non-muslim kepada ketentuan hukum islam yang berlaku dalam wilayah 

tempat mereka tinggal (Tafsir Shihab Quraish, 2015). Sehingga orang tidak boleh 

digolongkan kepada status zhimmi kecuali dengan syarat tunduk kepada hukum 

islam. Arti ketundukan bukanlah diartikan sebagai arti yang digunakan dalam 

usaha kehidupan biasa kita. Kekerasan dalam memperlakukan golongan zhimmi 

selama proses pemungutan jizyah adalah bertentangan dengan jiwa islam. Oleh 

karena itu, yang secara jelas mengandung perintah untuk mengambil pembayaran 

jizyah. Artinya dari orang yang mampu dan kaya, maka jizyah tidak wajib atas 

wanita, anak kecil, hamba sahaya, dan orang gila. Serta jizyah tidak wajib bagi 

orang miskin yang perlu di beri sedekah, orang yang tidak mampu bekerja, orang 

buta, orang yang tidak bisa bangun dari tempat duduk dan lain-lainnya yang cacat 

berat maupun tidak wajib atas pendeta-pendeta digereja kecuali jika mereka 

termasuk orang kaya. 

  Jizyah dalam pandangan ilmu fiqih ialah hak yang diberikan Allah kepada 

kaum muslimin dari kaum non-muslim sebagai tanda tunduknya mereka kepada 

islam. Sebagai imbalannya mereka dibiarkan untuk mempraktikkan ibadah 

mereka, untuk menikmati sejumlah kebebasan komunal tertentu serta mereka 

mendapat keamanan dan perlindungan negara atas agresi dari luar. Ada dua  
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macam jizyah yaitu pertama, jizyah yang diwajibkan berdasarkan persetujuan dan 

perjanjian, dengan jumlah yang ditentukan sesuai dengan syarat-syarat 

persetujuan dan perjanjian tersebut. Jizyah bentuk ini tidak dapat diubah-ubah 

meskipun pada hari kemudian. Kedua, jizyah yang diwajibkan, secara paksa 

kepada penduduk suatu daerah penaklukan. (b) Al-Kharaj (pajak tanah) ialah 

biaya yang dikenakan pada yang kepemilikan tanah, semacam kewajiban yang 

harus dipenuhi. Misalnya sesuatu yang dikeluarkan ialah dikeluarkannya pungutan 

dari hasil tanah pertanian. Ketentuan mengenai kharaj dalam firman Allah QS. 

Al-Mukminun/23: 72 sebagai berikut:

  ۖ

Terjemahnya: 

“Atau engkau (Muhammad) meminta imbalan kepada mereka? sedangkan 

imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena Dia pemberi rezeki yang terbaik. 

”(Kementrian Agama RI, 2019). 

 

  Berdasarkan ayat diatas menurut Tafsir Al-Muyassar menjelaskan 

“Ataukah yang membuat mereka menolak untuk beriman karena kamu wahai 

Rasul meminta upah atas dakwahmu kepada mereka sehingga mereka menjadi 

bakhil? Janganlah kamu melakukannya. Karena sesungguhnya pahala dan 

pemberian Allah SWT lebih baik, dan Dia adalah pemberi rizki yang paling baik. 

Tidak seorang pun yang mampu menandingi untuk memberi rizki sebagaimana 

Allah SWT memberi rizki.”(Syaikh Bakar Abu Zaid et. al. 2011).  

  Makna “kharaj”adalah menarik. Seakan-akan mengeluarkan sebagian dari 

keseluruhan untuk memenuhi kewajibannya. Adapun dua interpretasi dalam ayat 

tersebut, pertama am tas‟aluhum kharjang‟ (upah dan keuntungan, dan kedua 
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„fakharaju rabbika khairuw‟ (karunia Allah swt di dunia ini lebih baik dan reward 

dari Allah swt di akhirat jauh lebih baik. Dimana Al-kharju (upah) berkaitan 

dengan orang, sedangkan al-kharaj (pajak) berkaitan dengan tanah, sewa dan 

pendapatan. 

  Kewajiban yang harus dipenuhi atas tanah (Kharaj) dengan tidak 

membedakan pemiliknya baik antara individu satu atapun golongan tertentu. Tarif 

kharaj kadang berubah, akan tetapi saat sekarang ini sudah jarang dipungut lagi. 

(c) Al-Usyur (pajak perdagangan) ialah pajak impor dan ekspor (bea cukai). Harta 

perdagangan yang di ambil dari pedagang non-muslim yaitu kaum zimmah dan 

kaum harbi (non-muslim) yang masuk kedaerah kaum muslimin. Ketentuan 

mengenai Usyur dalam firman Allah QS.Al-Baqarah/2: 267 sebagai berikut:  

  ۖ

  ۖ

Terjemahnya:  

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari 

bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu 

keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan 

dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa 

Allah maha kaya, maha terpuji.”(Kementrian Agama RI, 2019).  

  Berdasarkan ayat diatas menurut Tafsir Al-Muyassar menjelaskan “Wahai 

orang-orang yang beriman kepada-ku dan mengikuti jalan-ku, infakkalah dari 

yang halal lagi baik dari apa yang kalian hasilkan dari usaha kalian dan dari apa 

yang kami keluarkan dari bumi. Jangalah sengaja memilih yang buruk darinya 

lalu memberikannya kepada fakir miskin. Seandainnya yang buruk tersebut 

diberikan kepada kalian, niscaya kalian menolaknya karena keburukan dan 
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aibnya. Lantas bagaimana kalian merelakannya untuk diri kalian sendiri? 

Sadarilah bahwa Allah yang telah memberi rizki kepada kalian tidak memerlukan 

sedekah kalian, Dia berhak disanjung dan dipuji dalam segala keadaan.”(Syaikh 

Bakar Abu Zaid et. al. 2011).  

  Usry hanya dipungut satu kali dalam setahun, sekalipun seorang pedagang 

memasuki wilayah Negara islam lebih dari sekali dalam setahun dan hanya 

berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Serta bea kepastian 

akan akad keamanan jika kaum non muslim melintas atau masuk daerah islam 

membawa dagangannya begitu juga kepada para pedagang muslim.  Adapun 

jumlah pungutan dari pihak pembayar usry yakni 5% untuk pedagang kaum 

zimmah atau kaum harbi (non-muslim) sedangkan 2,5% untuk pedagang kaum 

muslim.  

D. Kesadaran Membayar Pajak 

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau memahami, dalam arti bahwa 

suatu perilaku atau sikap terhadap suatu objek terdiri dari asumsi dan perasaan 

serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan objek tersebut, sedangkan 

perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan 

mengetahui atau mengerti perihal pajak (Jotopurnomo, C dan Mangoting, Y. 

2013). Kesadaran membayar pajak adalah keadaan dimana seseorang dengan 

mengetahui, memahami, membayar dan menyatakan semua penghasilan tanpa 

menyembunyikannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku serta 

menjalankan hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak (Ilhamsyah et al 2016). 

Jika wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya unsur 
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pakasaan dari pihak lain akan hak dan kewajiban perpajakan secara tulus dan 

ikhlas (Mutia Tita, 2014), dan menyadari betapa pentingnya pajak bagi 

pembangunan daerahnya, maka tidak akan ada ketidakpatuhan dalam membayar 

pajak  (Kemala, 2015). 

Beberapa bentuk peningkatan kesadaran membayar pajak, mendorong 

wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan 

bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal 

ini, wajib pajak rela membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dengan 

pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa menunda 

pembayaran pajak dan mengurangi beban pajak sangat merugikan negara. Wajib 

pajak bersedia membayar pajak karena memahami bahwa keterlambatan 

pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya 

sumber daya keuangan yang dapat menyebatkan keterlambatan perkembangan 

BUMN. Ketiga, kesadaran bahwa pajak diatur dengan undang-undang dan dapat 

dipaksakan (Widyantari et al., 2017). Menurut Widya Kumala (2015), indikator 

yang dapat mengukur kesadaran wajib pajak dapat melalui dengan; dorongan dari 

diri sendiri, dan Kepercayaan masyarakat. 

E. Pengetahuan Pajak  

Pengetahuan  pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk mengetahui 

peraturan perpajakan baik dari segi tarif pajak berdasarkan undang-undang yang 

akan ia bayarkan maupun manfaat pajak bagi kehidupan bernegara. Pengetahuan 

perpajakan seorang wajib pajak dapat diukur dengan pengetahuan dan 

pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai wajib pajak. 
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Apabila wajib pajak mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib 

pajak, maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban tersebut supaya bisa 

mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya (Aswati Odewa et 

al. 2018). Pengetahuan dan wawasan tinggi dalam diri wajib pajak berdampak 

semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak (Supriyati dan Nur Hidayah, 

2007). Ilmu yang dimiliki wajib pajak akan memengaruhi seberapa jauh wajib 

pajak mematuhi peraturan perpajakan. 

Pengetahuan perpajakan yang bersumber pada kemampuan wajib pajak 

tentang mengetahui aturan perpajakan, tarif pajak yang akan mereka bayar 

berdasarkan dalam undang-undang perpajakan dan manfaat pajak bagi yang akan 

dirasakan dalam kehidupan mereka. Kemampuan pengetahuan wajib pajak yang 

dimiliki dapat menentukan perilakunya denga lebih baik (sesuai dengan ketentuan 

perpajakan) sebaliknya wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan tidak dapat 

menentukan perilakunya dengan tepat (Nurgroho, A.R. dan Zulaikha, 2012). Oleh 

karena itu, tanpa pengetahuan dan pemahaman mereka tentang perpajakan, publik 

mungkin tidak mau membayar pajak, dengan pemahaman mereka tentang pajak 

yang baik publik akan lebih memahami pentingnya membayar pajak dan manfaat 

apa yang dirasakan secara langsung dan tidak langsung (Kamil, N.I. 2015). 

Pengetahuan wajib pajak pada aturan perpajakan dengan mengetahui dan 

mengaplikasikan (mengerti ataupun paham) ketentuan umum pajak, tata cara 

pajak (KUP) seperti mengetahui cara menyanyampaikan Surat Pemberitahuan 

(SPT), pembayaran, tempat membayar, denda dan batas waktu pembayaran 

ataupun  pelaporan (SPT) (Basit, A.  2016). Menurtut Widayati dan Nurlis (2010), 
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indikator untuk wajib pajak dalam mengetahui ataupun memahami peraturan 

perpajakan, yaitu kepemilikan NPWP, Pengetahuan dan pemahaman mengenai 

hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, mengenai sanksi perpajakan, PTKP, PKP, 

dan tarif pajak, dan wajib pajak dapat mengetahui dan memahami peraturan 

perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP serta melalui training 

perpajakan yang mereka ikuti. 

F. Sanksi Pajak 

Sanksi perpajakan merupakan salah satu alat pemerintah untuk mencegah 

atau meminimalisir agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan 

(Kusmuriyanto, Susmiatun, 2014). Sanksi perpajakan adalah sanksi negatif bagi 

orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Peraturan 

perundang-perundang pada umumnya meliputi hak dan kewajiban, tindakan yang 

diboleh dan tidak diboleh dilakukan oleh masyarakat. Agar peraturan undang-

undang dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, seperti halnya untuk 

undang- undang perpajakan. Oleh karena itu, wajib pajak akan memenuhi 

kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih 

banyak merugikannya. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua bentuk 

sanksi, yaitu sanksi administrasi (dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan) dan 

sanksi pidana. (Jotopurnomo, C dan Mangoting, Y. 2013). 

Sanksi perpajakan diterapkan karena tidak dipenuhinya kewajiban 

perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana dalam Undang-undang Perpajakan. 

Pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat menyebabkan 

terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh pelaku wajib pajak sehingga dapat 
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meningkatkan kepatuhan. Ada kalanya (wajib pajak patuh) disebabkan karena 

tekanan, menurut wajib pajak adanya sanksi berat akibat perbuatan melawan 

hukum dalam upaya penyeludupan pajak (Devano dan Rahayu, 2016). Sanksi 

perpajakan adalah tindakan yang patut diberikan wajib pajak atau pejabat terkait 

(yang melakukan pelanggaran) baik yang disengaja ataupun karena kelalaian. 

Adanya sanksi pajak menjadi efek jera (jaminan untuk tidak melanggar) ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

G. Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan pajak adalah ketaatan, kepatuhan serta melaksanakan 

penegakkan peraturan perpajakan. Kepatuhan pajak adalah sejauh mana wajib 

pajak mematuhi atau gagal mematuhi peraturan perpajakaan (Marziana et al., 

2010). Kepatuhan yang melakukannya tidak menunjukkan perbaikan akan 

mengancam upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat (Chau & 

Leung, 2009). Kepatuhan pajak merupakan suatu disiplin bagi wajib pajak untuk 

memenuhi kewajiban perpajakannya menurut hukum yang berlaku. Kepatuhan 

pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Wajib pajak yang patuh tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan setoran 

pajak (Febrianty dan Hadiwijaya, H., 2019).  

Ada dua jenis kepatuhan, pertama kepatuhan formal adalah keadaan wajib 

pajak memenuhi kewajibannya secara resmi sesuai peraturan perundang-undangan 

perpajakan. Kedua kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak 

memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa 

perundang-undangan perpajakan (Aswati ode et al, 2018). Indikator yang dapat 
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mengukur kepatuhan wajib pajak dengan memnuhi kewajiban pajak dan tingkat 

penghasilan (Neri Susanti, 2013). 

H. Keimanan Islam 

 Iman berasal dari kata “ ايمان”, dan merupakan bentuk masdhar (kata 

jadian) dari fi’il madhi “امه” yang diterjemahkan “ percaya”, dari segi bahasa 

berarti membenarkan dan mempercayakan. Sedangkan menurut istilah, iman 

adalah membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan 

dengan anggota badan (Matondang, 2015). Sehingga “iman” tidak hanya sebatas 

mencakup dimensi lahiriyah (ikrar lisan), tetapi juga harus dibarengi dengan 

keyakinan dan pembenaraan dihati (batin).  

 Memang apa yang di imani bisa juga tidak diketahui. Sementara pakar 

berkata iman menyangkut sesuatu yang tidak terjangkau oleh nalar, kalau telah 

terjangkau maka tidak dinamai iman. “Betapa pun iman adalah pembenaran hati, 

apakah seseorang yang beriman harus/baru dinamai beriman kalau dia telah 

mengamalkan, apa yang diperintahkan agama. Ulama demikian, tetapi ada juga 

yang berkata tidak, Bahwa “iman bediri sendiri, kesempurnaanya adalah apabila 

seseorang telah mengamalkan tuntunan-tuntunan agama. Iman khususnya, pada 

tahap-tahap awal selalu disertai oleh tanda tanya.” (Shihab Quraish, 2019). Seperti 

kisah nabi Ibrahim, bahwa nabi Ibrahim pun, sebelum mencapai puncak keimanan 

dan keyakinan, beliau pernah bertanya pada tuhan “ya Allah tunjukkan kepadaku 

bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Allah “bertanya apakah kamu belum 

percaya”? sudah percaya, tetapi saya bertanya supaya lebih mantap hati saya. 

Demikian semacam disertai adanya suatu keraguan. Sementara pakar 
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mengibaratkan bahwa yang beriman bagaikan berada ditengah lautan, jauh disana 

dilihatnya pula yang dituju, tetapi dalam perjalanannya itu, dia mengalami ombak 

dan gelombak. Karena itu, timbul tanda tanya dalam dihatinya, apakah dapat 

sampai dipulau harapan, itulah iman. Sehingga Allah memberikan kepada kita 

kebebasan. Kebebasan untuk nurani kita, agar bisa bertanya, tidak usah khawatir 

itu sebabnya. Maksudnya, betapapun jika seseorang mengalami keraguan, maka ia 

hendaknya berusaha untuk selalu mencari jawaban yang memuaskan hatinya, 

sehingga pada akhirnya nanti dia akan mencapai puncak keimanan itulah yang 

dinamai “yakin”.  

 Rasulullah mengajarkan keimanan secara totalitas, iman adalah 

pengetahuan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota 

badan, artinya terkumpulnya segala bentuk kebaikan dalam diri seseorang baik 

setiap kesempatan dan dimanapun berada. Karena itu, orang hidup di dunia 

hakikatnya hanya tempat singgah sementara untuk menjalankan pengabdian diri 

sebagai bekal yang baik, bekal tersebut menuju kampung akhirat, sehingga tidak 

ada alasan untuk tidak melakukan hal-hal yang baik, baik itu kepada diri sendiri 

maupun kepada orang lain secara ikhlas dan kepatuhan (Shofaussamawati, 2016). 

Sehingga karena amal merupakan buah keimanan, Allah berfirman  dalam QS. Al-

Anfal/8: 2-4 sebagai berikut: 

 

   ۗ   ۗ 

   ۗ
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Terjemahnya:   

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila 

disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat-

Nya kepada mereka, bertambahlah iman mereka [karenanya] dan hanya 

kepada Tuhanlah mereka bertawakkal, (2) [yaitu] orang-orang yang 

mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami 

berikan kepada mereka. (3) Itulah orang-orang yang beriman dengan 

sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat tinggi di sisi 

Tuhannya dan ampunan serta rezki [ni’mat] yang mulia.” (4). (Kementrian 

Agama RI, 2019). 

 Berdasarkan ayat diatas menurut Tafsir Al-Muyassar menjelaskan “(2) 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan sebenar-sebenarnya adalah 

mereka yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka, dan apabila 

dibacakan ayat-ayat al-Qur’an semakin menambah keimanan setelah keimanan 

mereka, karena mereka merenungi makna-maknanya, dan mereka hanya berserah 

diri kepada Allah; tidak berharap, kecuali kepada-Nya dan tidak takut, kecuali 

kepada-Nya pula. (3) Yaitu orang-orang yang mendirikan shalat fardhu tepat pada 

waktunya dan menginfakkan sebagian dari harta yang telah kami karuniakan 

kepada mereka dijalan yang kami perintahkan. (4) Mereka yang mengerjakan 

perbuatan-perbuatan itu adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-

benarnya, secara lahir maupun batin, terhadap apa yang telah Allah turunkan 

kepada mereka. Bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Allah, dosa-dosa mereka 

dimaafkan, serta mereka mendapat rizki yang mulia, yaitu surga.” (Syaikh Bakar 

Abu Zaid et al., 2011). 

 Penyebutan  kata “imam” dalam Al-Qur’an yang berulang-ulang, seperti 

kata amanu, yu‟minu, yu‟minun, mu‟min, dan mu‟minun, dapat dipahami bahwa 

imam merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan 
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merupakan pokok dalam membentuk kepribadian seseorang. Sehingga struktur 

esensial kata iman dapat dipahami baik secara marifah (pengetahuan), amaliyah 

(amal), dan tasdiq (membenarkan atau meyakini) dengan hati yakni mereka yang 

memberikan pembenaran terhadap ke Esa-an Tuhan dengan Hatinya. Oleh sebab 

itu, dalam pandangan Al-Asy‟ariy dalam “Kitab Qawaid Al-aqaid” yang 

merupakan karya dari Al- Ghazaliy, yang menjelaskan bahwa iman adalah sikap 

pembenaran (tasdiq) didalam hati, sedangkan pernyataan atau pengakuan dengan 

lidah (iqrar) dan perbuatan dengan anggota badan (amal) adalah bagian yang 

menyempurnakan iman.  

 Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa siapa yang di dalam hatinya tidak 

terdapat semua kondisi yang diperlukan dalam iman, walaupun dia mempunyai 

tasdiq (hanya merupakan bagian dari iman), maka dia termasuk orang yang 

dinyatakan oleh nabi saw, sebagai orang yang didalam hatinya tidak terdapat 

iman. Maka dari dibutuhkan tambahan lain pada tasdiq, misalnya kecintaan 

(Mahabbah) kepada Tuhan, serta rasa takut (Khasyyah) kepada tuhan. Tasdiq 

yang mengabaikan hal-hal ini bukan iman sama sekali (Shodiq, 2014). Oleh 

karena itu, sikap baik (sopan santun, jujur dan mampu membedakan haq/bathil) 

dan baik dalam mentaati perintah adalah akhlak. Sehingga keimanan seseorang 

tercermin pada akhlak kepribadian (Bulutoding, 2017). 

 Keimanan Islam adalah Aqidah, Syariah, dan Ihsan. Adapun yang 

dimaksud Aqidah adalah setiap perkara yang dibenarkan oleh jiwa yang 

dengannya hati menjadi tenteram serta menjadi keyakinan bagi para pemeluknya 

(tidak ada keraguan dan kebimbangan di dalamnya. Pentingnya aqidah islamiyah 
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tampak dalam banyak hal, sebagai berikut: Pertama bahwasanya kebutuhan kita 

terhadap aqidah di atas segala kebutuhan dan kepentingan kita terhadap aqidah 

adalah di atas segala kepentingan. Sebab tidak ada kebahagian, kenikmatan dan 

kegembiraan bagi hati kecuali dengan beribadah kepada Allah (Rabb dan Pencipta 

segala sesuatu. Kedua bahwasanya aqidah islamiyah adalah kewajiban yang 

paling besar dan paling ditekankan. Karena itu, ia adalah sesuatu yang pertama 

kali diwajibkan kepada manusia. Rasulullah saw bersabda: 

 “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi 

 bahwa tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah dan bahwa 

 Muhammad adalah utusan Allah.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).  

 

Ketiga bahwa akidah islamiyah adalah satu-satunya aqidah yang bisa 

mewujudkan keamanan dan kedamaian, kebahagian dan kegembiran. Firman 

Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 112 sebagai berikut: 

  ۗ   ۗ 
 

Terjemahnya:   

 “(Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada 

 Allah, sedang ia berbuat kebajikan maka baginya pahala di sisi 

 Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) 

 mereka bersedih hati.” (Kementrian Agama RI, 2019). 

 Berdasarkan ayat diatas menurut Tafsir Al-Muyassar menjelaskan 

“Perkaranya tidak seperti yang mereka klaim bahwa surga hanya khusus bagi 

mereka semata bukan selain mereka. Akan tetapi surga akan dimasuki oleh orang-

orang yang ikhlas kepada Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan dia mengikuti 

Rasul Muhammad saw dalam segala perkataan dan perbuatannya. Barangsiapa 

melakukan itu, maka dia akan mendapatkan pahala amalnya di sisi Rabb-nya di 

akhirat, yaitu masuk surga. Mereka tidak takut terhadap perkara akhirat yang 



45 
 

 
 

mereka hadapi, dan mereka juga tidak sedih atas bagian dunia yang tidak mereka 

dapatkan.” (Syaikh Bakar Abu Zaid et al., 2011). 

  Demikian pula hanya aqidah islamiyah satu-satunya aqidah yang bisa 

mewujudkan kecukupan dan kesejahteraan. Firman Allah dalam QS. Al-A’raf /7: 

96 sebagai berikut:

  ۗ  

Terjemahnya:   

 “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, 

 pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan 

 bumi.” (Kementrian Agama RI, 2019). 

 

 Berdasarkan ayat diatas menurut Tafsir Al-Muyassar menjelaskan “Jika 

penduduk suatu negeri beriman kepada rasul-rasul Allah, mengikuti mereka, dan 

meninggalkan apa yang Allah larang, niscaya Allah membukakan bagi mereka 

pintu-pintu kebaikan dari arah mana saja. Akan tetapi mereka mendustakan Allah 

sehingga Dia menimpakan siksa yang berat disebabkan kekufuran dan 

kedurhakaan mereka.” (Syaikh Bakar Abu Zaid et al., 2011). 

Keempat sesungguhnya aqidah islamiyah adalah sebab sehingga bisa berkuasa di 

muka bumi dan sebab bagi berdirinya Daulah Islamiyah. Firman Allah dalam QS. 

Al-Anbiya’/21: 105 sebagai berikut: 

  ۗ  ۗ  

Terjemahnya:   

 “Dan sesungguhnya telah kami tulis di dalam Zabur sesudah (kami tulis 

 dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya ini dipusakai hamba-hambaku yang 

 shalih.”(Kementrian Agama RI, 2019). 

 Berdasarkan ayat diatas menurut Tafsir Al-Muyassar menjelaskan 

“Sesungguhnya kami telah menuliskan dalam kitab-kitab yang diturunkan, 
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sesudah dituliskan dalam al-lauh al-mahfuzh, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh 

hamba-hamba Allah yang shalih yang melaksanakan apa yang diperintahkan 

kepada mereka, dan menjauhi apa yang mereka dilarang darinya, yaitu umat 

Muhammad saw.” (Syaikh Bakar Abu Zaid et al., 2011). 

 Syari’ah adalah segala peraturan agama yang telah ditetapkan Allah SWT, 

untuk umat islam, baik dari Al-Qur’an maupun dari sunnah Rasulullah saw, yang 

diberikan kepada manusia melalui para nabi agar manusia hidup selamat di dunia 

maupun di akhirat. Karena itu, syari’ah islam secara mutlak dimaksudkan seluruh 

ajaran islam baik yang mengenai keimanan, amaliah ibadah, maupun mengenai 

akhlak. Kedudukan syari’ah dalam ajaran islam adalah sebagai bukti aqidah. 

Setiap detik kehidupan manusia diisi dengan perbuatan-perbuatan yang dilandasi 

akar keyakinan hati akan tunduk dan patuh secara sukarela terhadap kehendak 

Allah (aqidah) (Shihab Quraish, 2019).  

 Ihsan adalah ihsan engkau menyembah Allah seakan-akan engkau 

melihatnya, kalau engkau tidak mampu melihatnya, maka kamu harus sadar 

bahwa Allah melihat kamu. Artinya yang dimaksud melihat, adalah dia tidak 

dilihat dengan pandangan mata, tetapi dilihat, dijangkau oleh pandangan hati. 

Jibril pernah bertanya “wahai nabi saw tingkat tertinggi dari orang yang 

melaksanakan syari’ah dan akidah itu, peringkat tertingginya apa? sehingga dia 

dinamakan mencapai ihsan. Nabi terangkan: peringkat tertingginya, terbuka mata 

hatinya sehingga dia bisa melihat (tuhan). Maksudnya ihsan merupakan peringkat 

seseorang dalam mengamalkan aqidah dan syari’ah. Selain itu, yang membedakan 

ihsan dengan akhlak, dimana akhlak seseorang selalu menyatu di dalam 
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penghayatan aqidah dan pelaksanaan syari’ah, yang tidak terpisah sama sekali 

dalam praktiknya. (Shihab Quraish, 2019). 

I. Kerangka Pikir  

Penelitian ini terdapat teori kepatuhan menjelaskan bahwa perilaku 

seseorang tergantung pada niatnya. Terkait hal tersebut, dalam teori kepatuhan 

Niat (Intention) dapat mempengaruhi perilaku individu untuk menjadi patuh atau 

tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan teori pembelajaran 

sosial menjelaskan individu dapat belajar lewat pengamatan dan pengalamannya. 

Terkait hal tersebut, yang mana teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa 

individu belajar dalam melakukan sesuatu berdasarkan apa yang telah dilihat atau 

dirasakan.  

Kesadaran membayar pajak adalah keadaan dimana individu wajib pajak 

secara tulus dan ikhlas serta bukan dipaksa dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. Sanksi pajak menjadi suatu jaminan agar individu wajib pajak 

dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, dan juga agar undang-undang dan 

peraturan (norma perpajakan) dapat dipatuhi. Apabila individu wajib pajak 

melakukan pelanggaran dalam perpajakan baik disengaja ataupun karena kelalaian 

maka akan dikenakan sanksi pajak sebagai efek jeranya. Pengetahuan wajib pajak 

menjadi suatu arahnya individu wajib pajak karena tanpa pengetahuan dan 

pemahaman  mereka tentang perpajakan, bisa jadi mereka tidak mau membayar 

pajak, dengan pemahaman mereka tentang pajak serta memahami pentingnya 

membayar pajak, manfaat yang dirasakan nantinya sebab pajak akan sumbernya 

itu dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat juga. 
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Adanya kepatuhan wajib pajak pada individu wajib pajak menandakan 

betambahnya kas masuk negara. Maka dari itu teori kepatuhan akan menjelaskan 

bagaimana pelaku wajib pajak agar bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya 

yakni  didasarkan oleh niat (menyegaja suatu perbuatan). Tidak berbeda jauh dari 

teori kepatuhan, teori pembelajaran sosial akan menjelaskan bagaimana pelaku 

wajib pajak akan mengamati kondisi lingkungan yang ada disekitarnya, serta 

adanya kemauan dalam hal tindakan kemampuan mereka, akan tujuan apa yang 

mereka kerja. Sehingga hal tersebut bisa menjadi suatu dasar individu wajib pajak 

mengenai patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.  

Kerangka pikir akan menerangkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM 

dapat mempengaruhi baik faktor kesadaran membayar pajak, pengetahuan, dan 

sanksi pajak. Ketiga faktor tersebut dimoderasi (baik itu dapat memperkuat atau 

melemahkan) akan keimanan islam yang ada dalam diri seseorang bisa menjadi 

faktor agar individu wajib pajak patuh akan kewajiban perpajaknya. Kerangka 

pikir  tersebut jelas secara sederhana melalui gambaran dibawah ini: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

     H1 

    H2 

 

    H3 

      H5 

     H4  H6 

        

Kesadaaran (X1) 

Pengetahuan (X2) 

Sanksi (X3) 

Kepatuhan WP (Y) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu metode penelitian yang 

kajiannya ilmiah, dimana data-datanya dalam bentuk yang dapat dihitung 

(pengumpulan data, anlisis data dalam bentuk angka (skala numerik) dalam 

mengidentifikasi masalah, fenomena, atau variabel. Penelitian ini berupa 

bentuk kausalitas merupakan penelitian hubungan sifatnya sebab akibat antara 

variabel yakni variabel independen sebagai (variabel kausal) dan variabel 

dependen sebagai (variabel efek), serta analisis variabel moderasi hubungan 

langsung variabel bebas terhadap variabel terkait. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Makassar Selatan-Gedung Keuangan Negara I yang berlokasi di kec. 

Panakukkang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Jln. Urip Sumoharjo. 

Penelitian ini berlangsung pada bulan Awal November - 17 Desember 2021. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini adalah studi (penelitian) asosiasif. penelitian 

asosiasif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk menentukan 

hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2012). Bentuk penelitian 

asosiasif yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebab-akibat (hubungan 
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kausal). hubungan antara variabel bebas dan variabel tekait yang mempunyai 

hubungan sebab-akibat. Hubungan kausal ini digunakan untuk mengetahui apakah 

kesadaran membayar pajak, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi pajak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ditambah dengan keimanan 

islam sebagai variabel moderasi (memperkuat atau melemahkan variabel lain). 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi objek atau subjek yang memiliki 

karakteristik selanjutnya diteliti serta diperoleh kesimpulan berdasarkan hasil 

penelitian, (Sugiyono, 1997). Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah 

seluruh wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Makassar Selatan. 

Sampel adalah kelompok atau seseorang yang ada didalam populasi atau 

sebagian dari populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling. Purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

dengan pertimbangan khusus, sehingga teknik yang diambil dapat memenuhi 

objek dilakukannya suatu penelitian. Kriteria penentuan sampel dalam penelitian 

ini adalah Sampel dalam penelitian ini wajib pajak UMKM yang terdaftar di 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan, wajib pajak yang 

memilki usaha, dan membayar pajak setiap tahunnya. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin : 

  
 

        
 

Keterangan: 

n = Jumlah Sampel 
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N  = Populasi 

e = Persen kelonggaran ketidak teletian karena kesalahan pengambilan 

 sampel dalam penelitian ini, nilai e = 0,1 atau 10%. 

Perhitungan Sampel: 

  
 

        
 

  
      

              
 

  
      

       
 

                                     

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang diambil dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan.  

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan peneliian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumber data yang 

dikumpulkan secara khusus, asli atau tidak termediasi dengan berhubung langsung 

sesuai permasalahan yang diteliti. Data penelitian ini menggunakan kuesioner 

yang terdiri pertanyaan mengenai kesadaran membayar pajak, pengetahuan wajib 

pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak, dan keimanan islam. Data sekunder 

adalah data yang didapat dari media perantara dan secara langsung biasa berupa 

dokumen arsip baik yang (literature-literatur) dipublikasikan  maupun yang tidak 

secara umum yakni referensi jurnal dan buku. 
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2. Sumber Data 

Sumber data adalah dasar yang menjadi asal dari data penelitian 

didapatkan ataupun yang dapat memberikan informasi mengenai data peneltian. 

Sumber data dalam penelitian ini yakni sumber data primer yang langsung dari 

tanggapan yang dijawab langsung melalui kuesioner  yang diberikan  ke wajib 

pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan ataupun wajib 

pajak yang terpilih untuk menjadi responden. Sumber data sekunder berupa data 

dokumenter dengan bahan literatur dalam peneltian ini. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dari sumber primer, 

yaitu sumber data yang secara langsung memberikan data pada pengumpul data 

untuk diperoleh data yang relevan, dapat dipercaya obyektif dan dapat dijadikan 

landasan dalam proses analisis (Sugiyono, 2012). Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner yang berisi jumlah pertanyaan 

yang berkaitan dengan kesadaran membayar pajak, pengetahuan wajib pajak, 

sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak UMKM dan keimanan islam. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada 

responden yang telah memenuhi kriteria dan menanyakan kesediaannya dalam 

mengisi kuesioner. Jika responden bersedia maka responden diminta untuk 

mengisi daftar pertanyaan yang berkaitan dengan Variabel dengan tujuan 

mengumpulkan informasi dari responden tersebut melalui via google from  

kemudian peneliti akan mengambil angket atau kuesioner yang telah diisi dalam 

bentuk file. Untuk kuesioner digunakan untuk mengukur variabel kesadaran 
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membayar pajak (X1), pengetahuan wajib pajak (X2), dan sanksi pajak (X3), 

keimanan islam (M), dan kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Dalam 

pengukurannya setiap responden diminta pendapatnya mengenai suatu 

pernyataan, dengan skala penilaian likert dari 1 sampai dengan 4 menunjukkan 

nilai setiap pilihan jawaban.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengolah dan 

menganalisis data yang telah dikumpulkan (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah analisis 

data besar yang dikelompokkan ke dalam kategori-kategori dalam bentuk 

numerik. Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, 

uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan bantuan IT melalui aplikasi IBM SPSS 

21 for windows. 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif berfungsi untuk memberikan gambar atau deskripsi dari 

suatu data. Statistik deskriptif merupakan analisis yang mendeskripsikan 

karakteristik lokasi penelitian, responden, dan hasil penelitian (Ghozali, 2007). 

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan skor terendah, tertinggi, dan 

rata-rata, serta standar deviasi dari jawaban yang diberikan responden. 

2. Uji Kualitas Data 

Kualitas data penelitian ditentukan oleh kualitas instrument yang 

digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen yang valid adalah alat ukur yang 

digunakan untuk mengukur apa yang perlu diukur. Untuk mengetahui kelayakan 



55 
 

 
 

dan keefektifan kuesioner, peneliti harus melakukan uji validasi dan reliabilitas 

terhadap pertanyaan kuesioner yang digunakan dalam penelitiannya. Kuesioner 

yang baik adalah kuesioner yang valid dan reliabel. 

a. Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengukur kualitas pertanyaan 

yang dimasukkan dalam kuesioner penelitian. Suatu kuesioner dapat 

dikatakan valid jika pertanyaan-petanyaan dalam kuesioner tersebut 

dapat mengungkap sesuatu yang sedang diukur. Untuk melihat 

validitas setiap item dalam kuesioner, item ang dikoreksi (corrected 

item-total correlation) digunakan . Jika r hitung > r table, dapat 

dikatakan valid, dimana r table untuk N= 102 adalah 0,195. 

b. Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas menunjukkan bagaimana hasil pengukuran yang 

relatif konsisten ketika mengukur aspek yang sama pada alat ukur 

yang sama. Untuk menguji keandalan perangkat (reliabilitas 

instrument), faktor keandalan yang mendekati dengan 1,0 akan 

semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,40 dianggap 

buruk, keandalan kisaran 0,4-0,6 cukup/lebih besar dari 0,70 adalah 

baik. Pengujian realibilitas dilakukan menggunakan uji Alpha‟s 

Cronbach. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha‟s > 0,70. 

 

 



56 
 

 
 

3. Uji Asumsi Klasik 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diolah adalah sah 

atau tidak terdapat penyimpangan serta distribusi normal, maka data tersebut akan 

diuji melalui uji asumsi klasik. 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah pada model 

regresi mempunyai distribusi normal. Ada dua cara agar dapat 

mendeteksi apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak, 

baik dari model regresi variabel terkait dan variabel bebas dapat 

dideteksi dengan analisis grafik, atau dengan melihat histogram dari 

residualnya dan uji statistik. Untuk menguji normalitas data dalam 

satu variabel yang digunakan salah satu cara  untuk mendeteksi 

penelitian apakah sudah normal atau belum. Uji normalitas dengan 

menggunakan metode Kolmogorov smirnov. Metode Kolmogorov 

smirnov dalam penelitian untuk menguji normalitas, bahwa jika data 

dikatakan terdistribusi normal jika nilainya signifikan > 0,05. Artinya 

menunjukkan pola distribusi normal. Jika nilai signifikan yang 

dihasilkan < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal, sehingga jika 

hasil nilainya signifikan > 0,05 maka data terdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk memeriksa ada tidaknya 

korelasi dalama model regresi antara variabel bebas atau varibael 

terkait. Model kolerasi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi 
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diantara variabel bebas (tidak terjadi gejala multikolinieritas). Jika 

variabel bebas saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak 

ortognal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi 

antara sesama variabel bebas sama dengan nol. Salah satu cara untuk 

menguji ada tidaknya multikolinearitas adalah menggunakan nilai 

toleransi dan faktor inflasi varians (Variance Inflation Factor/VIF). 

Jika menujukkan nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10 maka diartikan 

tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi penelitian 

tersebut. Sedangkan sebaliknya apabila nilai tolerance < 0,10 dan VIF 

>10 maka diartikan bahwa terjadi gangguan multikolinearitas dalam 

penelitian tersebut. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas untuk membantu menguji apakah model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamat ke 

pengamat yang lain. Jika variance dari residual  satu pengamat ke 

pengamat lain tetap, maka disebut hoteroskedastisitas dapat diketahui 

dengan cara mengecek ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatter 

Plot. Jika terdapat suatu pola, seperti titik-titik yang akan membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur, menunjukkan bahwa telah terjadi 

varians variabel (heteroskedastisitas) dan jika tidak ada pola yang 

jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada 

sumbu Y, maka berarti tidak terjadi varians variabel 

(heteroskedastisitas). Sehingga uji heteroskedastisitas apabila 



58 
 

 
 

hasilnya signifikan >0,05 artinya tidak terjadi heteroskedastisitas, 

maka didapatlah model regresi yang baik. 

4. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Berganda (Multiple Regression Analysis) 

  Pengujian hipotesis terhadap pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terkait dilakukan dengan menggunakan berbagai alat analisis 

regresi liniar. Analisis regresi liniar berganda adalah hubungan liniar 

antara dua atau lebih variabel bebas dan menunjukkan hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terkait. Analisis regresi digunakan untuk 

memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu 

variabel tergantung baik secara parsial maupun simultan. Analisis ini 

untuk menguji hipotesis 1 sampai 6. 

Rumus untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen adalah sebagai berikut: 

Y = α + β1X1+ β2X2 +β3X3+ e 

Keterangan: 

Y  = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

α  = Konstanta 

β1,β2,β3 = Koefisien Regresi 

X1  = Kesadaran Wajib Pajak  

X2  = Pengetahuan Pajak 

X3  = Sanksi Pajak 
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e  = error term (Variabel yang mempengaruhi). (Arisandy, N. 

  2017) 

b.  Analisis Regresi Moderasi (Moderated Regression Analysis) 

Model regresi yang menguji pengaruh moderasi dengan pendekatan 

selisih mutlak dari variabel independen. Interaksi pengujian interaksi 

dengan menggunakan pendekatan tersebut lebih disukai karena 

ekspektasinya dimana sebelumnya berhubungan dengan kombinasi antara 

variabel bebas X1, X2, dan X3 dan berpengaruh terhadap Y. Misalkan jika 

skor tertinggi untuk variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan 

wajib pajak dan sanksi pajak berasosiasi dengan skor rendah keimanan 

islam (skor tinggi), maka akan terjadi perbedaan absolut yang besar. Hal 

ini juga akan berlaku skor rendah dari variabel kesadaran membayar 

pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak berasosiasi dengan skor tinggi 

dari keimanan islam (skor rendah). Kedua kombinasi ini diharapkan akan 

berpegaruh terhadap keimanan islam. Model interaksi persamaan regrasi 

berdasarkan hubungan antara variabel dapat digambarkan sebagai berikut: 

Y= α + β1ZX1 + β2ZX2 + β3ZX3+ β4ZM + β5|ZX1 - ZM| + β6 |ZX1 - ZM| 

+ β7|ZX3 - ZM| + e 

Keterangan : 

Y  = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

ZX1 = Standardized Kesadaran Wajib Pajak 

ZX2  = Standardized Pengetahuan Pajak 

ZX3  = Standardized Sanksi Pajak 
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ZM = Standardized Keimanan Islam 

|ZX1 – ZM| =Variabel interaksi yang diukur dengan nilai absolut 

 perbedaan antara ZX dan ZM. 

  α = Konstanta 

 β = Koefisien Regresi  

 e  = error term. 

Tabel 3.1 

Kriteria Penentuan Variabel Moderasi 

No. Tipe Moderasi Koefisien 

1. Pure Moderasi 
b2 Tidak Signifikan 

b3 Signifikan 

2. Quasi Moderasi 
b2 Signifikan 

b3 Signifikan 

3. Homologiser Moderasi (Bukan Moderasi) 
b2 Tidak Signifikan 

b3 Tidak Signifikan 

4. Prediktor 
b2 Signifikan 

b3 Tidak Signifikan 

 Sumber : Bulutoding et al. (2020)  

Keterangan: 

b2 : Variabel Moderasi (Keimanan Islam) 

b3 : Variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas (kesadaran 

wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak). 

  Perhitungan dengan SPSS akan diperoleh keterangan atau hasil 

tentang koefisien determinasi (R
2
), uji simultan (uji_F), dan regresi secara 

parsial (uji_t) untuk menjawab perumusan masalah penelitian. Berikut ini 

keterangan yang berkenaan dengan hal tersebut, yakni: 
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1) Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi pada intinya bertujuan untuk 

mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam 

menjelaskan variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. Nilai R
2 

mempunyai interval antara 0 

sampai 1 (0≤ R
2
 ≤ 1). Jika nilai R

2 
bernilai besar (mendeteksi 1) 

berarti variabel bebas dapat memberikan hamper semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen, 

sedangkan jika R
2
 bernilai kecil berarti kemanpuan variabel bebas 

dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas (Ghozali, 

2016). 

2) Uji regresi simultan 

Uji simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas pada variabel terikat. Signifikan berarti hubungan 

yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Tingkat signifikan 

untuk uji ini yang sering digunakan adalah menggunakan taraf 

signifikansi 5% (0,05), jika nilai profitabilitas < 0,05 maka dapat 

diartikan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersam-sama 

antara variabel bebas terhadap variabel terkait. Pengujian dalam 

penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh 

yang signifikan antara kesadaran wajib pajak, pengetahhuan wajib 

pajak, sanksi pajak, dan keimanan islam terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak secara bersama-sama. 
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3) Uji regresi parsial 

Menguji secara parsial masing-masing variabel. Uji persial 

pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Hasil uji t dapat dilihat 

pada table coefficients pada kolom sig (significance). Jika 

profitabilitas nilai t atau signifikansi < 0,05, maka dapat diartikan 

terdapat pengaruh antar variabel bebas terhadap variabel terkait 

secara parsial. Namun, jika profitabilitas nilai t atau signifikansi > 

0,05 maka diartikan tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Penelitian ini menguji variabel kesadaran wajib pajak, 

pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan  keimanan islam 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel terikat.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1.   Sejarah Singkat Instansi 

Pembentukan kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia didirikan 

atas dasar hukum. Tujuan awal di bentuknya untuk memenuhi penerimaan negara 

di bidang pajak, pemerintah pada tahun 1953 mendirikan kantor untuk mengelola 

okekayaan negara di bidang pajak yang diberi nama “inspective Van Financjen”. 

Sejak kemerdekaan nama ini telah digunakan selama beberapa tahun tetapi nama 

itu dianggap tidak sesuai pada masa kemerdekaan, sehingga pada tahun 1959 

diubah menjadi kantor inspeksi keuangan dan di tingkat nasional menjadi DJP dan 

untuk daerah tingkat 1 dengan nama kantor inspektorat pajak. Kemudian pada 

tahun 1989, nama kantor inspektorat pajak diubah nama menjadi kantor pelayanan 

pajak sesuai dengan keputusan mentri keuangan republik indonesia 

No.KEP/276/kmk01/1989 ditanggal 24 Maret 1989. Setiap daerah memiliki DJP 

masing-masing sesuai dengan bidang pekerjaannya. 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja dari DJP yang 

memberikan pelayanan di bidang perpajakan publik. Untuk Kanwil DJP 

Sulselbartra wilayah untuk mengawasi wajib pajak yang tersebar dikota-kota lain 

di Sulselbartra, maka dibangunlah Kantor pelayanan luar di daerah level I dan 

level II. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Makassar sendiri terbagi menjadi 

empat wilayah kerja adalah Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar (812), 
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Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara (801), Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Makassar Barat (804), dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 

Selatan (805). 

Subyek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Makassar Selatan. KPP Pratama Makassar Selatan merupakan unit kerja vertikal 

di bawah Kanwil DJP SulSelbarta yang terletak di Kompleks Gedung Keuangan 

Negara I Jalan Urip Sumohardjo KM.4 Makassar. Sebagai salah satu 

implementasi dan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang 

mengubah secara struktural dan fungsional organisasi dan tata kerja instansi 

vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. KPP Pratama Makassar 

Selatan merupakan hasil pemekaran dari KPP Makassar Selatan, KPP Makassar 

Utara, Kantor Pelayanan PBB Makassar, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan 

Pajak Makassar.  

Terhitung mulai tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan keputusan Direktorat 

Jenderal Pajak No.KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008, KPP Pratama 

Makassar Selatan secara efektif beroperasi dan resmi di launching oleh Menteri 

Keuangan pada tanggal 9 juni 2008. Salah satu perubahan yang nyata adalah 

perubahan nomenklatur “Pratama”, sehingga berubah dari KPP Makassar Selatan 

menjadi KPP Pratama Makassar Selatan. 

Adanya perubahan nama tersebut maka seluruh fungsi dan bagian KPP 

mengalami perubahan nama dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia No. 132/PMK. 01/2006 sebagaimana telah 
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diubahdengan PMK.62/PMK. 01/2009 terkait organisasi dan ketenagakerjaan 

instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, struktur organisasi 

berubah menjadi 1 subbagian, 9 departemen, dan gugus fungsional pemeriksaan 

pajak. 

2.  Visi dan Misi Instansi 

Visi  

 Menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun 

penerimaan Negara melalui penyelenggaraan Administrasi perpajakan yang 

efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi 

Kementerian Keuangan. “Menjadi pengelola keuangan Negara untuk mewujudkan 

perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan”. 

Misi 

1) Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi 

Indonesia, 

2) Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan 

terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan 

hukum yang adil, dan 

3) Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya 

organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang 

berintegritas, professional, dan bermotivasi. 
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3.   Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

 Struktur organisasi pada dasarnya menunjukkan hubungan antara 

wewenang tanggung jawab dan tugas serta kedudukan para personil dalam 

perusahaan. Oleh karena itu, unsur umum yang harus ada pada setiap 

organisasi adalah adanya kelompok orang, yang harus bekerjasama dengan 

satu maksud untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan 

bahwa struktur organisasi dimaksudkan sebagai alat controlling serta 

pengawasan bahkan dapat menciptakan persatuan dalam dinamika suatu 

perusahaan. 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak  

 Pratama Makassar Selatan   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tugas dan Fungsi Instasni KPP Pratama 
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 Kantor Pelayanan Pajak Pratana mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di 

bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta 

melakukan pengumpulan dan penjaminan kualitas data dan informasi perpajakan 

dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi yeitu 

a. Analisis penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak 

b. Pencarian, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi 

perpajakan 

c. Penjaminan kualitas dan validasi atas data da/atau alat keterangan 

d. Edukasi, pendaftaran/pengukuhan, pelayanan, pengelolaan pelaporan, dan 

penghapusan/pencabutan Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, atau Objek 

pajak 

e. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak 

maupun masyarakat, 

f. Pendataan, pemetaan, pengawasan dan pemeriksaan serta penilaian untuk 

kepentingan perpajakan, 

g. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum perpajakan,  

h. Pemutakhiran basis data perpajakan, 

i. Pengenaan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, 

Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Permukaan Bumi 
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Onshore, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, pertambangan 

Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya, 

j. Penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak, 

k. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko 

l. Pelaksanaan dan pemantauan keputusan internal 

m. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan, dan  

n. Pelaksanaan administrasi kantor. 

Berikut tugas maisng-masing subbagian dan seksi pada gambar 4.1 yakni: 

1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal  

Subbagian Umum dan kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan 

urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan 

kinerja pegawai, melakukan pemantauan pengendalian intern, pemantauan 

pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, 

dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan 

melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis. 

2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi 

Seksi pengelolaan data dan informasimempunyai tugas, melakukan 

pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi 

perpajakan, melakukan penjaminan kualitas dan validasi atas data dan/atau 

alat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan pencarian, pengumpulan, 

pengolahan data dan informasi perpajakan serta kegiatan penelitian, 

pengawasan, pengamatan, pemetaan, penilaian, pemeriksaan dan 

penagihan, melakukan penerusan data dan/atau alat keterangan hasil 
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penjaminan kualitas dan validasi, melakukan perekaman dokumen 

perpajakan,, melakukan tindak lanjut atas data wajib pajak yang diterima 

dari kantor pusat, melakukan penyusunan monografi fiscal, melakukan 

dukungan teknis komputer, melakukan pemantauan aplikasi perpajakan, 

melakukan pengelolaan kinerja organisasi dan pengelolaan risiko, serta 

melakukan pengelolaan dantindak lanjut kerja sama perpajakan. 

3) Seksi Pelayanan 

Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapandan penerbitan 

produk hukum perpajakan, melakukan penatausahaan dan penyimpanan 

dokumen perpajakan, melakukan penerimaan dan pengolahan Surat 

Pemberitahuan, melakukan penerimaan surat lainnya, melakukan 

penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak, serta 

melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak dan objek pajak dan/atau 

pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

4) Seksi Penagihan 

Seksi penagihan mempunyai tugas melakukan penagihan tunggakan pajak, 

melakukan penatausahaan piutang pajak, melakukan penyelesaian 

permohonan penundaan dan angsuran tunggakan pajak, melakukan usulan 

penghapusan piutang pajak dan/atau sanksi administrasi perpajakan, serta 

melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen penagihan. 

5) Seksi Pemeriksaan 

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana 

pemeriksaan, melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, 
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melakukan penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, 

melakukan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta 

melaksanakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak 

yang ditunjuk kepala kantor. 

6) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan 

Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan mempunyai tugas melakukan 

pemberian dan/atau penghapusan NPWP, Pengukuhan dan/atau 

pencabutan pengusaha kena pajak,  pemberian dan/atau penghapusan 

nomor objek pajak secara jabatan, melakukan analisis, penjabaran, dan 

pencapaian target penerimaan pajak, melakukan pengamatan potensi 

pajak, melakukan pendataan dan pemetaan wajib pajak dan objek pajak, 

melakukan pengumpulan data pendukung dan rekonsiliasi data dalam 

rangka pengawasan wajib pajak, melakukan analisis kinerja Wajib Pajak, 

melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan serta melakukan 

imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, melakukan produksi alat 

keterangan hasil pengamatan, pendataan, pemetaan, dan pengawasan 

Wajib Pajak, melakukan pemutakhiran basis data Wajib Pajak, melakukan 

pemeriksaan dengan kriteria tertentu, melakukan tindak lanjut data yang 

diterima dari kantor pusat, melakukan pemutakhiran basis data nilai objek 

pajak, melakukan penyuluhan pajak, serta melakukan kegiatan penilaian. 

7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, 

Seksi pengawasan dan konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses 

penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak 
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maupun masyarakat, melakukan usulan pembetulan ketetapan hasil 

pemeriksaan/penelitian, dan melakukan pemberian bimbingan dan 

konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak maupun masyarakat, 

serta melakukan tindak lanjut permohonan pengurangan pajak bumi dan 

bangunan. 

8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, 

Seksi pengawasan dan Konsultasi II mempunyai tugas melakukan analisis, 

penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak untuk Wajib Pajak 

Strategis, melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak Strategis dan 

objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib 

pajak strategis, melakukan pengumpulan data pendukung dan rekonsiliasi 

data dalam rangka pengawasan wajib pajak strategis, melakukan analisis 

kinerja wajib pajak strategis, melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban 

perpajakan serta melakukan imbauan dan konseling kepada wajib pajak 

strategis, melakukan produksi alat keterangan hasil kegiatan pengawasan 

Wajib Pajak Strategis, melakukan pemutakhiran basis data Wajib Pajak 

Strategis, melakukan pemeriksaan dengan kriteria tertentu, melakukan 

tindak lanjut data yang diterima dari kantor pusat, serta melakukan 

pemutakhiran basis data nilai objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan oleh wajib pajak strategis. 

9) Seksi Pegawasan dan Konsultasi III dan Seksi Pegawasan Konsultasi IV. 

Seksi pengawasan dan konsultasi III dan Seksi Pengawasan dan 

Konsultasi IV masing-masing mempunyai tugas melakukan pemberian 
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dan/atau penghapusan  NPWP, pengukuhan dan/atau pencabutan 

Pengusaha Kena Pajak, pemberian dan/atau penghapusan nomor objek 

pajak secara jabatan, melakukan analisis, penjabaran, dan pencapaian 

target penerimaan pajak, melakukan pengamatan potensi pajak, melakukan 

pendataan dan pemetaan Wajib Pajak, dan objek pajak, melakukan 

pengumpulan data pendukung dan rekonsiliasi data dalam rangka 

pengawasan Wajib Pajak, melakukan analisis kinerja Wajib Pajak, 

melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan serta melakukan 

imbauan dan konseling kepada wajib pajak, melakukan produksi alata 

keterangan hasil pengamatan, pendataan, pemetaan, dan pengawasan 

Wajib Pajak, melakukan pemutakhiran basis data wajib pajak, melakukan 

pemeriksaan dengan kriteria tertentu, melakukan tindak lanjut data yang 

diterima dari kantor pusat, serta melakukan pemutakhiran basis data nilai 

objek pajak. 

10)  Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Fungsional Asisten Penilai Pajak 

Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai 

Pajak merupakan jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan 

penilaian dan/ atau pemetaan. Pejabat fungsional penilai pajak yang 

selanjutnya disebut penilai pajak adalah PNS yang diberi tugas, tanggung 

jawab, wewenang dan hak untuk melakukan penilaian dan/atau pemetaan 

yang mempunyai kualifikasi professional yang pelaksanaan tugas dan 

fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan 

teknik analisis dibidang penilaian dan/atau pemetaan. Sedangkan Pejabat 
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Fungsional Asisten Penilaian Pajak yang selanjutnya disebut Asisten 

Penilaian Pajak adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang 

dan hak untuk melakukan penilaian dan/atau pemetaan yang mempunyai 

kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan 

penguasaan pengetahuan teknis, prosedur kerja, dan teknik analisis di 

bidang penilaian dan/atau pemetaan. 

B.  Karakteristik Responden 

 Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menegah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. Pelaku 

UMKM yang menjadi responden tidak dibatasi oleh apapun, baik usia, jenis 

kelamin, pendidikan terakhir, sudah berapa lama membuka usaha, atau tempat 

pengisian kuesioner. Peneliti mengumpulkan 100 responden yang dapat dijadikan 

data penelitian serta kuesioner yang diberikan kepada responden yang telah diisi 

dengan  lengkap dan benar sehingga layak untuk dianalisis sesuai dengan maksud 

dan tujuan penelitian ini. Berikut ini adalah gambaran atau identitas responden 

termasuk jenis kelamin dan usia. 

 Ada empat karakteristik responden yang dimasukkan dalam penelitian ini 

yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, nama usaha UMKM. Karakteristik 

responden tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada table mengenai data 

responden sebagai berikut: 
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1. Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase 

1 Laki-laki 46 46% 

2 Perempuan 54 54% 

Total 100 100% 

 Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 

  Berdasarkan table 4.1 hasil uji deskripsi responden dapat disimpulkan 

bahwa frekuensi jenis kelamin perempuan lebih mendominasi yaitu 54 responden 

dengan persentase 54,0%, kemudian sisanya yaitu sebanyak 46 responden dengan 

persentase 46,0% merupakan responden jenis kelamin laki-laki. Maka dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan yaitu jenis kelamin 

perempuan. 

2. Umur 

 Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

No Umur Jumlah Responden Persentase 

1 <20 Tahun 4 4% 

2 >40 Tahun 6 6% 

3 20-30 Tahun 60 60% 

4 31-40 Tahun 30 30% 

Total 100 100% 

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 

  Berdasarkan table 4.2 diketahui bahwa responden yang berumur kurang 

dari 20 tahun sebanyak 4 responden dengan persentase 4,0% dari keseluruhan. 

Mayoritas responden berada direntang usia lebih 40 tahun sebanyak 6 responden 
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dengan persentase 6,0%. Sedangkan responden yang berusia rentang 20-30 tahun 

sebanyak 60 responden dengan persentase 60,0%, dan responden yang berusia 

rentang 31-40 tahun sebanyak 30 responden dengan persentase 30,0%. Maka 

dapat disimpulkan bahwa tingkatan umur responden yang paling banyak dalam 

penelitian ini yaitu tingkatan umur 20-30 tahun sebanyak 60 responden. 

3. Pendidikan Terakhir 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No Pendidikan Terakhir Jumlah Responden Persentase 

1 D3 3 3% 

2 Lainnya 15 15% 

3 S1 46 46% 

4 S2 4 4% 

5 SMA 32 32% 

Total 100 100% 

 Sumber: Data primer yang diolah (2021)  

  Berdasarkan table 4.3 diketahui bahwa untuk pendidikan terakhir 

responden yang paling banyak berada pada Strata 1 (S1) sebanyak 46 orang 

dengan persentase 46,0%. Jumlah responden yang telah menempuh pendidikan 

Strata 2 (S2) sebanyak 4 dengan persentase 4,0%, jumlah responden yang telah 

menempuh pendidikan D3 sebanyak 3 orang dengan persentase 3,0%, jumlah 

responden yang telah menempuh pendidikan SMA sebanyak 32 orang dengan 

persentase 32,0%, dan yang menempuh pendidikan terakhir selain SMA, D3, S1, 

dan S2 (lainnya) sebanyak 15 orang dengan persentase 15,0%. Maka dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku wajib pajak UMKM yang terdaftar di 

KPP Patama Makassar Selatan yang memiliki pendidikan terakhir yaitu S1. 
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C. Analisis Deskriptif 

 Deskripsi variabel dari 100 responden dalam penelitian dapat dilihat pada 

table berikut: 

Tabel 4.4 

Statistik Deskriftif Variabel 

Variabel N Minimum Maximun Mean Std. Deviation 

Kesadaran Membayar Pajak 100 8,00 20,00 16,2700 2,48980 

Pengetahuan Pajak 100 7,00 20,00 16,1000 2,91114 

Sanksi Pajak 100 5,00 20,00 15,2600 3,16106 

Kepatuhan Wajib Pajak 100 6,00 20,00 16,6000 2,83556 

Keimanan Islam 100 8,00 20,00 16,3500 2,66430 

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 

 Tabel 4.4 menunjukkan statistik deskriptif dari masing-masing variabel 

penelitian. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif 

terhadap kesadaran membayar pajak menunjukkan nilai minimum  sebesar  8,00, 

nilai maksimum sebesar 20,00, mean (rata-rata) sebesar 16,2700 dengan standard 

deviasi sebesar 2,48980. Selanjutnya variabel pengetahuan wajib pajak 

menunjukkan nilai minimum sebesar 7,00, nilai maksimun sebesar 20,00, mean 

(rata-rata) sebesar 16,1000 dengan standard deviasi sebesar 2,91114. Selanjutnya 

variabel sanksi pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 5,00, nilai maksimun 

sebesar 20,00, mean (rata-rata) sebesar 15,2600 dengan standard deviasi sebesar 

3,16106. Variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 

6,00, nilai maksimun sebesar 20,00, mean (rata-rata) sebesar 16,6000 dengan 

standard deviasi sebesar 2,83556. Sedangkan variabel keimanan islam 

menunjukkan nilai minimum sebesar  8,00, nilai maksimun sebesar 20,00, mean 

(rata-rata) sebesar 16,3500 dengan standard deviasi sebesar 2,66430. 
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a. Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Membayar Pajak 

 Analisis deskriptif jawaban responden tentang variabel kesadaran 

membayar pajak didasarkan pada jawaban responden atas pernyataan-

pernyataan seperti yang terdapat dalam kuesioner yang disebarkan pada 

responden. Variasi jawaban responden untuk variabel kesadaran membayar 

pajak  dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.5 

Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kesadaran Membayar Pajak 

Item Pernyataan 
Jumlah dan Presentase 

Skor Mean 
STS TS S SS 

Kesadaran wajib pajak 

sebagai warga Negara untuk 

melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai 

peraturan yang berlaku  

1 

1,0% 

5 

5,0% 

40 

40,0% 

54 

54,0% 
347 3,47 

Mendaftar sebagai wajib 

pajak berdasarkan kemauan 

sendiri. 

1 

1,0% 

13 

13,0% 

55 

55,0% 

31 

31,0% 
316 3,16 

Keterlambatan dalam 

menyampaikan Surat 

Pemberitahuan (SPT) akan 

dikenakan denda administrasi 

2 

2,0% 

7 

7,0% 

52 

52,0% 

39 

39,0% 
328 3,28 

Wajib pajak rela 

penghasilannya dikenakan 

pajak 

5 

5,0% 

12 

12,0% 

58 

58,0% 

25 

25,0% 
303 3,03 

Menyadari bahwa 

pembayaran pajak yang tidak 

sesuai akan berakibat pada 

kerugian Negara 

1 

1,0% 

6 

6,0% 

52 

52,0% 

41 

41,0% 
333 3,33 

Rata-rata Keseluruhan 3,25 

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 

  

b. Analisis Deskriptif Variabel Pengetahuan Pajak 

 Analisis deskriptif jawaban responden tentang variabel pengetahuan 

pajak didasarkan pada jawaban responden atas pernyataan-pernyataan seperti 
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yang terdapat dalam kuesioner yang disebarkan pada responden. Variasi 

jawaban responden untuk variabel pengetahuan pajak dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.6 

Deskripsi Item Pernyataan Variabel Pengetahuan Pajak 

Item Pernyataan 
Jumlah dan Presentase 

Skor Mean 
STS TS S SS 

NPWP wajib bagi setiap 

warga Negara  yang 

memiliki penghasilan  

1 

1,0% 

15 

15,0% 

37 

37,0% 

47 

47,0% 
330 3,30 

Mengetahui tentang hak dan 

kewajiban saya dibidang 

perpajakan 

2 

2,0% 

7 

7,0% 

52 

52,0% 

39 

39,0% 
328 3,28 

Mengetahui tentang sanksi 

yang berlaku terhadap 

pelanggaran kewajiban 

perpajakan 

2 

2,0% 

6 

6,0% 

55 

55,0% 

37 

37,0% 
327 3,27 

Mengetahui cara 

perhitungan PPh 21 yang 

berlaku 

4 

4,0% 

8 

8,0% 

63 

63,0% 

25 

25,0% 
309 3,09 

Mengetahui cara pengisian 

Laporan Surat 

Pemberitahuan (SPT) 

3 

3,0% 

16 

16,0% 

43 

43,0% 

38 

38,0% 
316 3,16 

Rata-rata Keseluruhan 3,22 

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 

c. Analisis Deskriptif Variabel Sanksi Pajak 

 Analisis deskriptif jawaban responden tentang variabel sanksi pajak 

didasarkan pada jawaban responden atas pernyataan-pernyataan seperti yang 

terdapat dalam kuesioner yang disebarkan pada responden. Variasi jawaban 

responden untuk variabel sanksi pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

: 
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Tabel 4.7 

Deskripsi Item Pernyataan Variabel Sanksi Pajak 

Item Pernyataan 
Jumlah dan Presentase 

Skor Mean 
STS TS S SS 

Tidak menyampaikan Surat 

Pemberitahuan (SPT) dapat 

dikenakan denda Rp 

100.000,00 adalah hal yang 

wajar  

10 

10,0% 

25 

25,0% 

45 

45,0% 

20 

20,0% 
275 2,75 

SPT (Surat Pemberitahuan) 

yang salah hitung akan 

dikenakan sanksi berupa 

STP 

2 

2,0% 

20 

20,0% 

45 

45,0% 

33 

33,0% 
309 3,09 

Tidak membuat faktur akan 

dikenakan denda sebesar 

2% dari dasar pengenaan 

1 

1,0% 

24 

24,0% 

49 

49,0% 

26 

26,0% 
300 3,00 

Wajib pajak yang tidak 

melaporkan usahanya 

dikenakan denda 

administrasi  

3 

3,0% 

7 

7,0% 

56 

56,0% 

34 

34,0% 
321 3,21 

Wajib pajak yang 

melanggar norma 

perpajakan akan dikenakan 

sanksi pidana  

3 

3,0% 

14 

14,0% 

42 

42,0% 

41 

41,0% 
321 3,21 

Rata-rata Keseluruhan 3,05 

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 

d. Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak 

  Analisis deskriptif jawaban responden tentang variabel kepatuhan 

wajib pajak didasarkan pada jawaban responden atas pernyataan-pernyataan 

seperti yang terdapat dalam kuesioner yang disebarkan pada responden. 

Variasi jawaban responden untuk variabel kepatuhan wajib pajak dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.8 

Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak 

Item Pernyataan 
Jumlah dan Presentase 

Skor Mean 
STS TS S SS 

Wajib pajak menghitung pajak 

yang terutang dengan benar  
2 

2,0% 

6 

6,0% 

51 

51,0% 

41 

41,0% 
331 3,31 

Wajib pajak membayar pajak 

yang terutang tepat pada 

waktunya ataupun tidak 

melakukan penunggakan pajak 

1 

1,0% 

5 

5,0% 

57 

57,0% 

37 

37,0% 
330 3,30 

Wajib pajak tepat waktu dalam 

menyampaikanSurat 

Pemberitahuan (SPT) 

1 

1,0% 

4 

4,0% 

59 

59,0% 

36 

36,0% 
330 3,30 

Mengisi SPT (Surat 

Pemberitahuan) sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan 

0 

0,0% 

8 

8,0% 

51 

51,0% 

41 

41,0% 
333 3,33 

Wajib pajak membayar pajak 

sesuai dengan tarif yang berlaku 
1 

1,0% 

7 

7,0% 

47 

47,0% 

45 

45,0% 
336 3,36 

Rata-rata Keseluruhan 3,32 

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 

e. Analisis Deskriptif Variabel Keimanan Islam 

 Analisis deskriptif jawaban responden tentang variabel keimanan islam 

didasarkan pada jawaban responden atas pernyataan-pernyataan seperti yang 

terdapat dalam kuesioner yang disebarkan pada responden. Variasi jawaban 

responden untuk variabel keimanan islam dapat dilihat pada table berikut ini: 
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Tabel 4.9 

Deskripsi Item Pernyataan Variabel Keimanan Islam 

Item  

Pernyataan 

Jumlah dan Presentase 
Skor Mean 

STS TS S SS 

Sebagai umat muslim Saya 

merasa pajak merupakan 

kebijakan pemerintah yang 

tidak bertentangan dengan 

prinsip islam  

4 

4,0% 

10 

10,0% 

61 

61,0% 

25 

25,0% 
307 3,07 

Membayar pajak merupakan 

bentuk partisipasi sebagai 

warga Negara 

1 

1,0% 

8 

8,0% 

56 

56,0% 

35 

35,0% 
325 3,25 

Mematuhi hukum-hukum 

pajak yang berlaku 
2 

2,0% 

6 

6,0% 

45 

45,0% 

47 

47,0% 
337 3,37 

Meyakini bahwa membayar 

pajak merupakan bentuk 

kesyukuran saya sebagai 

wajib pajak 

1 

1,0% 

10 

10,0% 

56 

56,0% 

33 

33,0% 
321 3,21 

Menyakini bahwa Allah 

SWT selalu melihat segala 

perilaku perpajakan wajib 

pajak 

2 

2,0% 

4 

4,0% 

41 

41,0% 

53 

53,0% 
345 3,45 

Rata-rata Keseluruhan 3,27 

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 

D. Hasil Uji Kualitas Data 

 Tujuan dari uji kualitas data adalah untuk mengetahui konsistensi dan 

akurasi data yang dikumpulkan. Uji kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan 

instrument penelitian dapat dianalisis dengan menggunakan uji validasi dan uji 

reliabilitas.  

1. Hasil Uji Validasi  

 Uji validasi digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan yang dapat diukur dengan kuesioner tersebut. 
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Dengan kata lain instrument tersebut untuk mengukur construct sesuai dengan 

yang diharapkan peneliti. Dibawah ini disajikan tabel-tabel yang menunjukkan 

hasil uji validitas untuk setiap variabel yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas 

No Variabel 
Item  

Pernyataan 
rhitung Hasil Uji Validitas 

1 

Kesadaran Membayar 

Pajak 

(X1) 

X1.1 0,778 Adapun dari Hasil Uji Validasi:  

menunjukkan bahwa seluruh item 

pertanyaan variabel baik:  

kesadaran membayar pajak, 

pengetahuan, sanksi pajak, 

kepatuhan wajib pajak, dan 

keimanan islam dikatakan valid, 

hal ini dikarenakan masing-masing 

pertanyaan memenuhi kriteria 

nilai Corrected Item-Total 

Correlation > 0,1663 atau 

memperoleh rhitung > rtabel maka 

seluruh item dalam pernyataan 

kuesioner ini dapat digunakan 

untuk pengujian selanjutnya. 

Dimana Nilai rtabel  yang 

digunakan adalah pada tingkat 

signifikansi uji satu arah dengan 

taraf signifikansi (α = 0,05) dan 

df = (N-3)= 97 yaitu 0,1663. 

 

X1.2 0,765 

X1.3 0,739 

X1.4 0,739 

X1.5 0,638 

2 
Pengetahuan Pajak 

(X2) 

X2.1 0,723 

X2.2 0,743 

X2.3 0,884 

X2.4 0,831 

X2.5 0,860 

3 
Sanksi Pajak 

(X3) 

X3.1 0,776 

X3.2 0,814 

X3.3 0,865 

X3.4 0,778 

X3.5 0,818 

4 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 

(Y) 

 

Y1 0,870 

Y2 0,909 

Y3 0,905 

Y4 0,903 

Y5 0,899 

5 

Keimanan Islam 

(M) 

 

M1 0,719 

M2 0,882 

M3 0,801 

M4 0,842 

M5 0,712 

 Sunber: Data primer yang diolah (2021) 
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2.  Hasil Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner sebagai indeks dari 

suatu variabel (construct). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau dapat dipercaya 

jika respon seseorang terhadap pernyataan tersebut konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas data dilakukan menurut metode Cronbach 

Alpha (α) yaitu suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki koefisien 

keandalan reliabilitas atau Alpha (α) > 0,60. Hasil pengujian reliabilitas data dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach 

Alpha 

Hasil Uji Reliabilitas 

Kesadaran Membayar 

Pajak 

0,782 Adapun Hasil Uji Reliabilitas :  

menunjukkan bahwa nilai cronbach‟s alpha dari 

jawaban responden terhadap pernyataan masing-

masing instrument/variabel kuesioner pada 

penelitian ini konsisten atau stabil yakni nilai 

cronbach’s alpha>0,60 dinyatakan bahwa 

instrument memenuhi reliabilitas atau dapat 

dipercaya sebagai tolak ukur variabel. 

Pengetahuan Pajak 0,865 

Sanksi Pajak 0,866 

Kepatuhan Wajib Pajak 0,938 

Keimanan Islam 0,848 

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 

E. Hasil Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian asumsi klasik harus dilakukan sebelum menggunakan teknik 

analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis. Pengujian hipotesis  

klasik bertujuan untuk mengetahui apakah asumsi-asumsi yang diperlukan dalam 

analisis regresi linier berganda terpenuhi. Pengujian hipotesis klasik dalam 

penelitian ini adalah uji standar normalitas, uji multikolinearitas, dan uji varians 

(heteroskedastisitas). 
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 1. Uji Normalitas 

  Pengujian normalitas dilakukan guna untuk melihat apakah variabel yang 

digunakan untuk menguji hipotesis sudah berdistribusi normal atau tidak. Pada 

penelitian ini dilakukan uji normalitas dengan grafik regresi standar residual plot 

dan uji-One Sampel Kolmogorov Smirnov Test yang hasil pengujiannya 

ditunjukkan pada gambar dibawah ini: 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Normalitas-Normal Probability Plot 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain uji grafik probability plot cara lain untuk menguji normalitas yaitu 

dengan uji Kolmogorov-Smirnov. 
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 Sumber: Output SPSS 21 (2021)  

 2. Uji Multikolinieritas  

  Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi atau hubungan di antara 

variabel independen. Pengujian multikoliniearitas dapat dilihat dari Tolerance 

Value atau Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) variabel tidak melebihi 10 dan nilai Tolerance lebih dari 0,1 maka 

model tersebut tidak terjadi multikoliniearitas antara variabel independen. 

 

 

 

 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Normalitas- One-Sample Kolmogorov Smirnov  

 Uji Normalitas 

Residual 

N 100 

Normal Parameters
a,b

 

Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 

1,59438512 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,125 

Positive ,111 

Negative -,125 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,250 

Asymp. Sig. (2-tailed)/Uji p-Value ,088 
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Tabel 4.13 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel  Tolerance VIF Keterangan 

Kesadaran Membayar Pajak  0,539 1,857 Tidak terjadi Multikolerasi 

Pengetahuan Wajib Pajak 0,305 3,280 Tidak terjadi Multikolerasi 

Sanksi Pajak 0,340 2,940 Tidak terjadi Multikolerasi 

Keimanan Islam 0,619 1,615 Tidak terjadi Multikolerasi 

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 

 

 3. Uji Heteroskedastisitas 

  Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan deviasi sebagai 

pertidaksamaan dari variance residual untuk semua pengamatan dalam model 

regresi. Dalam penelitian ini, Uji Glejser digunakan dengan meregresikan setiap 

variabel independen dengan nilai residual absolut. Kriteria keputusan signifikan 

dibandingkan dengan variabel independen dan variabel moderasi lebih besar dari 

0,05 (5%), yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Heteroskedastisitas-Uji Glejser 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,300 ,859  2,679 ,009 

Kesadaran Membayar 

Pajak 
-,070 ,063 -,152 -1,104 ,273 

Pengetahuan -,056 ,072 -,144 -,786 ,434 

Sanksi Pajak ,052 ,062 ,143 ,825 ,411 

Keimanan Islam ,004 ,055 ,009 ,066 ,947 

a. Dependent Variable: AbsUt 
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  Berdasarkan dari hasil uji tabel diatas dapat disimpulkan dari masing-

masing variabel sebagai berikut: 

Variabel  Sig Keterangan  

Kesadaran Membayar Pajak 0,273 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Pengetahuan Wajib Pajak 0,434 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Sanksi Pajak 0,411 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Keimanan Islam 0,947 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 
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Tabel 4.15 Kesimpulan Hasil Uji Asumsi Klasik 

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 

 

 

 

Uji Hipotesis Klasik Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas  

Adapun Hasil Uji  Normalitas sebagai berikut: 

1.  Pada  Gambar 4.2  menunjukan bahwa titik data 

pada grafik normal-probability plot mengikuti arah 

garis diagonal.  Artinya data dalam penelitian ini 

memenuhi asumsi normalitas. dan  

2.  Uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel 4.12   

menunjukan bahwa hasil nilai asymp sig (2-tailed) 

yaitu 0,088 (8,8%) artinya nilai Sig.>0,05 sehigga 

dinyatakan bahwa hasil uji  normalitas dari data 

atau variabel-variabel dalam penelitian ini 

terdistribusi normal. 

Uji Multikolinieritas 

Adapun Hasil Uji  Multikolinieritas sebagai berikut: 

Hasil pengujian pada tabel 4.13 dimana  dari 

pernyataan masing-masing instrumen kuesioner 

(kesadaran membayar pajak, pengetahuan, sanksi 

pajak, kepatuhan wajib pajak, dan keimanan islam) 

pada penelitian ini  Model regresi  ditemukan hasil  

tidak terjadi korelasi atau hubungan di antara 

variabel independen. Dimana dilihat dari hasil uji  

Multikolinieritas tersebut menunjukkan   nilai 

tolerance untuk semua variabel memiliki nilai 

>0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) 

untuk semua variabel memiliki nilai<10.  Sehingga  

untuk semua variabel dalam penelitian ini 

dinyatakan  tidak terdapat gejala multikoliniearitas 

atau dapat dipercaya sebagai tolak ukur variabel. 

Uji Heteroskedastisitas 

Adapun Hasil Uji  Heteroskedastisitas sebagai berikut: 

 Hasil pengujian pada tabel 4.14  menunjukkan 

 bahwa tidak ada variabel independen dan variabel 

 moderasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

 variabel  independen. Dimana dilihat dari hasil uji  

 Heteroskedastisitas  tersebut semuan variabel dala 

 uji ini menunjukkan  tingkat probabilitas 

 signifikansi >0,05. Maka  pada model regresi pada 

 uji ini tidak terjadi  Heteroskedastisitas dan model 

 tersebut layak digunakan. 
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F. Hasil Uji Hipotesis 

 Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H1, H2, dan H3 

menggunakan analisis regresi variabel bebas terhadap vaiabel terkait, sedangkan 

untuk menguji hipotesis H4, H5, dan H6 menggunakan analisis moderasi dengan 

pendekatan residual mutlak atau uji beda mutlak. Pengujian hipotesis ini 

didukung dengan penggunaan program SPSS 21. 

 1. Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis Penelitian H1, H2, dan H3 

  Pengujian hipotesis H1, H2, dan H3 dilakukan dengan analisis pengaruh 

regresi berganda, kesadaran membayar pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi 

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian ditampilkan sebagai 

berikut: 

a. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Pengujian ini dilakukan untuk melihat seberapa baik variabel bebas 

dapat menjelaskan variabel terikat. Berikut adalah hasil uji Koefisien 

Determinasi (R
2
) yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 R Square R Square Adjusted 

Kepatuhan WP Pelaku UMKM 0,669 0,659 

  Sumber: Data primer yang diolah (2021) 

 Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.16 diatas diperoleh nilai R
2
 (R 

Square) adalah 0,669 atau sama dengan 66,9%. Hal ini menunjukkan 

bahwa 66,9% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran 
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membayar pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak. Sisanya 33,1% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

b. Uji Regresi Secara Simultan (Uji f) 

  Pengujian ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersamaan. Jika nilai sig 

dari Fhitung  lebih kecil dari rasio eror/error (alpha) sebesar 0,05, maka 

dapat dikatakan bahwa variabel bebas mempengaruhi variabel terikat 

secara simultan. Berikut adalah hasil uji regresi simultan (Uji f) yang dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.17 

 Hasil Uji Regresi secara Simultan (Uji f) 

Model  Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. F-tabel 

1 

Regression 532,612  3  177,537 64,709 ,000
b
 2,47 

Residual 263,388 9 6  2,744   

Total 796,000 99      

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 

  Berdasarkan tabel 4.17 diatas  dapat dilihat bahwa dalam pengujian 

regresi berganda menunjukkan Fhitung sebesar 64,709 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dimana nilai Fhitung 64,709 

lebih besar dari nilai Ftabel sebesar 2,47 berarti variabel kesadaran 

membayar pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak secara simultan atau 

bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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c. Uji Regresi secara Parsial (Uji t) 

  Uji ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pengaruh dari satu 

variabel independen secara individual dalam memengaruhi atau 

menjelaskan variabel dependen. Variabel independen dikatakan 

berpengaruh dilihat dari besarnya  sig < 0,05.  

Tabel  4 .18 

 Kesimpulan Hasil Uji Hipotesis Regresi Berganda 

Hipotesis T Sig. Keterangan 

H1: Kesadaran membayar 

pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak 

5,051 0,000 0,000<0,05 

Berpengaruh 

H2: Pengetahuan pajak 

terhadap kepatuhan wajib 

pajak 

2,473 0,015 0,015<0,05 

Berpengaruh 

H3: Sanksi Pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

2,682 0,009 0,009<0,05 

Berpengaruh 

 

Tabel  4 .19 

Hasil Uji Regresi secara Parsial (Uji t ) 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,513 1,133  1,335 ,185 

Kesadaran Membayar Pajak ,456 ,090 ,400 5,051 ,000 

Pengetahuan Pajak ,252 ,102 ,259 2,473 ,015 

Sanksi Pajak ,237 ,088 ,264 2,682 ,009 

Sumber:  Data  primer  yang diolah (2021) 

 Berdasarkan tabel 4.19 diatas menunjukkan model estimasi sebagai 

berikut: 

  Y = 1,513+0,456+0,252+0,237+ e 
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Keterangan: 

Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

α = Konstanta 

β1,β2,β3 = Koefisien Regresi 

X1 = Kesadaran Wajib Pajak  

X2 = Pengetahuan Wajib Pajak 

X3 = Sanksi Pajak 

e = error term (Variabel yang mempengaruhi). 

Dari persamaan di atas dijelaskan bahwa: 

1)  Pada model regresi ini nilai konstanta sebesar 1,513 menunjukkan 

bahwa jika variabel independen (kesadaran membayar pajak, 

pengetahuan pajak, dan sanksi pajak) diasumsikan sama dengan nol, 

maka kepatuhan wajib pajak akan terjadi sebesar 1,513 atau 151,3%. 

2) Nilai koefisien regresi variabel kesadaran membayar pajak (X1) 

sebesar 0,456 pada penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel 

kesadaran membayar pajak mengalami peningkatan sebesar satu 

satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan 

sebesar 0,456 (45,6%). 

3) Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan pajak (X2) sebesar 0,252 

pada penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel pengetahuan 

pajak mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka kepatuhan 

wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,252 (25,2%). 
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4) Nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak (X3) sebesar 0,237 pada 

penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel sanksi pajak 

mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib 

pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,237 (23,7%). 

Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H1, H2, dan H3) yang 

diajukan dapat dilihat sebagai berikut: 

a) Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa variabel kesadaran 

membayar pajak memiliki thitung sebesar 5,051 > tabel t 1,985 (sig = 

0,05 dan df=n-k yaitu 100-4=96) dengan koefisien beta unstandardized 

sebesar 0,456 dan tingkat signifikansi 0,000 (0%) yang lebih kecil dari 

0,05 (5%) maka hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) 

diterima. Dengan demikian hipotesis pertama menyatakan kesadaran 

membayar pajak berpengaruh positif signifikan terhadap  kepatuhan 

wajib pajak terbukti atau dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

wajib pajak harus menyadari pentingnya suatu kesadaran membayar 

pajak seiring peningkatan kepatuhan serta sebagai bentuk partisipasi 

terhadap pembangunan Negara. 

b) Pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

  Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa variabel 

pengetahuan pajak memiliki thitung sebesar 2,473 > tabel t 1,985 (sig = 
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0,05 dan df=n-k yaitu 100-4 = 96) dengan koefisien beta 

unstandardized sebesar 0,252 dan tingkat signifikansi 0,015 (1,5%) 

yang lebih kecil dari 0,05 (5%) maka hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis kedua (H2) diterima. Dengan demikian hipotesis kedua 

menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak terbukti atau dapat diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang 

perpajakan, maka semakin baik pula keinginan masyarakat untuk 

memenuhi kepatuhan kewajiban pajaknya. 

c) Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

 Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa variabel sanksi 

pajak memiliki thitung sebesar 2,682 > tabel t 1,985 (sig = 0,05 dan df = 

n-k yaitu 100-4 = 96) dengan koefisien beta unstandardized sebesar 

0,237 dan tingkat signifikansi 0,009 (0,9%) yang lebih kecil dari 0,05 

(5%) maka hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) 

diterima. Dengan demikian hipotesis ketiga menyatakan sanksi pajak 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti 

atau dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi 

akan keadilan hukum yang baik, maka cenderung semakin baiknya 

pula tingkat kedisiplinan, ketaatan akan kepatuhan dalam kewajiban 

perpajakan masyarakat. 
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2. Hasil Uji Regresi Moderasi dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak 

Terhadap Hipotesis Penelitian H4, H5, dan H6. 

Tabel 4.20 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 R Square R Square Adjusted 

Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM 0,719 0,697 

 Berdasarkan tabel 4.20 diatas nilai R
2
 (R Square) adalah 0,719 atau 

71,9%. Hasil uji koefisien determinasi diatas dengan nilai R Square adalah 

0,719 yang berarti kepatuhan wajib pajak yang dapat dijelaskan oleh variabel 

Zscore kesadaran membayar pajak (X1), Zscore pengetahuan pajak (X2), Z 

score sanksi pajak (X3), Zscore keimanan islam (M), X1_M, X2_M, dan X3_M 

sebesar 71,9% sisanya sebesar 28,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

belum diteliti dalam penelitian ini. 

Tabel 4.21 

Hasil Uji Regresi secara Simultan (Uji f) 

Model Sum of Squares Df Mean Square f Sig. 

1 

Regression 571,968 7 81,710 33,555 ,000
b
 

Residual 224,032 92 2,435   

Total 796,000 99    

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 

 Hasil uji f pada tabel 4.21 menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 

33,555 dengan tingkat signifikansi 0,000 jauh dibawah 0,005. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel X1_Zscore: Kesadaran Membayar Pajak, 

X2_Zscore: Pengetahuan Pajak, X3_Zscore: Sanksi Pajak, Zscore_M: 

Keimanan Islam secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak. 
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 Hasil pengujian variabel moderasi pada regregsi dengan interaksi 

variabel dalam penelitian ini secara ringkas, dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

Tabel 4.22 

 Kesimpulan Hasil Uji Hipotesis Regregsi dengan Interaksi (Pendekatan 

Nilai Selisih Mutlak)_ Koefisien kriteria Moderasi 

Hipotesis t Sig. Keterangan Koefisien kriteria 

Moderasi 

Keimanan islam terhadap 

kepatuhan wajib pajak 
-2,075 b2_0,041 0,041<0,05 

 

 

H4: Keimanan islam 

memoderasi hubungan  

antara kesadaran membayar 

pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak 

2,119 b3_0,037 0,037<0,05 

Berpengaruh 

Quasi Moderasi 

H5: Keimanan islam 

memoderasi hubungan  

antara pengetahuan pajak 

terhadap kepatuhan wajib 

pajak 

-1,889 b3_0,062 0,062>0,05 

Tidak 

berpengaruh 

Prediktor 

H6: Keimanan islam 

memoderasi hubungan  

antara sanksi pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

2,059 b3_0,042 0,042<0,05 

Berpengaruh 

Quasi Moderasi 

 Tabel dibawah ini hasil uji t parsial mengenai peranan variabel 

keimanan islam atas kesadaran membayar pajak, pengetahuan pajak dan 

sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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Tabel 4.23 

Hasil Uji t_Parsial 

Coefficients
a
 

Hipotesis Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 13,596 5,128  2,651 ,009 

Zscore_Kesadaran Membayar Pajak
 b1 

-,543 ,467 -,477 -1,162 ,248 

Zscore_Pengetahuan Pajak
b1

 1,420 ,646 1,458 2,198 ,030 

Zscore_Sanksi Pajak
 b1

 -,965 ,565 -1,076 -1,708 ,091 

Zscore_Keimanan Islam
 b2

 -,683 ,329 -,641 -2,075 ,041 

X1_M
b3

 ,061 ,029 1,491 2,119 ,037 

X2_M
b3

 -,073 ,039 -2,028 -1,889 ,062 

X3_M
b3

 ,072 ,035 2,012 2,059 ,042 

Sumber: Data primer yang diolah (2021) 

 Berdasarkan tabel 4.23 diatas dapat menunjukkan model estimasi 

sebagai berikut: 

Y = 13,596 –0,543 +1,420 -0,965 -0,683 +0,061 -0,073 +0,072 + e 

Keterangan: 

 Y  = Kepatuhan Wajib Pajak 

 ZX1 = Standardized Kesadaran Membayar Pajak 

 ZX2 = Standardized Pengetahuan Pajak 

 ZX3 = Standardized Sanksi Pajak 

 ZM = Standardized Keimanan Islam 

 |ZX-ZM| = merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut  

      Perbedaan antara ZX dan ZM 

 a  = Kostanta 

 β  = Koefisien Regresi 

 e  = error term 
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 dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa: 

a. Pada model regresi ini nilai konstanta sebesar 13,596 menunjukkan bahwa 

 jika variabel independen kesadaran membayar pajak, pengetahuan  

 pajak, sanksi pajak) diasumsikan sama dengan nol, maka kepatuhan wajib  

 pajak akan terjadi sebesar 13,596. 

b. Nilai koefisien regresi variabel kesadaran membayar pajak (X1) sebesar  

 -0,543 pada penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel kesadaran 

 membayar pajak mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka 

 kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan sebesar -54,3%. 

c. Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan pajak (X2) sebesar 1,420 pada 

 penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel pengetahuan pajak 

 mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak 

 akan mengalami peningkatan sebesar 142%. 

d. Nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak (X3) sebesar -0,965 pada 

 penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel sanksi pajak 

 mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak 

 akan mengalami penurunan sebesar -96,5%. 

e. Nilai koefisien regresi variabel keimanan islam (M) sebesar -0,683 pada 

 penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel keimanan islam 

 mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak 

 akan mengalami penurunan sebesar -68,3%. 

f. Nilai koefisien regresi interaksi antara keimanan islam (M) dengan 

 kesadaran membayar pajak (X1) sebesar 0,061, pada penelitian ini dapat 
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 diartikan bahwa adanya interaksi antara keimanan islam (M) dengan 

 kesadaran membayar pajak (X1) maka kepatuhan wajib pajak akan 

 mengalami peningkatan sebesar 6,1%. 

g. Nilai koefisien regresi interaksi antara keimanan islam (M) dengan 

 pengetahuan pajak (X2) sebesar -0,073 pada penelitian ini dapat 

 diartikan bahwa adanya interaksi antara keimanan islam (M) dengan 

 pengetahuan pajak (X2) maka kepatuhan wajib pajak akan  mengalami 

 penurunan sebesar -7,3%. 

h. Nilai koefisien regresi interaksi antara keimanan islam (M) dengan sanksi 

 pajak (X3) sebesar 0,072 pada penelitian ini dapat diartikan bahwa adanya 

 interaksi antara keimanan islam (M) dengan sanksi pajak (X3) maka 

 kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 7,2%. 

  Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H4, H5, dan H6) yang 

diajukan dapat dilihat sebagai berikut: 

1) Keimanan Islam memoderasi pengaruh kesadaran membayar pajak 

 terhadap kepatuhan wajib pajak (H4). 

  Diperoleh nilai signifikan uji-t variabel keimanan islam sebesar 

0,041 (4,1%). Nilai tersebut kurang dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat 

pengaruh variabel keimanan islam terhadap kepatuhan wajib pajak. 

selanjutnya pada regresi dengan interaksi diperoleh nilai signifikansi 

interaksi kesadaran membayar pajak dan keimanan islam sebesar 0,037 

(3,7%) yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut berpengaruh/mampu 
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memoderasi. Karena koefisien b2 signifikan dan b3 signifikan maka 

penggunaan variabel keimanan islam merupakan Quasi Moderasi. 

  Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 

4.23 menunjukkan bahwa variabel moderasi X1_M mempunyai thitung > t 

tabel (2,119 >1,984)  dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,061 

dan tingkat signifikansi 0,037 (3,7%) yang lebih kecil dari 0,05 (5%) maka 

H4 diterima dan H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel keimanan 

islam merupakan variabel yang memperkuat hubungan variabel kesadaran 

membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi hipotesis keempat 

(H4) yang menyatakan keimanan islam memoderasi pengaruh kesadaran 

membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti atau diterima. 

2) Keimanan Islam memoderasi pengaruh pengetahuan pajak 

 terhadap kepatuhan wajib pajak (H5). 

  Diperoleh nilai signifikan uji-t variabel keimanan islam sebesar 

0,041. Nilai tersebut kurang dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat 

pengaruh variabel keimanan islam terhadap kepatuhan wajib pajak. 

selanjutnya pada regresi dengan interaksi diperoleh nilai signifikansi 

interaksi pengetahuan pajak dan keimanan islam sebesar 0,062 (6,2%) 

yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut tidak berpengaruh. Karena 

koefisien b2 signifikan dan b3 tidak signifikan maka penggunaan 

variabel keimanan islam merupakan Prediktor. 

  Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 

4.23 menunjukkan bahwa variabel moderasi X2_M mempunyai thitung< t 
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tabel (-1,889<1,984) dengan koefisien beta unstandardized sebesar -0,073 

dan tingkat signifikansi 0,062 (6,2%) yang lebih besar dari 0,05 (5%) 

maka H5 ditolak dan H0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

keimanan islam merupakan variabel moderasi yang tidak memoderasi 

hubungan variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Jadi hipotesis kelima (H5) yang menyatakan keimanan islam memoderasi 

pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tidak terbukti 

atau ditolak. 

3) Keimanan Islam memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap 

 kepatuhan wajib pajak (H6). 

  Diperoleh nilai signifikan uji t variabel keimanan islam sebesar 

0,041 (4,1%). Nilai tersebut kurang dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat 

pengaruh variabel keimanan islam terhadap kepatuhan wajib pajak. 

selanjutnya pada regresi dengan interaksi diperoleh nilai signifikansi 

interaksi sanksi pajak dan keimanan islam sebesar 0,042 (4,2%) yang 

menunjukkan bahwa interaksi tersebut tidak berpengaruh. Karena 

koefisien b2 signifikan dan b3 signifikan maka penggunaan variabel 

keimanan islam merupakan Quasi Moderasi. 

  Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 

4.23 menunjukkan bahwa variabel moderasi X3_M mempunyai thitung > t 

tabel (2,059>1,984)  dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,072 

dan tingkat signifikansi 0,042 (4,2%) yang lebih kecil dari 0,05 (5%) maka 

H6 diterima dan H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel keimanan 
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islam merupakan variabel yang memperkuat hubungan variabel sanksi 

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi hipotesis keenam (H6) yang 

menyatakan keimanan islam memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak terbukti atau diterima. 

G. Pembahasan Hasil Penelitian 

  Hasil pengujian hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini secara 

ringkas, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.24 

Hasil Pengujian Hipotesis 

H_N Pernyataan 
Hasil 

Uji_Hipotesis 

H1 
Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

Diterima 

H2 
Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

Diterima 

H3 
Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak 

Diterima 

H4 
Keimanan Islam menguatkan pengaruh kesadaran 

membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

Diterima 

H5 
Keimanan Islam tidak menguatkan pengaruh 

pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

Ditolak 

H6 
Keimanan Islam menguatkan pengaruh sanksi pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak 

Diterima 

 

 1. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib  

  Pajak 

  Hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

kesadaran membayar pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Hal ini menunjukkan dari nilai signifikansi < 0,05 dan nilai t 

hitung > t tabel yang mengindikasikan bahwa kesadaran membayar pajak 
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terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara positif dan hipotesis 

pertama (H1) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat 

patuh akan kesadaran membayar pajak maka perilaku kepatuhan pajak akan 

semakin tinggi, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai wajib 

pajak. Sehingga kesadaran tersebut yang mengerahkan tindakan guna 

melaksanakan perilaku, dengan demikian kesadaran terhadap kepatuhan wajib 

pajak adalah salah satu faktor determinan individu kepatuhan pajak. Selain 

itu, wajib pajak sadar bahwa pajak diatur dengan undang-undang dan dapat 

dipaksakan. 

  Proses teori pembelajaran sosial terdapat proses reproduksi motorik 

yang mana wajib pajak akan mengamati kondisi yang ada disekitarnya dan 

akan mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa 

individu wajib pajak memiliki konstribusi cukup besar dalam penerimaan 

sumber pajak negara yang akan membantu dalam pembangunan negara untuk 

kepentingan publik. Meningkatnya kesadaran wajib pajak akan meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Hal ini terjadi karena wajib pajak mengerti 

dan memahami manfaat dari pembayaran pajak sebagai bentuk partisipasi 

dalam menunjang pembangunan negara maka dengan sendirinya akan 

melakukan pembayaran pajak tanpa adanya paksaan atau perasaan dirugikan 

karena merasa harus membayar pajak. Oleh karenan itu, semakin tinggi 

tingkat kesadaraan wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban 

perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.  
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  Hasil penelitian ini sejalan yang dikemukakan oleh Lovihan (2014), 

Noviyanti, et al (2014), Mahfud (2017), Hartini (2018), As’ari (2018), dan 

Susilawati (2013) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dimana arti betapa pentingnya 

kesadaran pajak untuk meningkatkan kepatuhan. Wajib pajak perlu menyadari 

dan mempertimbangkan pajak yang secara tidak langsung sebagai bentuk 

partisipasi dalam mendukung pembangunan negara. Menyadari hal tersebut, 

wajib pajak rela membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dengan 

pemungutan pajak yang dilakukan. 

2. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  

 Hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

pengetahuan pajak berpengaruh positif signifkan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Hal ini menunjukkan dari nilai signifikansi < 0,05 dan nilai t hitung > t 

tabel yang mengindikasikan bahwa pengetahuan pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak berpengaruh secara positif dan hipotesis kedua (H2) diterima. 

Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai perpajakan akan 

kemampuan wajib pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan, baik tarif 

pajak yang harus dibayarnya, maupun manfaat dari pajak untuk kepentingan 

publik. Artinya semakin baik pengetahuan pajak maka tingkatan perilaku 

kepatuhan pajak semakin tinggi. 

 Wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang lebih baik akan 

memiliki perilaku pajak yang baik pula. Penelitian ini sejalan dengan teori 

pembelajaran sosial bahwa seseorang akan taat membayar pajak tepat pada 
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waktunya, salah satunya  jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, 

dimana sebuah hasil pungutan pajak tersebut telah memberikan kontribusi 

nyata pada pembangunan didaerah/wilayahnya. Oleh karena itu, upaya 

meningkatkan kepatuhan pajak, melalui dengan peningkatan pengetahuan 

pajak yang dilakukan secara berkelanjutan dan terus berinovasi sehingga 

meningkatkan pemahaman dan mendewasakan wajib pajak melalui pengajaran 

dan pelatihan, dengan demikian akan terus memiliki perilaku yang patuh akan 

kewajiban perpajakannya (wajib pajak dapat mengaplikasikan pengetahuan 

untuk mematuhi pembayaran pajaknya).  

 Hasil penelitian ini sejalan yang dikemukakan oleh Andreas dan 

Savitri (2015), Indrawan, et al. (2015) dan Ihsan (2013) bahwa pengetahuan 

perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dimana dengan 

pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki dapat mengarahkan individu 

tuk memahami arti bagaimana pentingnya manfaat dalam membayar pajak 

serta mengetahui mengenai cara menghitung tarif pajak yang dibayarkannya 

dan juga sanksi-sanksi apa saja yang akan dikenakan jika tidak mematuhi 

perpajakannya. 

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 Hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini adalah sanksi 

pajak berpengaruh positif signifkan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini 

menunjukkan dari nilai signifikansi < 0,05 dan nilai t hitung > t tabel yang 

mengindikasikan bahwa sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

berpengaruh secara positif dan hipotesis ketiga (H3) diterima. Hal ini 
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menunjukkan bahwa penerapan sanksi pajak yang diberlakukan secara adil 

dan merata serta tanpa diskriminasi kepada seluruh wajib pajak yang tidak 

memenuhi kewajiban perpajakannya akan dikenakan sanksi perpajakan sesuai 

dengan ketentuan yang sudah diatur sehingga dapat menimbulkan aspek jera 

kepada wajib pajak. Apabila hal ini dapat dilaksanakan dengan konsisten 

maka secara sendirinya kepatuhan wajib pajak juga dapat meningkat dan juga 

sebaliknya. 

 Penelitian ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial wajib pajak 

dapat belajar melalui proses pengalaman dan pengamatan  dalam pemberian 

sanksi pajak oleh aparat pajak kepada wajib pajak yang melanggar norma 

perpajakan. Semakin tinggi sanksi yang diberikan maka semakin tinggi pula 

kerugian bagi wajib pajak yang akan diterima. Artinya hal tersebut terjadi 

karena wajib pajak telah mengetahui bahwa sanksi pajak (berupa hukuman 

negatif) yang diberikan terhadap wajib pajak yang secara sengaja tidak 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini di karenakan tidak ingin 

mendapatkan hukuman tesebut sehingga wajib pajak akan melakukan 

kewajiban untuk membayarkan pajaknya. 

 Hasil penelitian ini sejalan yang dikemukakan oleh John Hutagoal, et 

al. (2006), Frederica, D. (2008), Noviyanti, et al (2014), As’ari (2018), Hartini 

(2018), Susilawati (2013) dan Tene, et al.(2017) bahwa sanksi pajak 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dimana adanya penerapan ketegasan 

sanksi yang dapat menimbulkan aspek jera kepada wajib pajak dalam 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 
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 4. Keimanan Islam menguatkan pengaruh kesadaran membayar  pajak  

  terhadap kepatuhan wajib pajak  

  Hipotesis keempat (H4) yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

 keimanan islam memoderasi pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap 

 kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa 

 keimanan islam menguatkan hubungan antara kesadaran membayar pajak 

 terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi 

 <0,05 yang diajukan dalam penelitian ini terbukti atau diterima..                                      

 Ketika wajib pajak memiliki perilaku simpati akan kesadaran membayar pajak 

 dan disertai kepercayaan (iman) yang kuat dalam diri individu maka 

 cenderung individu wajib pajak akan memenuhi kewajiban dalam 

 melaksanakan perpajakannya karena takut dikenai denda dan sanksi pajak, 

 akan ketentuan, aturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, kepercayaan 

 (iman) yang dimiliki wajib pajak akan menguatkan akan kesadaran wajib 

 pajak dalam membayar pajak, serta wajib pajak diberikan kepercayaan atau 

 keleluasaan wajib pajak dalam menghitung, menyetor, melapor, 

 mempertanggung jawabkan sendiri kewajiban pajaknya. 

  Kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak dapat meningkatkan 

 penerimaan negara yang beguna untuk membiayai sarana publik yang dapat 

 dimanfaatkan oleh wajib pajak. Sarana publik tersebut nantinya menjadi 

 timbal balik secara tidak langsung dari pajak yang mereka bayarkan. Dengan 

 adanya kesadaran tersebut akan mempengaruhi meningkatnya tingkat 

 kepatuhan wajib pajak. Hal ini yang mana wajib pajak dapat menyadari bahwa 
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 ialah yang memiliki konstribusi cukup besar dalam penerimaan sumber negara 

 yang akan membantu pembangunan dan pertumbuhan negaranya. Dengan 

 melalui pengamatan hal tersebut maka akan menciptakan sebuah tindakan atau 

 perbuatan yakni ikut serta membayar membayar kewajiban perpajakannya. 

 5. Keimanan Islam tidak menguatkan pengaruh pengetahuan pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak  

  Hipotesis keempat (H5) yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

 keimanan islam memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap 

 kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa 

 keimanan islam tidak menguatkan hubungan pengetahuan pajak 

 terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi 

 >0,05 yang diajukan dalam penelitian ini tidak terbukti atau ditolak. Ketika 

 wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan yang 

 baik serta memiliki kepercayaan (iman) didalam dirinya, maka wajib pajak 

 akan cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya, namun hasil 

 penelitian ini menunjukkan bahwa keimanan islam tidak menguatkan 

 pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini, 

 dikarenakan komponen aql dan qalb (sesuatu yang kemungkinan antara bisa 

 salah atau bisa benar) akan tetapi jika dalam diri memiliki kepercayaan dalam 

 hal  yang benar dapat membuat manusia merasakan kebahagiaan yang sebenar-

 benarnya karena berada lurus dijalan yang diridhoi oleh Allah swt, yang 

 dimiliki dalam diri manusia yang dapat menunjang terbentuknya faktor 

 pengetahuan, pemahaman dan informasi, sehingga terdapat keyakinan yang 
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 kuat dalam diri seorang bahwa hal tersebut tidak mendorong wajib pajak 

 untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dan sebagian besar wajib 

 pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dan juga sebagian besar 

 dari mereka wajib pajak muslim telah menjadikan pajak sebagai masalah 

 formal. Oleh karena itu, hanya melaporkan laporan formal, dalam hal ini 

 mengacu pada pendapatan formal digunakan untuk kewajiban formal. 

 Wajib pajak membedakan urusan formal dan informal dengan memaknai 

ibadah. Ketika wajib pajak dihadapkan pada zakat, maka wajib pajak sangat 

antusias karena zakat adalah bagian dari ibadah, sekalipun tidak memenuhi 

kriteria zakat karena zakat adalah bagian dari ibadah. Dari hal tersebut kita 

mendapat pemahaman bahwa ketika individu menolak pajak/meletakkan 

perpajakan bukan bagian dari aspek ibadah (Fidiana, 2014). Dengan cara hal 

tersebut, wajib pajak dapat menyatakan pendapatan formal dan mencoba 

menyangkal (menihilkan) pendapatnya, tentu saja kewajiban pajaknya akan 

menjadi nol (nihil). Hal ini dapat disimpulkan bahwa hakikat kepatuhan pajak 

adalah kesediaan melaporkan seluruh penghasilan, sehingga ini adalah bentuk 

kewajiban formal dengan melaporkan pendapatan sebatas yang formal 

(sekedar formalitas). Dari prespektif teori pembelajaran sosial, individu 

dipandang mampu aktif dan mengatur diri sendiri, daripada menjadi bereaksi 

dan dikendalikan oleh kekuatan lingkungan (biologis). Selain itu, individu 

memiliki kemampuan untuk mengontrol perilakunya dengan mengatur pikiran 

dan perilakunya sendiri. Kepercayaan (iman) diri individu akan dipengaruhi 

oleh kondisi lingkungan. 
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 6. Keimanan islam menguatkan pengaruh sanksi pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak  

  Hipotesis keempat (H6) yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

 keimanan islam memoderasi pengaruh antara kesadaran membayar pajak 

 terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan 

 bahwa keimanan islam menguatkan hubungan sanksi pajak terhadap 

 kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi <0,05 yang 

 diajukan dalam penelitian ini terbukti atau diterima. Wajib pajak yang 

 memiliki kepercayaan (iman) dalam dirinya, maka hal baik yang terdapat 

 pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah swt agar dipatuhi oleh 

 umat muslim dalam segala aktivitas. Oleh karena itu seorang muslim harus 

 mengikuti hukum dan ketentuan/aturan yang berlaku, salah satunya dengan 

 mematuhi ketentuan perpajakan. 

  Ketika diterapkan sanksi hukum dibidang perpajakan dengan baik dan 

 memberikan rasa adil sebagai efek jera, akan pemberian sanksi bagi pelanggar 

 pajak maka wajib pajak dengan membarengi kepercayaan (iman dalam 

 dirinya) akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan cara ini, maka 

 kepercayaan (iman) pada wajib pajak dalam memahami makna syariah dalam 

 islam akan segala aturan hukum agar dapat untuk dipatuhi/dilalui dalam 

 menjadikannya sebagai ibadah untuk menjalani segala aktivitas hidupnya. 

 Seorang muslim harus patuh dan mengikuti hukum, ketentuan, serta aturan 

 yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah (perananya sebagai ulil‟amri 

 yang memiliki wewenang mengurus urusan kaum muslim) serta seseorang 
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 diperintahkan untuk patuh pada ulil‟amri termasuk didalamnya ketentuan 

 pajak bahwa sanksi pajak harus dipatuhi, mengikuti norma-norma membayar 

 pajak dan taat terhadap aturan pajak. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai 

pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak dengan keimanan islam sebagai pemoderasi, 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin baik 

kepatuhan akan tingkat kesadaran membayar pajak pada individu wajib 

pajak akan partisipasinya dalam pembangunan negara akan kepentingan 

umum. 

2. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya individu wajib pajak 

mengerti dan memahami akan memudahkan wajib pajak dalam 

mengimplementasikan akan peraturan perpajakan sehingga patuh dan bisa 

secara aktif akan kontribusi sebagai wajib pajak dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya. 

3. Hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi Pajak berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya sanksi pajak dapat 

memberikan keadilan dan efek jera akan sanksi yang dikenakan agar wajib 

pajak taat, patuh serta disiplin dalam memenuhi kewajiban pajaknya. 

 Maka cenderung semakin baiknya tingkat kepatuhan wajib pajak. 



 

 
 

4. Hasil analisis menunjukkan bahwa keimanan islam menguatkan hubungan 

pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Artinya keimanan islam yang ada dalam diri individu wajib pajak dapat 

menguatkan pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhawajib 

pajak. 

5. Hasil analisis menunjukkan bahwa Keimanan islam tidak menguatkan 

hubungan pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Artinya keimanan islam yang ada dalm diri individu wajib pajak tidak 

dapat menguatkan pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

6. Hasil analisis menunjukkan bahwa keimanan islam menguatkan hubungan 

pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya keimanan 

islam yang ada dalam diri individu wajib pajak dapat menguatkan sanksi 

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 

B. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner 

(angket) dan data diperoleh berdasarkan persepsi responden berupa 

jawaban yang terdapat kemungkinan bahwa hasil jawaban akan berbeda 

dengan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, juga terdapat kemungkinan 

pilihan jawaban yang diberikan saat pengisian kuesioner melalui google 

from mungkin tidak sesuai dengan kenyataan yang ada ataupun beberapa 

responden tidak terlalu serius saat membaca kuesioner. 



 

 
 

2. Teknik pengumpulan data berupa kuesioner terhambat dikarenakan 

kondisi  pandemi COVID-19 sehingga sulit untuk menemui baik secara 

langsung dan berbincang-bincang dengan responden. 

C. Implikasi Penelitian 

  Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan. Adapun 

implikasi dari penelitian yang dilakukan, yakni dinyatakan dalam bentuk 

saran-saran yang diberikan melalui hasil penelitian agar bisa mendapatkan 

hasil yang lebih baik, yaitu: 

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), diharapkan dapat terus melakukan 

sosialisasi kepada wajib pajak agar dapat menambah pengetahuan atau 

meningkatkan pemahaman tentang pajak, terutama kesadaran wajib pajak 

 mengenai pentingnya membayar pajak untuk menjalankan fungsi pajak.  

2. Bagi wajib pajak diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan 

untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik dan lebih aktif dalam 

mengikuti pelatihan ataupun sosialisasi mengenai pajak. Oleh karena itu, 

sistem perpajakan yang ada dapat berjalan baik bila didukung dengan 

pemahaman dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak. 

3. Bagi masyarakat sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kesadaran 

akan pentingnya partisipasi akan kepatuhan perpajakan, serta masyarakat 

harus mengetahui, menyadari dan mempertimbangkan bahwa pajak secara 

tidak langsung merupakan suatu bentuk partisipasi dalam menunjang 

pembangunan Negara untuk kepentingan umum. Selain itu, masyarakat 

juga perlu diberi kewenangan untuk mengawasi pajak yang telah 



 

 
 

dibayarkan,  apakah telah disalurkan dengan benar atau tidak. Jika terjadi 

penyimpangan maka harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang. 

4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian. 

Selain itu, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan 

meneliti variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak dan mengembangkan jumlah atau variasi 

variabel terutama pada sisi variabel moderasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Daftar  Pustaka 

Ariyanto, D., Andayani, G. W., & Putri, I. G. A. P. 2020. Influence of Justice, 

 Culture and Love of Money Towards Ethical Perception on Tax Evasion 

 with Gender as Moderating Variable. Journal of Money Laundering 

 Control, 23(1), 245–266. 

Aswati Odewa, et al.  2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan 

 Pajak,  dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib 

 Pajak  Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Uptb Samsat Kabupaten 

 Muna). Jurnal Akuntansi dan Keuangan, III(1), 27-39. 

Ajzen, I., & Fishbein, M. 1980. Understanding Attitudes and Predicting Social 

 Behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and 

 Human Decision Processes, 50(1), 179-211. 

Andi Rustam dan Saidah Said. 2018. Persepsi atas Sanksi Perpajakan terhadap 

 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Makassar Selatan. 

 Amnesty : Jurnal Riset Perpajakan, 1(1), 37-45. 

Akromi Khairina Asbar. 2014. Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, 

 Pemahaman  Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan 

 Kesadaran  Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

 Pribadi pada  KPP Pratama  Senapelan Pekanbaru. JOM-FEKOM, 1(2), 

 1-15. 

As’ari, N.G., dan Erawati, T. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, 

 Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap 

 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Akuntansi Dewantara, 2(1), 46-55. 

Arisandy, Nelsi. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib 

 Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

 yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. Jurnal Ilmiah 

 Ekonomi dan Bisnis, 14(1), 62-71. 

Andreas dan Savitri, E. 2015. The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, 

 Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers 

 Compliance with Taxpayers Awarenes as mediating Variables. Procedia-

 Social and Behavioral Scienses, 211, 163-169. 

Basit, A. 2016. Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, Pengetahuan Pajak dan 

 Persepsi Keadilan Pajak. TEKUN: Jurnal Telaah Akuntansi dan Bisnis, 

 V(1), 23-48. 

Bayu, L.P., dan Mutiara, C. 2021. Analisis Pengaruh Kesadaraan Wajib Pajak dan 

 Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak 

 Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah DKI Jakarta. Jurnal Bina 

 Akuntansi, 8(1), 22-33. 

Bulutooding, L. 2017. Analisis terhadap Faktor-Faktor Penentu Perilaku 

 Kepatuhan Wajib Pajak dalam Konsep Islam. PAMJou, 1(2), 147-170. 



 

 
 

Bulutoding, L., et al. 2018. The influence of Akhlaq to Tax Compliance Behavior, 

 and Niyyah as Mediating Variabel of Moslem Taxpayer in Malaysia. 

 Scientific Research Journal, 4(1), 26-34 

Bulutoding, et al. 2020. Determinant Factors of Tax Compliance Modified By 

 Taxation Knowledge: Evindence From KPP Makassar Madya. 

 International  Journal of Advanced Research 8(5), 629-637.   

Bandura, Albert. 1977. Social Learning Theory. Prentice-Hall, Inc., New Jersey 

Chau, G., & Leung, P. (2009). A Critical Review of Fischer Tax Compliance 

 Model : a Research Synthesis. Journal of Accounting and Taxation, 1(2), 

 34–40. 

Cahyani dan Noviari. 2019. Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan 

 Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. E-Jurnal 

 Akuntansi, 26(3), 1885-1911.        

Direktorat Jenderal Pajak. 2021. Dari Puluhan Juta UMKM di Indonesia, 

 Mengapa Kontribusi Pajak masih Rendah?. (www.pajakku.com). 

Direktorat Jenderal Pajak. 2021. Rasio UMKM Taat Pajak: Sejauh apa Kesadaran 

 Pajak di Sektor UMKM?. (www.sobatpajak.com).  

Direktorat Jenderal Pajak. 2018. Pajak UMKM Setengah Persen. 

 (www.pajak.go.id). 

Dian Lestari Siregar. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak 

 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan 

 Pajak  Pratama Batam. Journal Of Accounting & Management 

 Innovation, 1(2), 119- 128. 

Dwirandra dan Perdana Surya. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, 

 Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib 

 Pajak UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Tabanan. E-jurnal 

 Akuntansi, 30(6), 1458-1469. 

Devano, S. dan Rahayu. 2016. Perpajakan: konsep, Teori dan Isu. Jarkarta 

 Kencana. 

Fidiana. 2014. Enam dan Iman: Dualisme Kesadaran dan Kepatuhan. Simposium 

 Nasional Akuntansi XVII Mataram. 

Febrianty dan Hadiwijaya, H. 2019. The Effect to Service Quality and Tax 

 Sanctions on Service Satisfaction. Etikonomi: Jurnal Ekonomi, 18(2), 197-

 208. 

Fauzi Resti dan Maula Atiyatul. 2020. Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif 

 Pajak, dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah di 

 Kabupaten Karawang. AKUISISI: Jurnal Akuntansi, 16(2), 88-103. 

http://www.pajakku.com/
http://www.sobatpajak.com/


 

 
 

Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, 

 Sanksi  Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib 

 Pajak UMKM. Tax & Accounting Review, 1(1), 18-27. 

Farah, N., dan Fitriya, I. 2018. Konsep Iman, Islam dan Taqwa (Analisis 

 Hermeneutika Dilthey terhadap Pemikiran Fazlur Rahman). Rausyan Fikr, 

 14(2), 209-241. 

Frederica, D. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuuhan Wajib Pajak 

 dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Daerah Istimewa Yogyakarta 

 kecuali Gunung Kidul dan Kulon Progo). Jurnal Akuntansi, 8(3), 261-282. 

Fikriningrum, K. Winda, dan Syafruddin M.  2012. Analisis Faktor-Faktor yang 

 mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban 

 Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

 Semarang Candisari). Jurnal of Accounting di Ponegoro, 1(2), 1-15. 

Ghozali, I. 2007. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. 

 Semarang: Badan Penerbit Universitas di Ponegoro. 

Ghozali, I. 2013. Aplikasi Analisis Multivanate dengan Program IBM SPSS 21. 

 Semarang: Badan Penerbitan Universitas di Ponegoro. 

Ghozali, I. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23. 

 Semarang: Badan Penerbitan Universitas di Ponegoro. 

Giyantoro, B., Ramadhani, D., Hasanuddin, I. 2020. Kepatuhan Wajib Pajak 

 Online Shopping di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce dan Jumlah 

 Pajak yang di Setor. Tirtayasa EKONOMIKA, 15(1): 65-85. 

Hardiningsih, P., dan Yulianawati, N. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

 Kemauan Membayar Pajak. Dinamika Keuangan dan Perbankan, 3(1), 

 126-143. 

Hartini, S., O. dan Sopian, D. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan 

 Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

 (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). Jurnal Sains 

 Manajemen dan Akuntansi, x(2), 43-56. 

Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

 Kemauan Membayar Pajak. Dinamika Keuangan Dan Perbankan, 3(1), 

 126–142. 

Indrawan dan Binekas. 2018. Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak 

 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. J urnal Riset Akuntansi dan 

 Keuangan, 6(3),419-428. 

Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. 2016. Pengaruh 

 Pemahaman  dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan 

 Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi 

 Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi 

 SAMSAT kota Malang). Jurnal Perpajakan (JEJAK), 8(1), 1–9. 



 

 
 

Ihsan, M. 2013. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas 

 Pelayanan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 Badan di Kota Padang. Jurnal: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri  

 Padang, 1-23. 

Indriantoro, N. dan Bambang, S. 1999. Metodologi Penelitian dan Bisnis. 

 Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.  

Indrawan, et al. 2015. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Efektifitas Sistem 

 Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kemauan Membayar Pajak 

 dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi 

 Empiris pada  KPP Pratama Bangkinang). Jurnal Online Mahasiswa 

 (JOM): Bidang Ilmu Ekonomi, 1(1), 1-11. 

Jotopurnomo, C dan Mangoting, Y. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, 

 Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak 

 Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Tax 

 & Accounting Review, 1(1), 49-54. 

John Hutagola, et al. 2006. Strategi meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal 

 Akuntabilitas, Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila, 6(2), 114-122. 

Katini, N. K. O. Y., & Suardana, K. A. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, 

 Pengetahuan  Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Administrasi Pada 

 Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. E-Jurnal Akuntansi Universitas 

 Udayana,  1(1), 392–420.  

Kemala, W. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap 

 Wajib  Pajak Dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap 

 Kepatuhan  Wajib Pajak  Kendaraan Bermotor. Jom. Fekon, 2(1), 1–

 15. 

Kusmuriyanto, S. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi 

 Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 UMKM di Kota Semarang. Accounting Analysis Journal, 3(3), 378-786. 

Kamil, N. Islamiah. 2015.  The effect of Taxpayer Awarenerss, Knowledge, Tax 

 Penalties and Tax Authorities Services on The Tax Compliance. Research 

 Journal of Financial and Accounting. 

Listiyowati, et al. 2021. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-

 19. Jurnal Akuntansi Indonesia, 10(1), 41-59. 

Lovihan, S. 2014. Pengaruh Kesadaraan Membayar Pajak, Pengetahuan dan 

 Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Layanan terhadap 

 Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi di Kota Tomohon. Jurnal Riset 

 Akuntansi dan Auditing “Goodwill”, 5(1), 44-59. 

Mutia Tita. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan 

 Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

 Pribadi (Studi  Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di 



 

 
 

 KPP  Pratama Padang), Artikel Ilmiah: Fakultas Ekonomi Universitas 

 Negeri  Padang, 2(1), 4-23. 

Marziana Bt. Hj. Mohamad, Norkhazimah Bt. Ahmad, and Mohmad Sakarnor Bin 

 Deris.  2010. The Relationship Between Perceptions and Level of 

 Compliance Under Self Assessment System-A Study in The East Coast 

 Region. Journal of Global Business  and Economic, 1(1), 241-257. 

Mahfud, et al. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran 

 Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan 

 Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Koperasi di Kota Banda Aceh). 

 Jurnal Megister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 9, 6(2), 

 32-40. 

Matondang, Anwar., H. 2015. “Konsep Al-Iman dan Al-Islam: Analisis terhadap 

 Pemikiran Al-Izzin Ibn „Abd As-Salam”.  Jurnal Analytica Islamica, 4(1), 

 55-56. 

Ni Luh Supadmi1 & Wiwik Andryani. 2012.  Analisis Tingkat Pemahaman Wajib 

 Pajak  Orang Pribadi Pada Pelaksanaan Self Assesment System Dalam 

 Melaksanakan Kewajiban Perpajakan, 7(1), 2-25. 

Neri, S..R.,.A., dan Vivi Y.S. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

 Kepatuhan  Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor 

 (PKB) di Unit  Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP). Ekombies Review. 

Noviyanti, et al. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan 

 Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Ketegasan 

 Sanksi  Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP (Studi Kasus KPP Pratama 

 Ilir  Barat  Palembang). Jurnal Ekonomi, x(x), 1-12. 

Nugroho, A.R. dan Zulaikha. 2012. “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemauan 

 untuk Mmebayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai 

 Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

 melakukan Pekerjaan Bebas yang terdaftar di KPP Pratama Semarang 

 Tengah Satu)”. E-Journal Undip, 1(2), 1-11. 

Purnamasari Popy dan Rachmawati Melta Oktaviani. 2014. Kesadaran Membayar 

 Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kemauan 

 Membayar Pajak. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21(1), 221-230. 

Pertiwi, I. 2017. Moral Pajak: Sebuah Opsi Peningkatan Kepatuhan Pajak  

 Masyarakat Muslim. Jurnal Al-Qardh, 5(1),12-25. 

Robbins dan Judge. 2008. Perilaku Organisasi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 

Rusydi, K. 2009. Dampak Pers. Jurnal Akuntansi epsi Tanggung Jawab Sosial   

 Perusahaan terhadap Manajemen Perpajakan. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 

 9(1), 61-70. 

Ramdhani, N. 2009. Model Perilaku Penggunaan IT “NR-2007” Pengembangan 

 dari Technology Acceptance Model (TAM). Buletin Psikologi, 17(1), 17-

 27. 



 

 
 

Shihab Quraish., M. 2019. Iman Seseorang Tak Terjangkau Nalar. 

 (www.liputan6.com). 

Shihab Quraish., M. 2021. Perbedaan Ihsan dan Akhlak. 

 (www.tulangagung.pikiran-rakyat.com). 

Shihab Quraish., M. Tafsir Al-Misbah. Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran. 

 Lentera Hati. 

Supriyati dan Nur Hidayati. 2007. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi 

 Wajib  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi dan 

 Teknologi Informasi, 7(1), 41-50. 

Shofaussamawati. 2016. Iman dan Kehidupan Sosial. Riwayah: Jurnal Studi 

 Hadis,  2(2), 211-224. 

Susilawati, K. E., dan Budiartha, K. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, 

 Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan 

 Publik  pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal 

 Akuntansi Universitas Udayana, 2,  345-357. 

Sugiyono. 1997. Statistika untuk Penelitian, Bandung : Alfabeta. 

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitaf, Kualitatif dan R&D. Bandung, 

 Alfabeta. 

Shodiq. 2014. Pengukuran Keimanan: Perspektif Psikologi. Nadwa: Jurnal 

 Pendidikan Islam, 8(1), 125-138. 

Syekh Bakar Abu Zaid et. al. 2011. Tafsir Al-Muyassar. Solo: An-Naba. 

Tene, H.J., et al. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, 

 Sanksi  Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 (Studi  Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP 

 Pratama Manado). E-Journal UNSRAT, 5(2), 443-453. 

Ulfa, H., dan Ratnawati, J. 2015. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Pajak dan 

 Sikap  Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerjaan Bebas di 

 KPP  Pratama Semarang Timur. Karya Ilmiah, 1(1), 1-2. 

Widya, K. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, 

 Sikap wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap 

 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. JOM:Fekon, 2(1) 

Widyantari, N. P. D., Wahyuni, M. A., & Sulindawati, N. L. E. G. 2017. Pengaruh 

 Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap 

 Kepatuhan Formal Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan sebagai 

 Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) 

 yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja, e-Journal: Akuntansi 

 Universitas  Pendidikan Ganesha, 8(2), 1-11. 

Widiastuti, R., dan Laksito, H. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

 Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (P-2) Studi pada WPOP di 

 Kabupaten Klaten. Diponegoro Journal of Accounting, 3(2), 1-9. 

http://www.liputan6.com/
http://www.tulangagung.pikiran-rakyat.com/


 

 
 

Warouw, et al. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan 

 terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan (Studi 

 Kasus  pada KPP Pratama Bitung). Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi 

 Manajemen Bisnis dan Akuntansi, 3(4), 585-592. 

Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-faktor yang mempengaruhi untuk Membayar 

 Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas, Studi 

 Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga. Proceeding Simposium Nasional 

 Akuntansi XII. Puswakerto. 

Widodo dan Purnama Sari. 2020. Pemahaman perpajakan, kesadaran pajak dan 

 tingkat pendapatan sebagai determinan kepatuhan pajak UMKM. 

 IMANENSI :Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, 5(2), 

 79-92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

L 

A 

M 

P 

I 

R 

A 

N 

  

 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN 1 

KUESIONER PENELITIAN 

Assalamu‟alaikum  warahmatullahi wabarakatuh 

Kepada Yth.  

Bapak/Ibu/Sdr/i Responden 

di tempat 

 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswi Program Strata 

Satu (S1) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam, saya Nurul Fajeriah Mahasiswi Prodi Akuntansi, bermaksud 

melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh 

Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak dengan Keimanan Islam Sebagai Pemoderasi (Studi Wajib Pajak 

UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan)”. 

 Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengharapkan kesediaan 

Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini 

secara objektif. Sebelum memberikan tanggapan, mohon agar Bapak/Ibu/Sdr/i  

 

membaca terlebih dahulu intruksi pengerjaan dengan seksama. Tidak ada jawaban 

benar atau salah sehingga Bapak/Ibu/Sdr/i dapat memberikan tanggapan yang 

paling menggambarkan kondisi sebenarnya. Data yang diperoleh akan 

dirahasiakan sesuai etika penelitian dan hanya digunakan untuk kepentingan 

penelitian semata. Semoga bapak/ibu/sdr(i) diberi kesehatan dan keberkahan dari 

Allah SWT, Aamiin Ya Rabbal Alaamiin. 

 Terimakasih atas kesediaan dan kerja sama Bapak/Ibu/Sdr/ (i) dalam 

penelitian ini. 

 

 

 



 

 
 

Identitas Responden 

No : ....(diisi oleh peneliti) 

 

1. Nama    : ………………. 

2. Jenis Kelamin  :  Laki-Laki 

Perempuan 

3. Umur   :  <20 Tahun 

20-30 Tahun 

31-40 Tahun 

>40 Tahun 

4.  Pendidikan Terakhir : SMA  S2 

      S1  Lainnya  

  D3 

5. Nama Usaha Online (Media Sosial yang  : ………………………… 

 digunakan Wa, Instagram, Markeplace, dll). 

Petunjuk Pengisian Kuesioner 

Mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menjawab seluruh pernyataan yang ada 

dengan memberikan tanda check klist (√) pada salah satu dari keempat pilihan 

yang terdapat dalam pernyataan tersebut menurut anda sesuai dimana. Berikut 

merupakan petunjuk pengisian :  

STS : Sangat Tidak Setuju    S : Setuju 

TS  :  Tidak Setuju     SS : Sangat Setuju 

 

 

 

 

 



 

 
 

I. Kesadaran Membayar Pajak 

No. Pertanyaan STS TS S SS 

1. 
Kesadaran wajib pajak sebagai warga 

Negara untuk melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai peraturan 

yang berlaku. 

    

2. 
Mendaftar sebagai wajib pajak 

berdasarkan kemauan sendiri. 

    

3. 
Keterlambatan dalam menyampaikan Surat 

Pemberitahuan (SPT) akan dikenakan 

denda administrasi. 

    

4. 
Wajib pajak rela penghasilannya 

dikenakan pajak. 

    

5. 
Menyadari bahwa pembayaran pajak yang 

tidak sesuai akan berakibat pada kerugian 

Negara. 

    

 

II. Pengetahuan Pajak 

No. Pertanyaan STS TS S SS 

1.  
NPWP wajib bagi setiap warga Negara  

yang memiliki penghasilan 

    

2. 
Mengetahui tentang hak dan kewajiban 

saya dibidang perpajakan. 

    

3.  
Mengetahui tentang sanksi yang berlaku 

terhadap pelanggaran kewajiban 

perpajakan. 

    

4. 
Mengetahui cara perhitungan PPh 21 yang 

berlaku 

    

5. 
Mengetahui cara pengisian Laporan Surat 

Pemberitahuan (SPT). 

    

 

 

 

 

 

 



 

 
 

III. Sanksi Pajak  

No. Pertanyaan STS TS S SS 

1. 
Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan 

(SPT) dapat dikenakan denda Rp 

100.000,00 adalah hal yang wajar. 

    

2. 
SPT (Surat Pemberitahuan) yang salah 

hitung akan dikenakan sanksi berupa STP. 

    

3. 
Tidak membuat faktur akan dikenakan 

denda sebesar 2% dari dasar pengenaan. 

    

4. 
Wajib pajak yang tidak melaporkan 

usahanya dikenakan denda administrasi. 

    

5. 
Wajib pajak yang melanggar norma 

perpajakan akan dikenakan sanksi pidana. 

    

 

IV. Kepatuhan Wajib Pajak 

No. Pertanyaan STS TS S SS 

1. 
Wajib pajak menghitung pajak yang 

terutang dengan benar. 

    

2. 
Wajib pajak membayar pajak yang 

terutang tepat pada waktunya ataupun 

tidak melakukan penunggakan pajak. 

    

3. 
Wajib pajak tepat waktu dalam 

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) 

    

4. 
Mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 

    

5. 
Wajib pajak membayar pajak sesuai 

dengan tarif yang berlaku. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

V. Keimanan Islam 

No. Pertanyaan STS TS S SS 

1. 
Sebagai umat muslim Saya merasa pajak 

merupakan kebijakan pemerintah yang 

tidak bertentangan dengan prinsip islam. 

    

2.  
Membayar pajak merupakan bentuk 

partisipasi sebagai warga Negara. 

    

3. 
Mematuhi hukum-hukum pajak yang 

berlaku. 

    

4.  
Meyakini bahwa membayar pajak 

merupakan bentuk kesyukuran saya 

sebagai wajib pajak. 

    

5. 
Menyakini bahwa Allah SWT selalu 

melihat segala perilaku perpajakan wajib 

pajak. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN II 

TABULASI DATA 

KESADARAN MEMBAYAR PAJAK (X1) PENGETAHUAN WAJIB PAJAK (X2) 

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 Total X1 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 TotalX2 

4 3 3 4 4 18 4 4 2 1 1 12 

2 2 4 2 4 14 4 4 4 4 4 20 

2 2 2 2 2 10 3 3 3 2 2 13 

4 4 4 3 4 19 4 2 3 2 2 13 

4 3 3 3 3 16 4 3 3 3 4 17 

2 3 2 3 3 13 4 2 4 3 4 17 

3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 

4 4 3 3 4 18 4 3 2 1 3 13 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 

4 3 4 3 4 18 4 4 3 4 4 19 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 

4 4 3 3 4 18 3 4 4 3 3 17 

4 4 4 3 4 19 4 3 3 3 3 16 

3 2 2 3 3 13 2 2 2 2 2 10 

3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 2 14 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 

4 3 4 1 4 16 4 1 4 4 4 17 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 

4 3 3 3 3 16 4 4 4 4 4 20 

3 3 3 2 2 13 3 4 3 2 2 14 

3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 1 13 

3 4 3 3 4 17 4 4 4 4 4 20 

4 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 15 

4 2 4 1 3 14 4 2 4 3 2 15 

4 4 3 1 4 16 4 3 3 3 3 16 

3 3 3 2 3 14 4 3 3 3 3 16 

4 4 3 4 3 18 4 3 3 3 3 16 

3 3 4 3 4 17 4 4 4 4 4 20 

4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 20 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 

3 4 2 2 4 15 4 4 4 3 4 19 

3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 2 14 

4 3 3 3 3 16 4 4 3 3 3 17 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 



 

 
 

1 1 1 1 4 8 2 1 1 2 2 8 

2 2 2 2 2 10 1 2 2 2 2 9 

3 3 2 2 3 13 2 2 1 1 1 7 

4 3 4 3 4 18 4 4 3 3 4 18 

4 3 4 3 4 18 4 4 4 4 4 20 

3 4 4 4 3 18 4 3 3 4 4 18 

4 3 2 3 3 15 3 4 4 3 3 17 

3 2 3 3 3 14 3 3 3 3 3 15 

4 4 3 3 4 18 3 3 4 3 4 17 

3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 

2 3 1 1 1 8 2 3 2 1 2 10 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 

4 3 4 3 3 17 3 3 3 3 2 14 

4 3 3 3 3 16 2 3 3 3 3 14 

3 3 3 2 2 13 3 3 3 3 3 15 

3 3 4 3 3 16 3 3 3 3 4 16 

4 4 3 4 2 17 3 3 3 4 3 16 

4 3 3 4 3 17 3 3 3 3 3 15 

3 2 3 4 4 16 2 3 3 3 3 14 

3 3 4 2 3 15 4 4 3 3 3 17 

3 3 4 2 4 16 4 3 3 3 3 16 

3 2 3 2 3 13 3 4 4 3 4 18 

3 3 3 3 4 16 2 3 4 3 4 16 

3 2 3 3 3 14 4 2 2 2 3 13 

3 2 3 3 4 15 2 4 4 3 4 17 

4 3 3 3 3 16 4 4 3 3 3 17 

4 4 3 4 3 18 4 4 4 3 4 19 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 

4 4 4 4 4 20 3 4 4 4 4 19 

3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 

3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 

3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 

3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 

3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 

4 3 3 3 4 17 3 3 3 3 3 15 

3 3 4 3 4 17 4 4 4 4 4 20 

4 3 4 3 3 17 3 3 3 3 2 14 

4 3 3 3 3 16 2 3 3 3 3 14 

3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 

4 3 3 3 3 16 2 3 3 3 3 14 



 

 
 

3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 

3 3 4 3 4 17 4 4 4 4 4 20 

4 3 3 3 3 16 2 3 3 3 3 14 

3 2 3 3 3 14 3 3 3 3 3 15 

3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 

4 3 4 3 3 17 3 3 3 3 2 14 

4 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 15 

3 2 3 3 3 14 3 3 3 3 3 15 

3 2 4 3 4 16 3 3 3 3 3 15 

3 3 4 3 4 17 3 3 3 3 3 15 

4 3 4 3 3 17 3 3 3 3 2 14 

4 4 4 4 4 20 3 3 4 4 4 18 

4 4 3 4 3 18 3 4 4 3 4 18 

4 4 4 4 4 20 3 4 4 4 4 19 

4 4 3 4 3 18 3 4 4 3 4 18 

4 4 4 3 4 19 3 3 3 2 2 13 

4 4 3 4 3 18 3 4 4 3 4 18 

4 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 15 

3 3 4 2 3 15 3 4 3 3 3 16 

4 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 15 

3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 

3 3 4 4 4 18 3 4 4 3 3 17 

4 4 3 4 3 18 3 4 4 3 4 18 

4 3 4 3 3 17 3 3 3 3 2 14 

 

 

SANKSI PAJAK (X3) KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y) 

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 TotalX3 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Totally 

3 3 3 4 4 17 3 4 4 4 4 19 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 

1 2 2 2 2 9 2 2 2 3 3 12 

3 2 4 4 4 17 4 4 4 4 4 20 

2 4 4 4 4 18 4 3 3 4 4 18 

2 3 2 4 2 13 2 3 3 2 3 13 

3 4 3 3 3 16 3 3 3 3 3 15 

1 4 2 4 1 12 4 4 4 4 4 20 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 

3 2 3 2 3 13 3 3 3 3 4 16 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 

4 4 4 3 3 18 4 4 4 4 4 20 



 

 
 

3 4 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20 

1 3 2 4 4 14 4 4 3 4 4 19 

2 3 3 3 3 14 3 3 3 3 2 14 

1 2 2 3 2 10 1 3 3 3 3 13 

3 4 3 3 3 16 3 3 3 2 3 14 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 

1 4 4 4 4 17 4 4 3 3 3 17 

3 3 4 3 4 17 4 4 4 4 4 20 

3 4 4 4 4 19 4 4 4 3 4 19 

3 2 3 3 3 14 2 3 2 3 4 14 

2 2 2 2 2 10 3 3 3 3 3 15 

3 3 3 4 3 16 4 3 3 4 3 17 

3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 

1 2 3 4 4 14 4 3 3 3 3 16 

4 3 3 3 3 16 4 4 4 4 4 20 

4 3 3 3 3 16 3 3 3 4 3 16 

2 2 3 3 4 14 4 3 4 4 4 19 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 

4 4 3 3 4 18 4 4 4 4 4 20 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 

2 4 4 3 4 17 4 4 4 4 4 20 

2 3 2 2 3 12 3 3 3 3 3 15 

2 2 2 2 2 10 3 3 3 3 3 15 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 

1 1 2 1 1 6 1 1 1 2 1 6 

2 2 2 2 2 10 3 3 3 3 3 15 

1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 10 

3 3 4 3 3 16 4 4 4 4 4 20 

2 2 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 

3 4 3 3 4 17 3 4 3 3 3 16 

2 3 2 3 4 14 4 3 3 3 4 17 

2 3 3 3 3 14 3 3 3 3 3 15 

3 3 3 4 4 17 4 4 3 4 4 19 

3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 

1 2 2 1 4 10 2 2 2 2 2 10 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 

3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 

2 2 2 3 2 11 3 3 3 3 3 15 

3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 2 14 

3 3 3 3 3 15 4 3 3 3 3 16 

3 3 3 3 4 16 4 4 4 4 4 20 



 

 
 

3 3 4 3 3 16 3 3 3 3 3 15 

2 3 3 3 3 14 4 4 4 4 4 20 

3 3 2 3 4 15 3 2 3 2 2 12 

4 4 3 3 4 18 2 3 3 2 2 12 

2 4 4 4 4 18 4 3 3 3 4 17 

2 3 4 4 4 17 3 3 3 4 4 17 

1 2 2 2 3 10 3 3 3 3 3 15 

2 3 3 3 3 14 3 3 3 3 3 15 

3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 4 16 

4 3 3 4 4 18 3 3 4 4 4 18 

3 4 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20 

3 4 4 4 4 19 4 4 3 3 4 18 

3 4 3 3 3 16 3 3 3 3 3 15 

3 4 3 3 3 16 3 3 3 3 3 15 

3 4 3 3 3 16 3 3 3 3 3 15 

3 4 3 3 3 16 3 3 3 3 3 15 

3 4 3 3 3 16 4 4 4 4 4 20 

3 4 3 3 3 16 4 4 3 3 3 17 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 

3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 

2 2 2 3 2 11 3 3 3 3 3 15 

3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 

2 2 2 3 2 11 3 3 3 3 3 15 

3 4 3 3 3 16 3 3 3 3 3 15 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 

2 2 2 3 2 11 3 3 3 3 3 15 

2 3 2 3 3 13 3 3 3 3 3 15 

3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 

3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 

2 2 2 3 2 11 3 3 3 3 3 15 

3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 

3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 

3 3 3 4 3 16 4 4 4 4 4 20 

3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 

3 3 3 3 3 15 4 4 4 4 4 20 

4 3 3 4 4 18 3 3 4 4 4 18 

3 4 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20 

4 3 3 4 4 18 3 3 4 4 4 18 

2 3 2 3 2 12 3 3 3 3 3 15 

4 3 3 4 4 18 3 3 4 4 4 18 

2 2 2 3 2 11 3 3 3 3 3 15 



 

 
 

3 3 2 3 4 15 3 2 3 2 2 12 

2 2 2 3 2 11 3 3 3 3 3 15 

3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 

3 3 3 3 3 15 3 4 4 4 3 18 

4 3 3 4 4 18 4 4 4 4 4 20 

3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 

 

KEIMANAN ISLAM (M) 

M1 M2 M3 M4 M5 TotalM 

4 4 4 3 4 19 

4 4 4 4 4 20 

4 2 2 2 2 12 

3 4 3 4 4 18 

3 3 3 4 4 17 

3 3 4 2 3 15 

3 3 3 3 3 15 

3 3 3 3 3 15 

4 3 3 4 4 18 

3 3 3 3 3 15 

4 4 4 4 4 20 

4 4 3 4 4 19 

4 3 4 3 3 17 

4 4 4 3 3 18 

3 2 2 3 3 13 

3 3 3 3 4 16 

3 4 3 4 2 16 

4 4 4 4 4 20 

3 4 4 3 4 18 

4 4 4 4 4 20 

4 4 4 3 4 19 

3 4 3 4 4 18 

1 2 2 2 1 8 

4 4 4 4 4 20 

3 4 3 3 3 16 

2 3 3 3 4 15 

4 4 4 4 4 20 

4 3 4 4 3 18 

3 3 4 3 4 17 

3 4 4 4 4 19 

3 4 4 4 4 19 

2 3 3 3 4 15 



 

 
 

3 3 3 3 4 16 

3 3 4 3 3 16 

3 3 3 3 4 16 

4 4 4 4 4 20 

4 2 2 3 4 15 

1 1 1 1 4 8 

2 2 3 2 1 10 

4 4 4 4 4 20 

3 4 4 4 4 19 

4 3 4 3 4 18 

2 2 2 2 2 10 

3 3 3 3 3 15 

4 4 4 4 4 20 

3 3 3 3 3 15 

1 3 3 2 4 13 

4 3 4 3 3 17 

3 2 2 2 3 12 

3 3 4 3 3 16 

1 2 1 2 2 8 

2 3 3 3 3 14 

3 3 4 4 4 18 

3 3 3 3 4 16 

4 4 4 4 4 20 

3 4 3 3 4 17 

3 3 3 3 3 15 

4 4 4 4 4 20 

2 3 4 4 4 17 

3 3 3 3 3 15 

3 4 4 3 4 18 

3 3 3 3 4 16 

2 3 4 4 4 17 

4 4 4 4 4 20 

3 4 4 4 4 19 

3 3 3 3 3 15 

3 3 3 3 3 15 

3 3 3 3 3 15 

3 3 3 3 3 15 

3 3 3 3 3 15 

3 4 4 4 4 19 

3 4 4 4 4 19 

3 3 3 3 3 15 

3 3 4 3 3 16 



 

 
 

3 3 3 3 3 15 

3 3 4 3 3 16 

3 3 3 3 3 15 

3 4 4 4 4 19 

3 3 4 3 4 17 

3 3 3 3 3 15 

3 3 3 3 3 15 

3 3 3 3 3 15 

3 3 4 3 3 16 

3 3 3 3 3 15 

3 3 3 3 3 15 

3 4 4 4 4 19 

3 3 3 3 3 15 

3 4 3 3 4 17 

2 3 4 2 4 15 

4 4 4 3 4 19 

2 3 4 4 4 17 

3 3 3 3 3 15 

2 3 4 2 4 15 

3 3 4 3 3 16 

3 4 3 4 4 18 

3 3 4 3 3 16 

3 3 3 3 3 15 

3 3 3 3 3 15 

4 4 4 4 4 20 

3 3 3 3 3 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN III 

HASIL OUTPUT SPSS 21 

Statistik Deskriptif Variabel 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kesadaran Membayar 

Pajak 

100 8,00 20,00 16,2700 2,48980 

Pengetahuan 100 7,00 20,00 16,1000 2,91114 

Sanksi Pajak 100 5,00 20,00 15,2600 3,16106 

Kepatuhan Wajib Pajak 100 6,00 20,00 16,6000 2,83556 

Keimanan Islam 100 8,00 20,00 16,3500 2,66430 

Valid N (listwise) 100     

 

Statistics 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 

N 
Valid 100 100 100 100 100 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 3,4700 3,1600 3,2800 3,0300 3,3300 

Sum 347,00 316,00 328,00 303,00 333,00 

      

 

Kesadaran Membayar Pajak (X1.2) 

Kesadaran Membayar Pajak (X1.1) 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 1 1,0 1,0 1,0 

2.00 5 5,0 5,0 6,0 

3.00 40 40,0 40,0 46,0 

4.00 54 54,0 54,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 1 1,0 1,0 1,0 

2.00 13 13,0 13,0 14,0 

3.00 55 55,0 55,0 69,0 

4.00 31 31,0 31,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  



 

 
 

 

Kesadaran Membayar Pajak (X1.3) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 2 2,0 2,0 2,0 

2.00 7 7,0 7,0 9,0 

3.00 52 52,0 52,0 61,0 

4.00 39 39,0 39,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Kesadaran Membayar Pajak (X1.4) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 5 5,0 5,0 5,0 

2.00 12 12,0 12,0 17,0 

3.00 58 58,0 58,0 75,0 

4.00 25 25,0 25,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Kesadaran Membayar Pajak (X1.5) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 1 1,0 1,0 1,0 

2.00 6 6,0 6,0 7,0 

3.00 52 52,0 52,0 59,0 

4.00 41 41,0 41,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Statistics 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 

N 
Valid 100 100 100 100 100 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 3,3000 3,2800 3,2700 3,0900 3,1600 

Sum 330,00 328,00 327,00 309,00 316,00 



 

 
 

 

Pengetahuan Wajib Pajak (X2.2) 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 2 2,0 2,0 2,0 

2.00 7 7,0 7,0 9,0 

3.00 52 52,0 52,0 61,0 

4.00 39 39,0 39,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Pengetahuan Wajib Pajak (X2.3) 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 2 2,0 2,0 2,0 

2.00 6 6,0 6,0 8,0 

3.00 55 55,0 55,0 63,0 

4.00 37 37,0 37,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

  

Pengetahuan Wajib Pajak (X2.4) 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 4 4,0 4,0 4,0 

2.00 8 8,0 8,0 12,0 

3.00 63 63,0 63,0 75,0 

4.00 25 25,0 25,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 

Pengetahuan Wajib Pajak (X2.1) 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 1 1,0 1,0 1,0 

2.00 15 15,0 15,0 16,0 

3.00 37 37,0 37,0 53,0 

4.00 47 47,0 47,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  



 

 
 

 

Pengetahuan Wajib Pajak (X2.5) 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 3 3,0 3,0 3,0 

2.00 16 16,0 16,0 19,0 

3.00 43 43,0 43,0 62,0 

4.00 38 38,0 38,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Statistics 

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 

N 
Valid 100 100 100 100 100 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 2,7500 3,0900 3,0000 3,2100 3,2100 

Sum 275,00 309,00 300,00 321,00 321,00 

 

Sanksi Pajak (X3.1) 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 10 10,0 10,0 10,0 

2.00 25 25,0 25,0 35,0 

3.00 45 45,0 45,0 80,0 

4.00 20 20,0 20,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Sanksi Pajak (X3.2) 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 2 2,0 2,0 2,0 

2.00 20 20,0 20,0 22,0 

3.00 45 45,0 45,0 67,0 

4.00 33 33,0 33,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 



 

 
 

Sanksi Pajak (X3.3) 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 1 1,0 1,0 1,0 

2.00 24 24,0 24,0 25,0 

3.00 49 49,0 49,0 74,0 

4.00 26 26,0 26,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Sanksi Pajak (X3.4) 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 3 3,0 3,0 3,0 

2.00 7 7,0 7,0 10,0 

3.00 56 56,0 56,0 66,0 

4.00 34 34,0 34,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Sanksi Pajak (X3.5) 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 3 3,0 3,0 3,0 

2.00 14 14,0 14,0 17,0 

3.00 42 42,0 42,0 59,0 

4.00 41 41,0 41,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Statistics 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

N 
Valid 100 100 100 100 100 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 3,3100 3,3000 3,3000 3,3300 3,3600 

Sum 331,00 330,00 330,00 333,00 336,00 

 

 

 

 

   



 

 
 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y1) 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 2 2,0 2,0 2,0 

2.00 6 6,0 6,0 8,0 

3.00 51 51,0 51,0 59,0 

4.00 41 41,0 41,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y2) 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 1 1,0 1,0 1,0 

2.00 5 5,0 5,0 6,0 

3.00 57 57,0 57,0 63,0 

4.00 37 37,0 37,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y3) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 1 1,0 1,0 1,0 

2.00 4 4,0 4,0 5,0 

3.00 59 59,0 59,0 64,0 

4.00 36 36,0 36,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y4) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 0 0 0 0 

2.00 8 8,0 8,0 8,0 

3.00 51 51,0 51,0 59,0 

4.00 41 41,0 41,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 



 

 
 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y5) 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 1 1,0 1,0 1,0 

2.00 7 7,0 7,0 8,0 

3.00 47 47,0 47,0 55,0 

4.00 45 45,0 45,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Keimanan Islam (M1) 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 4 4,0 4,0 4,0 

2.00 10 10,0 10,0 14,0 

3.00 61 61,0 61,0 75,0 

4.00 25 25,0 25,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 Keimanan Islam (M2) 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 1 1,0 1,0 1,0 

2.00 8 8,0 8,0 9,0 

3.00 56 56,0 56,0 65,0 

4.00 35 35,0 35,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Keimanan Islam (M3) 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 2 2,0 2,0 2,0 

2.00 6 6,0 6,0 8,0 

3.00 45 45,0 45,0 53,0 

4.00 47 47,0 47,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 



 

 
 

Keimanan Islam (M4) 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 1 1,0 1,0 1,0 

2.00 10 10,0 10,0 11,0 

3.00 56 56,0 56,0 67,0 

4.00 33 33,0 33,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 Keimanan Islam (M5) 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 2 2,0 2,0 2,0 

2.00 4 4,0 4,0 6,0 

3.00 41 41,0 41,0 47,0 

4.00 53 53,0 53,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Hasil Uji Kualitas Data  

A. Uji Validitas  

 1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 Kesadaran 

Membayar Pajak 

X1.1 

Pearson Correlation 1 ,614
**

 ,480
**

 ,489
**

 ,284
**

 ,778
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

X1.2 

Pearson Correlation ,614
**

 1 ,361
**

 ,522
**

 ,298
**

 ,765
**

 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,003 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

X1.3 

Pearson Correlation ,480
**

 ,361
**

 1 ,354
**

 ,529
**

 ,739
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

X1.4 

Pearson Correlation ,489
**

 ,522
**

 ,354
**

 1 ,272
**

 ,739
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,006 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

X1.5 

Pearson Correlation ,284
**

 ,298
**

 ,529
**

 ,272
**

 1 ,638
**

 

Sig. (2-tailed) ,004 ,003 ,000 ,006  ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

Kesadaran 

Membayar 

Pajak 

Pearson Correlation ,778
**

 ,765
**

 ,739
**

 ,739
**

 ,638
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 2. Variabel Pengetahuan Wajib Pajak  

Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 Pengetahuan 

X2.1 

Pearson Correlation 
1 ,460

**
 ,499

**
 ,445

**
 ,486

**
 ,723

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

X2.2 

Pearson Correlation 
,460

**
 1 ,611

**
 ,455

**
 ,509

**
 ,743

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

X2.3 

Pearson Correlation 
,499

**
 ,611

**
 1 ,753

**
 ,735

**
 ,884

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 



 

 
 

X2.4 

Pearson Correlation 
,445

**
 ,455

**
 ,753

**
 1 ,715

**
 ,831

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

X2.5 

Pearson Correlation 
,486

**
 ,509

**
 ,735

**
 ,715

**
 1 ,860

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

Pengetahuan 

Pearson Correlation 
,723

**
 ,743

**
 ,884

**
 ,831

**
 ,860

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 3. Variabel Sanksi Pajak 

Correlations 

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 Sanksi Pajak 

X3.1 

Pearson Correlation 1 ,556
**

 ,567
**

 ,441
**

 ,502
**

 ,776
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

X3.2 

Pearson Correlation ,556
**

 1 ,649
**

 ,557
**

 ,539
**

 ,814
**

 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

X3.3 

Pearson Correlation ,567
**

 ,649
**

 1 ,625
**

 ,688
**

 ,865
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

X3.4 

Pearson Correlation ,441
**

 ,557
**

 ,625
**

 1 ,591
**

 ,778
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

X3.5 

Pearson Correlation ,502
**

 ,539
**

 ,688
**

 ,591
**

 1 ,818
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

Sanksi Pajak 

Pearson Correlation ,776
**

 ,814
**

 ,865
**

 ,778
**

 ,818
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 



 

 
 

 4. Kepatuhan Wajib Pajak 

Correlations 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Y1 

Pearson Correlation 1 ,774
**

 ,720
**

 ,692
**

 ,698
**

 ,870
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

Y2 

Pearson Correlation ,774
**

 1 ,806
**

 ,748
**

 ,757
**

 ,909
**

 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

Y3 

Pearson Correlation ,720
**

 ,806
**

 1 ,797
**

 ,752
**

 ,905
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

Y4 

Pearson Correlation ,692
**

 ,748
**

 ,797
**

 1 ,818
**

 ,903
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

Y5 

Pearson Correlation ,698
**

 ,757
**

 ,752
**

 ,818
**

 1 ,899
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Pearson Correlation ,870
**

 ,909
**

 ,905
**

 ,903
**

 ,899
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 5. Variabel Keimanan Islam 

Correlations 

 M1 M2 M3 M4 M5 Keimanan Islam 

M1 

Pearson Correlation 
1 ,535

**
 ,458

**
 ,529

**
 ,291

**
 ,719

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

M2 

Pearson Correlation 
,535

**
 1 ,678

**
 ,738

**
 ,556

**
 ,882

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

M3 

Pearson Correlation 
,458

**
 ,678

**
 1 ,562

**
 ,464

**
 ,801

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

M4 

Pearson Correlation 
,529

**
 ,738

**
 ,562

**
 1 ,517

**
 ,842

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

M5 

Pearson Correlation 
,291

**
 ,556

**
 ,464

**
 ,517

**
 1 ,712

**
 

Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

Keimanan 

Islam 

Pearson Correlation 
,719

**
 ,882

**
 ,801

**
 ,842

**
 ,712

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

B. Uji Reliabilitas 

 1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,782 5 

 

 

 



 

 
 

 2. Variabel Pengetahuan Pajak 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,865 5 

  

3. Variabel Sanksi Pajak 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,866 5 

 

 4. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak 

   

 

 

 5. Variabel Keimanan Islam 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,938 5 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,848 5 



 

 
 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

A. Uji Normalitas  

 Gambar 4.2 

Hasil Uji Normalitas-Normal Probability Plot 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardize

d Residual 

N 100 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,59438512 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,125 

Positive ,111 

Negative -,125 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,250 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,088 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

B. Uji Multikolineritas 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

Kesadaran Membayar Pajak ,539 1,857 

Pengetahuan ,305 3,280 

Sanksi Pajak ,340 2,940 

Keimanan Islam ,619 1,615 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

 

C. Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,300 ,859  2,679 ,009 

Kesadaran Membayar 

Pajak 

-,070 ,063 -,152 -1,104 ,273 

Pengetahuan -,056 ,072 -,144 -,786 ,434 

Sanksi Pajak ,052 ,062 ,143 ,825 ,411 

Keimanan Islam ,004 ,055 ,009 ,066 ,947 

a. Dependent Variable: AbsUt 

 

Hasil Uji  Hipotesis 

A. Analisis Regresi Berganda 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,818
a
 ,669 ,659 1,65639 

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Membayar Pajak, 

Pengetahuan 

 

 

 



 

 
 

Hasil Uji Simultan – Uji f 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean Square f Sig. 

1 

Regression 532,612 3 177,537 64,709 ,000
b
 

Residual 263,388 96 2,744   

Total 796,000 99    

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan 

Hasil Uji Parsial - Uji t 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,513 1,133  1,335 ,185 

Kesadaran Membayar Pajak ,456 ,090 ,400 5,051 ,000 

Pengetahuan ,252 ,102 ,259 2,473 ,015 

Sanksi Pajak ,237 ,088 ,264 2,682 ,009 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

 

B. Analisis Regresi Moderasi dengan Pendekatan Selesih Mutlak 

 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,848
a
 ,719 ,697 1,56049 

a. Predictors: (Constant), X3_M, Kesadaran Membayar Pajak, 

Pengetahuan, Keimanan Islam, Sanksi Pajak, X1_M, X2_M 

 Hasil Uji Simultan – Uji f 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean Square f Sig. 

1 

Regression 571,968 7 81,710 33,555 ,000
b
 

Residual 224,032 92 2,435   

Total 796,000 99    

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 



 

 
 

b. Predictors: (Constant), X3_M, Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan, 

Keimanan Islam, Sanksi Pajak, X1_M, X2_M 

 

 Hasil Uji Parsial – Uji t 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 13,596 5,128  2,651 ,009 

Kesadaran Membayar Pajak -,543 ,467 -,477 -1,162 ,248 

Pengetahuan 1,420 ,646 1,458 2,198 ,030 

Sanksi Pajak -,965 ,565 -1,076 -1,708 ,091 

Keimanan Islam -,683 ,329 -,641 -2,075 ,041 

X1_M ,061 ,029 1,491 2,119 ,037 

X2_M -,073 ,039 -2,028 -1,889 ,062 

X3_M ,072 ,035 2,012 2,059 ,042 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RIWAYAT PENULIS 

Nurul Fajeriah, Lahir di Pangkajene, 31 Desember 1999, 

Penulis adalah anak pertama dari tujuh bersaudara, penulis 

lahir dari pasangan suami istri Ahmad Ali dan Nurbaya Ali. 

Penulis sekarang tinggal di Jl. Pendidikan No.01, Kel. Anrong 

Appaka, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkajene dan Kepulauan, 

selama menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar penulis bertempat tinggal di Jl. Sultan Alauddin No. 36, Kel. 

Samata, Kec. Somba Opu, Kota Gowa, Sulawesi Selatan. Penulis mengawali 

Pendidikan Sekolah Dasar (SDN 06 Lokkasaile) lulus pada tahun 2011, lalu 

melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama (MTS Darussalam Anrong Appaka) 

lulus pada tahun 2014, dan pada tahun itu pula penulis melanjutkan Pendidikan 

Menengah Atas (MAS Darussalam Anrong Appaka) lulus pada tahun 2017. 

Penulis melanjutkan pendidikan di UIN Alauddin Makassar pada Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Program Studi Akuntansi pada tahun 2017. 

Penulis menyelesaikan studinya pada tanggal 23 Maret 2022. 

 Selama menempuh pendidikan S1 penulis juga aktif di berbagai organisasi 

yaitu, Anggota Cabor Badminton (UKM Olah Raga) UIN Alauddin Makassar, 

Anggota Classter Educated (ACT-Korda Gowa), Anggota Generasi Baru 

Indonesia (GenBI) di UIN Alauddin Makassar, pernah menjadi Kepala Staf. 

Keuangan Lembaga Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin (KOPSULA) UIN 

Alauddin Makassar. 

 Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas 

terealisasinya skripsi yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, 

Pengetahuan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan 

Keimanan Islam Sebagai Pemoderasi (Studi Wajib Pajak UMKM yang 

Terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan)”. Semoga dengan tulisan skripsi 

ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. 


