
`

PENGARUH LITERASI ZAKAT DAN RELIGIUSITAS TERHADAP

KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN

(Studi Kasus Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Ekonomi Islam (S.E) Jurusan Ekonomi Islam

Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NUR HIKMAH

NIM. 90100118008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

TAHUN 2022



ii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hikmah

NIM : 90100118008

Tempat/Tgl. Lahir : Sumpang Mango, 26 Februari 2001

Jurusan : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : Jl. H.M Yasin Limpo

Judul : Pengaruh Liteasi Zakat dan Religiusitas Terhadap

Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus

Kec. Pitu Riawa Kab. Sidenreng Rappang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini

benar dan hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan

duplikat, tiruan, atau di buat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi

dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Agustus 2022

NUR HIKMAH
NIM: 90100118008



iii

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



iv

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. atas berkat dan rahmat-

Nya penulis dapat mengerjakan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Literasi

Zakat dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian (Studi

Kasus Kec. Pitu Riawa Kab. Sidenreng Rappang)”. Skripsi ini diajukan untuk

memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi Islam bagi mahasiswa

program S1 Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Salawat dan

salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan

yang sangat berarti dari berbagai pihak terutama Ibu Murni dan Bapak Burhan

selaku orangtua tecinta, serta Bapak Abd. Aziz selaku bapak sambung atas kasih

sayang yang belum sempat saya balas. Semoga Allah Swt memberikan

perlindungan-Nya. Terima kasih atas cinta, kasih serta kerja keras dalam

mendidik dan membersarkan anak-anaknya, sungguh penulis tak mampu

membalas setiap pengorbanannya selama ini, yang telah mempertaruhkan seluruh

hidupnya untuk kesuksesan anak-anaknya.

Selama menempuh studi hingga menampungkan dan menyelesaikan

skripsi ini, penulis banya dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada

kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:



v

1. Bapak Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D selaku Rektor Universitas

Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Bapak Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag. selaku dekan Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

3. Ibu Ayu Ruqayyah Yunus, S.EI., M.E.K selaku ketua jurusan Ekonomi Islam

dan Bapak Trisno Wardy Putra, S.Sos., M.EI, selaku Sekretaris Jurusan

sekaligus Penasehat Akademik, yang telah meluangkan waktunya untuk

berkonsultasi setiap ,asalah yang dihadapi dan memberikan dukungan,

motivasi dan bimbingan dalam menjalankan perkuliahan dan penyusunan

skripsi ini.

4. Ibu Dr. Nurfiah Anwar, S.H.I., M.E.I selaku pembimbing I dan Bapak

Muhammad Nasri Katman, S.E., M.Ak., selaku pembimbing II, yang telah

sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran

memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat

berharga selama menyusun skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag. selaku penguji I dan Bapak Dr.

Fathurrahman, M.M. selaku penguji II yang juga dengan ikhlas memberikan

masukan serta motivasi dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah

memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di

Univeristas Islam Negeri Alauddin Makassar.



vi

7. Seluruh pegawai, staf akademik, staf perpustakaan dan staf jurusan Ekonomi

Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memberikan bantuan dalam

penulisan skripsi ini.

8. Para Pimpinan dan Staf Kantor BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang,

khususnya kepada Muthmainnah, S.A.P yang telah sabar dan membantu

peneliti dalam melengkapi hasil penelitian ini.

9. Kepada keluarga saya, Nindya Tarra beserta Abah dan Ibu dan Tante Nuh

Hikmah di Balikpapan yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam

menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada sahabat MISTERY 16 PPM Rahmatul Asri terkhusus kepada saudara

Muhammad Irfan Ismail dan saudari Farah Nabilah Ramadhani, terima kasih

telah menjadi sahabat terbaik, siap membantu dalam kesulitan, mendengar

keluh kesah, seta memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan

skripsi ini.

11. Kepada sahabat teman-teman seperjuangan Mega Lestari, Ummu Kalsum,

Nur Hikmah, Inatul Inayah, Muthia Zhafirah Ali, Satriana, dan Nurul Pratiwi

yang telah membantu dan bersama-sama berjuang dalam penyusunan skrispi.

12. Kepada teman-teman seangkatan Ekonomi Islam 2018 dan juga teman

sekelas EKIS A. Terima kasih kepada Mirna Rafki, Muhammad Rasul

Pradana dan Ahmad Mahdi Bunayya yang telah banyak membantu dalam

proses penyelesaian skripsi ini.

13. Semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu

persatu. Bantuan mereka berupa materi dan non materi sangat mendukung



vii

kesuksesan penulis dalam mengikuti studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam UIN Alauddin Makassar.

Semoga Allah Swt melindungi dan membetikan berkah-Nya dan imbalan

yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini

masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan yang dimiliki. Namun besar

harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pembaca.

Samata-Gowa, Agustus 2022

NUR HIKMAH
NIM: 90100118008



viii

DAFTAR ISI

Hal.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .............................................................. ii

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ................................................................ iii

KATA PENGANTAR.......................................................................................... iv

DAFTAR ISI .......................................................................................................viii

DAFTAR TABEL..................................................................................................x

DAFTAR GAMBAR............................................................................................ xi

ABSTRAK............................................................................................................xii

BAB I PENDAHULUAN...................................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ......................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................................................... 6

C. Definisi Operasional ................................................................................................7

D. Kajian Pustaka ........................................................................................................ 8

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .............................................................................11

BAB II TINJAUAN TEORITIS .........................................................................13

A. Literasi Zakat .........................................................................................................13

B. Religiusitas ............................................................................................................ 16

C. Kepatuhan ..............................................................................................................18

D. Zakat Pertanian ..................................................................................................... 19

E. Kerangka Fikir ...................................................................................................... 22

F. Hipotesis Penelitian ...............................................................................................22

BAB III METODOLOGI PENELITIAN..........................................................24

A. Jenis dan Lokasi Penelitian ...................................................................................24

B. Pendekatan Penelitian ...........................................................................................24

C. Populasi dan Sampel ............................................................................................. 25

D. Jenis dan Sumber Data ..........................................................................................25

E. Metode Pengumpulan Data ................................................................................... 26

F. Instrumen Penelitian ..............................................................................................27

G. Teknik Analisis Data ..............................................................................................29



ix

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.............................................................33

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..................................................................... 33

B. Karakteristik Responden ........................................................................................37

C. Deskripsi Variabel Penelitian ............................................................................... 39

D. Hasil Penelitian ..................................................................................................... 42

E. Pembahasan ...........................................................................................................49

BAB V PENUTUP............................................................................................... 54

A. Kesimpulan ............................................................................................................ 54

B. Saran ......................................................................................................................55

DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................... 56

DAFTAR RIWAYAT HIDUP............................................................................61

LAMPIRAN......................................................................................................... 62



`

x

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Luas Panen dan Produksi Tanaman Padi Menurut Kecamatan di

Kabupaten Sidenrneg Rappang ................................................................. 4

Tabel 1. 2 Indikator Variabel Literasi ..................................................................... 7

Tabel 1. 3 Indikator Variabel Religiusitas ...............................................................7

Tabel 1. 4 Indikator Variabel Kepatuhan ................................................................ 8

Tabel 1. 5 Kajian Pustaka ........................................................................................9

Tabel 4. 1 Luas Wilayah dan Persentase Luas Desa/Kelurahan Terhadap Luas

Kecamatan di Kecamatan Pitu Riawa ..................................................... 34

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Kecamatan Pitu Riawa Menurut Desa/Kelurahan

Tahun 2021 ..............................................................................................35

Tabel 4. 3 Penduduk Kecamatan Pitu Riawa Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis

Kelamin Tahun 2021 ...............................................................................36

Tabel 4. 4 Luas Panen dan Produksi Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten

Sidenreng Rappang Tahun 2020 ............................................................. 37

Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ..........................38

Tabel 4. 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia ......................................... 38

Tabel 4. 7 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir ................39

Tabel 4. 8 Tanggapan Responden berdasarkan Variabel Literasi ......................... 40

Tabel 4. 9 Tanggapan Responden berdasarkan Variabel Religiusitas ...................41

Tabel 4. 10 Tanggapan Responden berdasarkan Variabel Kepatuhan .................. 42

Tabel 4. 11 Ringkasan Hasil Uji Validasi ............................................................. 43

Tabel 4. 12 Ringkasan Hasil Uji Reabilitas ...........................................................44

Tabel 4. 13 Hasil Uji Normalitas ...........................................................................44

Tabel 4. 14 Hasil Uji Multikolinearitas .................................................................45

Tabel 4. 15 Hasil Uji Heteroskedastisitas ..............................................................45

Tabel 4. 16 Hasil Uji Regresi Berganda ................................................................46

Tabel 4. 17 Hasil Uji Parsial ..................................................................................47

Tabel 4. 18 Hasil Uji Simultan .............................................................................. 48

Tabel 4. 19 Hasil Uji Koefisien Determinasi ........................................................ 48



`

xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Aspek Literasi Menurut UNESCO................................................... 14

Gambar 2. 2 Indeks Literasi Zakat Puskas BAZNAS ........................................... 15

Gambar 2. 3 Kerangka Fikir ..................................................................................22



xii

ABSTRAK

Nama : Nur Hikmah

NIM : 90100118008

Judul : Pengaruh Literasi Zakat dan Religiusita Terhadap

Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Kec.

Pitu Riawa Kab. Sidenreng Rappang)

Zakat pertanian merupakan salah satu kewajiban seorang Muslim apabila

telah mencapai nishab dan haulnya. Kecamatan Pitu Riawa merupakan daerah

dengan tingkat hasil produksi padi yang cukup tinggi, namun realisasi

penghimpunan zakat pertanian di kecamatan ini masih sangat rendah. Penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi zakat dan religiusitas terhadap

kepatuhan membayar zakat pertanian masyarakat Kec. Pitu Riawa Kab. Sidenreng

Rappang.

Penelitian ini merupakan jenis kuantitatif. Subjek penelitian adalah petani

di Kec. Pitu Riawa Kab. Sidenreng Rappang dengan jumlah sampel sebanyak 100

responden dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan

data menggunakan kuesioner tertutup, adapun metode analisis menggunakan

regresi linear berganda.

Berdasarkan uji regresi linear berganda, hasil penelitian menunjukkan

bahwa literasi zakat dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan membayar zakat pertanian masyarakat Kec. Pitu Riawa Kab. Sidenreng

Rappang. Adapun variabel yang lebih dominan berpengaruh tehadap kepatuhan

membayar zakat adalah literasi zakat.

Kata Kunci: Literasi Zakat, Religiusitas, Kepatuhan, Zakat Pertanian.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama rahmatan lil alamin dan bersifat

multidimensional. Konteks ajaran Islam memberikan tekanan pada

keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi (Nopiardo et al., 2018).

Salah satu kewajiban dalam Islam adalah mencari harta, namun dalam setiap

harta yang dimiliki, terdapat bagian orang lain yang harus diberikan (A.

Abdullah, 2017). Hal ini ditegaskan dalam Surah Adz-Dzariyat: 19 berikut:

``١ مِ وْ رُ
وْ مَ اْو مْ مِ ّسۤإِى م

ل
ل قّ حم وْ

مِ مْ ا
مَ وْ ام ي وٓ مِ

مْ

Terjemahnya:

“19. dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang
meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”(Qur’an
Hafalan Dan Terjemahan, 2015).

Kewajiban kedua setelah shalat, zakat, puasa dan haji adalah bekerja

untuk mencari rezeki yang halal. Namun, kewajiban utama tidak berjalan

dengan lancar apabila kewajiban kedua juga tidak berjalan dengan baik. Salah

satu instrumen yang dapat meningkatkan keseimbangan eksistensi

kelangsungan hidup manusia di dunia dan di hari akhir adalah zakat

(Nopiardo et al., 2018). Zakat disebut juga the beauty of Islam, hal ini karena

apabila zakat dikelolah dengan baik, maka dapat memberikan dampak yang

nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu fungsi zakat adalah

membersihkan diri dan harta, selain itu zakat juga berguna sebagai wadah

untuk menciptakan kerukunan antara golongan kaya dan miskin (Thohari &

Makmun, 2019).
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Indonesia merupakan Negara dengan penduduk yang mayoritas

Muslim. Hal ini yang menjadikan banyaknya masyarakat Indonesia yang

mempraktikan ajaran Islam dalam kesehariannya (Murhaban & Merawati,

2018). Data Sensus Penduduk 2010 menunjukkan penduduk Muslim di

Indonesia sebanyak 87,18% penduduk Indonesia, yaitu 207.176.162 jiwa

(BPS, 2010). Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2020,

yaitu berjumlah 270.203.917 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021), maka dapat

diperkirakan bahwa jumlah penduduk Muslim juga mengalami peningkatan.

Besarnya populasi penduduk Muslim menandakan bahwa Indonesia

mempunyai peluang zakat yang cukup besar.

Secara garis besar, ada dua macam zakat yaitu zakat fitrah dan zakat

maal. Di mana zakat fitrah yaitu zakat yang harus dibayar oleh seorang

Muslim setiap bulan puasa, adapun zakat maal dikeluarkan atas harta yang

seorang Muslim jika mencapai nisab dan haulnya (Canggih et al., 2017).

Zakat maal terbagi ke dalam beberapa jenis, salah satu di antaranya adalah

zakat pertanian yang merupakan zakat hasil dari tanaman pertanian seperti

padi, jagung, gandum, dan tanaman pangan lainnya. Zakat pertanian hanya

wajib dikeluarkan apabila mencapai nisab yaitu 5 wasq (653 Kg) dan haul

yaitu setiap selesai panen (Nopiardo et al., 2018).

Potensi pengumpulan zakat di Indonesia pada tahun 2020 sebesar Rp

371,6 Triliun. Jumlah ini terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu petenakan

Rp 9,51 Triliun, pendapatan Rp 139,07 Triliun, perusahaan Rp 144,5 Triliun,

pertanian Rp 19,79 Triliun, dan zakat uang yang mencapai Rp 58,76 Triliun
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(Puskas BAZNAS, 2021). Berdasarkan data di atas zakat pertanian memiliki

potensi yang cukup tinggi, yaitu Rp 19,79 Triliun.

Indonesia adalah Negara dengan tingkat produksi hasil pertanian yang

cukup tinggi dan memiliki peluang yang besar terhadap pembangunan

nasional. Sektor ini merupakan salah satu pekerjaan dan mata pencaharian

utama masyarakat Indonesia (Baskoro et al., 2017). Jumlah produksi padi di

Indonesia pada tahun 2020 adalah 54,65 juta ton gabah, jumlah ini mengalami

peningkatan sekitar 0,05% jika dibandingkan dengan produksi tahun 2019

yang hanya 56,60 juta ton gabah (BPS, 2021). Tingginya produksi hasil

pertanian harusnya meningkatkan jumlah pengumpulan zakat pertanian di

Indonesia.

Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan luas panen mencapai

985.158,23 Ha. Adapun lima kabupaten dengan luas panen padi terluas

adalah Bone, Wajo, Pinrang, Sidenrneg Rappang dan Luwu. Kabupaten

Sidenreng Rappang merupakan daerah dengan potensi hasil pertanian padi

yang cukup besar, yang memiliki luas panen 88.990 Ha dan produksi padi

mencapai 157.117 Ton gabah (BPS Kab. Sidrap, 2021). Hal inilah alasan

Kabupaten Sidenreng Rappang dijuluki sebagai daerah lumbung padi. Berikut

luas panen dan produksi padi di Kabupaten Sidenreng Rappang.
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Tabel 1. 1

Luas Panen dan Produksi Tanaman Padi Menurut Kecamatan di

Kabupaten Sidenrneg Rappang

No. Kecamatan Luas Panen (Ha) Produksi (Ton)

1. Panca Lautang 6.972 36.927

2. Tellu Limpoe 4.262 19.871

3. Watang Pulu 6.705 34.580

4. Baranti 7.016 36.971

5. Panca Rijang 5.052 24.924

6. Kulo 7.286 39.276

7. Maritengngae 9.946 52.797

8. Watang Sidenreng 11.526 58.549

9. Pitu Riawa 13.038 64.097

10. Dua Pitue 10.884 55.131

11. Pitu Riase 6.303 33.940

Jumlah 88.990 457.117

(Sumber: Website Resmi Badan Pusat Statistik Sidenreng Rappang, 2021)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, Kecamatan Pitu Riawa merupakan

daerah dengan lahan pertanian (padi) terluas di Kabupaten Sidenreng

Rappang yaitu 13.038 Ha dengan jumlah produksi padi sebesar 64.097 Ton

gabah. Pekerjaan utama sebagian besar masyarakat Kecamatan Pitu Riawa

adalah Petani yang berjumlah 4.338 orang. Di mana jumlah penduduk

Muslim di Kecamatan ini adalah 26.954 orang dari 29.361 jiwa penduduk

(Nurmutiazifah & T, 2021).

Penghimpunan zakat di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami

peningkatan setiap tahunnya. Data dari Badan Amil Zakat Nasional

Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa hingga tahun 2020, zakat



5

yang terkumpul mencapai 4,9 Milyar (Ulfah Sri Aprilia, 2021). Sedangkan

menurut Ketua BAZNAS potensi zakat pertanian di Kabupaten Sidenreng

Rappang mencapai Rp 316 Milyar pertahunnya (Mustari Sede, 2021). Namun,

zakat pertanian yang terkumpul hingga tahun 2020 hanya Rp 101.458.000, di

mana jumlah ini tentu sangat jauh dari potensi yang diharapkan.

Peningkatan jumlah penghimpunan zakat setiap tahunnya belum bisa

mencapai potensi zakat pertanian. Hal ini terjadi karena beberapa variabel,

salah satunya adalah literasi. Puskas BAZNAS bekerjasama dengan

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik

Indonesia melakukan survei indek literasi zakat nasional pada tahun 2020.

Hasil dari survei ini menunjukkan literasi zakat masyarakat Indonesia

tergolong moderat atau menengah, dengan nilai 66,78 (Puskas BAZNAS,

2020).

Rizaldi Yusfiarto dkk (2020) dalam penelitiannya yang berjudul

“Literacy and Intention to Pay Zakat: A Theory Planned Behavior View

Evidence from Indonesian Muzakki” mengemukakan bahwa literasi zakat

mempengaruhi niat muzakki dalam memenuhi kewajiban zakatnya. Tingkat

pengetahun dan pemahaman seseorang berpengaruh terhadap kepatuhannya

dalam menunaikan kewajiban zakat (Yusfiarto et al., 2020).

Religiusitas juga merupakan penyebab berpengaruhnya kepatuhan

seseorang dalam membayar zakat. Muhammad Thoin dan Agus Mairin (2019)

dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa, religiusitas mempengaruhi
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niat wajib zakat untuk membayarkan zakatnya di Lazis Jateng Cabang Solo

(Tho’in & Marimin, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa variabel-

variabel yang dapat meningkatkan kepatuhan muzakki untuk membayar zakat

adalah literasi zakat dan religiusitas. Hal ini menarik peneliti untuk

mengetahui lebih lanjut terkait zakat pertanian di Kecamatan Pitu Riawa,

dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Literasi Zakat dan Religiusitas

Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus

Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka rumusan masalah

yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Apakah literasi zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan membayar zakat pertanian masyarakat Kecamatan Pitu Riawa

Kabupaten Sidenreng Rappang?

2. Apakah religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan membayar zakat pertanian masyarakat Kecamatan Pitu Riawa

Kabupaten Sidenreng Rappang?

3. Apakah literasi dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian masyarakat Kecamatan

Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang?
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C. Definisi Operasional

Definisi operasional menggambarkan alur yang memungkinkan

seseorang dalam mengalami atau mengukur suatu konsep (Morissan, 2017).

1. Literasi Zakat (X1)

Literasi zakat merupakan kemampuan muzakki untuk memahami,

menghitung, dan mengakses data tentang zakat yang secara tidak

langsung dapat meningkatkan kesadarannya untuk membayar zakat.

Tabel 1. 2
Indikator Variabel Literasi

Variabel Indikator

Literasi Zakat (X1)

1. Pengertian umum zakat.

2. Jenis-jenis zakat.

3. Pengertian zakat pertanian.

4. Nisab zakat pertanian.

5. Cara perhitungan zakat pertanian.

2. Religiusitas (X2)

Religiusitas adalah ikatan yang melekat pada diri setiap manusia

dalam urusan agama, yang akan membanya untuk beribadah dan

melakukan sesuatu sesuai ketaatannya.

Tabel 1. 3
Indikator Variabel Religiusitas

Variabel Indikator

Religiusitas

(X2)

1. Meyakini bahwa Allah Swt. selalu mengawasi ummatnya.

2. Melaksanakan shalat 5 waktu.

3. Membaca dan memahami isis Al-Quran

4. Bersyukur atas nikmah Allah Swt.

5. Sikap tolong menolong.
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3. Kepatuhan (Y)

Kepatuhan adalah ketaatan seseorang dalam menjalankan

kewajibannya, dalam hal ini adalah ketaatan membayar zakat terhadap

harta yang dimiliki.

Tabel 1. 4
Indikator Variabel Kepatuhan

Variabel Indikator

Kepatuhan (Y)

1. Ketepatan membayar zakat.

2. Menyalurkan hak orang lain melalui zakat.

3. Membayar zakat karena pendapatan yang

diterima.

4. Pembayaran zakat sesuai dengan jumlah yang

harus dikeluarkan.

5. Penyerahan zakat dengan prosedur yang benar.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan ikhtisar dari suatu penelitian terdahulu

yang memiliki objek yang mirip dengan penelitian ini, sehingga memberikan

keterangan yang lebih jelas bahwa penelitian yang hendak dilakukan bukan

hasil duplikasi maupun pegulangan dari penelitian terdahulu. Berikut

merupakan penelitian yang dijadikan sebagai rujukan dan pembanding yang

memiliki relevansi yang kuat dengan objek yang akan diteliti.
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Tabel 1. 5
Kajian Pustaka

No. Judul Penelitian Hasil Penelitian
Persamaan dan

Perbedaan

1. “Literacy and Intention

to Pay Zakat: A Theory

Planned Behavior View

Evidence from Indonesia

Muzakki”

(Yusfiarto et al., 2020)

Hasil penelitian menyatakan

bahwa hipotesis yang diuji

secara keseluruhan diterima,

sehingga dapat disimpulkan

bahwa sikap, norma

subjektif, dan literasi tentang

zakat berpengaruh terhadap

niat muzakki dalam

kepatuhannya membayar

zakat.

Persamaan penelitian ini

adalah literasi zakat.

Sedangkan perbedaan

dengan penelitian ini

adalah variabel sikap

dan norma subjektif.

2. “The Influence of

Professional Zakat

Literacy on The

Implementation of

Professional Zakat on

Members of Regional

Peoples Representative

Council of Bangka

Belitung Province”

(Royani et al., 2020)

Hasil dari penelitian ini

adalah literasi zakat yang

diturunkan dengan variabel

pengetahuan dan pemahaman

berpengaruh terhadap

implementasi zakat profesi

pada anggota DPRD Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung.

Hal ini dibuktikan dengan

pengujian hipotesis, di mana

nilai signifikansi lebih kecil

dari 0,05 yaitu 0,01.

Persamaan penelitian ini

adalah literasi zakat.

Sedangkan perbedaan

keduanya terletak pada

objek zakat yang diteliti.

3. “Pengaruh Literasi

Terhadap Kepercayaan

Muzakki Pada Lembaga

Pengelola Zakat dengan

Hasil penelitian ini adalah

literasi berpengaruh terhadap

kepercayaan muzakki pada

lembaga pengelolah zakat

Persamaan penelitian ini

adalah literasi zakat.

Sedangkan perbedaan

keduanya teletak pada
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Akuntabilitas dan

Transparansi Sebagai

Variabel Intevening”

(Istikhomah & Asrori,

2019)

melalui akuntabilitas dan

transparansi pelaporan keua-

ngan.

variabel terikat, di mana

penelitian ini mengukur

kepercayaan muzakki,

sedangkan penelitian

yang akan dilakukan

mengukur kepatuhan.

4. “Pengaruh Tingkat

Pendapatan, Literasi

Zakat dan Kepercayaan

Terhadap Minat

Masyarakat dalam

Membayar Zakat Pada

BAZNAS Provinsi

Lampung”

(Pertiwi, 2020)

Hasil penelitian ini menge-

mukakan bahwa literasi tidak

berpengaruh terhadap minat

muzakki. Akan tetapi, hasil

uji simultan menyatakan

bahwa semua variabel

berpengaruh terhadap niat

masyarakat membayar zakat.

Persamaan penelitian ini

adalah pada variabel

literasi zakat. Adapun

perbedaan keduanya

adalah fokus penelitian

ini adalah zakat per-

tanian.

5. “Do Religiosity, Gender

and Educational Backg-

round Influence Zakat

Compliance? Tha Case

of Malaysia”

(M. Abdullah & Sapiei,

2018)

Hasil dari penelitian ini

menyatakan religiusitas dan

gender mempengaruhi kepa-

tuhan berzakat. Sedangkan

yang tidak berpengaruh yaitu

latar belakang pendidikan

formal.

Persamaan penelitian ini

adalah pada variabel

religiusitas. Adapun per-

bedaan keduanya adalah

penelitian ini juga

menambahkan variabel

gender dan pendidikan.

6. “Islamic Religiosity,

Attitude and Moral

Obligation on Intention

of Income Zakat

Compliance: Evidence

from Public Educators in

Kedah”

(Haji-Othman & Fisol,

Penelitian ini memberikan

bukti empiris bahwa religiu-

sitas, sikap serta kewajiban

moral berpengaruh terhadap

niat membayar zakat peng-

hasilan.

Persamaan penelitian ini

adalah pada religiusitas.

Adapun perbedaannya

adalah fokus penelitian

ini adalah zakat peng-

hasilan.
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2017)

7. “Analisis Pengaruh

Faktor Non-Ekonomi

terhadap Sikap Pedagang

Madura dalam

Membayar Zakat

Perdagangan”

(Novia et al., 2018)

Hasil penelitian ini adalah

religiusitas tidak berpenga-

ruh terhadap sikap pedagang

untuk membayar zakat.

Sedangkan dari uji simultan,

variabel penelitian ini ber-

pengaruh 62,30 % terhadap

sikap pedagang dalam

membayat zakat.

Persamaan penelitian ini

terletak pada variabel

religiusitas. Adapun per-

bedaan keduanya ter-

letak pada objek

penelitian zakat.

8. “Analisis Faktor Pen-

dapatan, Kepercayaan

dan Religiusitas dalam

Mempengaruhi Minat

Muzakki untuk

Membayar Zakat Peng-

hasilan Melalui Lembaga

Amil Zakat”

(Satrio & Siswantoro,

2016)

Penelitian ini mengemuka-

kan bahwa religiusitas

berpengaruh terhadap minat

muzakki membayar zakat

penghasilan melalui lembaga

amil zakat.

Persamaan penelitian ini

adalah pada religiusitas.

Sedangkan perbedaan-

nya adalah pada variabel

dependennya.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang sejalan dengan rumusan

masalah di atas, yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi zakat terhadap kepatuhan

membayar zakat pertanian masyarakat Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten

Sidenreng Rappang.
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2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan

membayar zakat pertanian masyarakat Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten

Sidenreng Rappang.

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi zakat dan rleigiusitas

terhadap kepathun membayar zakat pertanian masyarakat Kecamatan Pitu

Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat, yaitu

sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah

pengetahuan pembaca mengenai kewajiban berzakat, khusnya zakat

pertanian.

2. Secara praktis, diharapkan menambah wawasan peneliti dan pembaca

mengenai pentingnya literasi zakat dan religiusitas dalam meningkatkan

kepatuhan masyarakat dalam membayar dan mengoptimalkan

penghimpunan zakat pertanian.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai studi pustaka pada

penelitian-penelitian yang akan datang yang sama dengan topik yang ini.
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BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Literasi Zakat

Literasi berasal dari bahasa Latin, yaitu Literatu yang diartikan orang

yang belajar. Sederhananya, literasi bermakna sebagai kemampuan untuk

membaca dan menulis (Fitriyah et al., 2019). Literasi dalam bahasa Inggris

berasal dari kata literacy yang diartikan melek huruf, membaca dan menulis

serta memiliki pengetahuan maupun kompetensi (Nur Solihat & Arnasik,

2018). Literasi dalam KBBI diartikan sebagai kemampuan dalam menulis,

membaca serta kemampuan seseorang dalam mengolah informasi dan

pengetahun (Kemendikbud, 2016).

National Institute for Literacy mendefinisikan literasi sebagai

kemampuan membaca, menulis, berbicara seseorang serta menyelesaikan

masalah pada tingkat pengetahuan yang diperlukan dala lingkungan pekerjaan,

keluarga maupun masyarakat (Indani, 2019). Education Development Center

(EDC) mengemukakan bahwa literasi tidak sebatas kemampuan membaca

dan menulis, melainkan mencakup kemampuan memanfaatkan semua potensi

serta keterampilan yang dimiliki, sehingga setiap individu dapat memahami

makna kehidupan dan membaca dunia yang luas (Indrawati, 2020).

Literasi dalam Islam bukan merupakan hal yang baru, literasi telah

lama menjadi bagian dari perkembangan sejarah umat Islam sejak zaman

Nabi Muhammad Saw, hal ini ditandai turunnya ayat pertama yaitu Surah Al-

Alaq ayat 1-5. Ayat pertama surah al-Alaq diawali dengan kata iqra yang
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artinya bacalah (Yusfiarto et al., 2020). Glock dan Stark mengemukakan

bahwa literasi agama berkaitan dengan pemahaman mendasar yang wajib

dipunyai setiap individu terhadap agama yang dianutnya. Misalnya dalam

segi ibadah, seseorang setidaknya memiliki pengetahuan tentang rukun Islam

dan rukun imam (Pertiwi, 2020).

Adapun UNESCO mendefinidiks literasi sebagai kemampuan

seseorang dalam membaca dan menulis yang dikenali dengan kemampuan

memahami pernyataan ringkas yang berhubungan dengan kesehariannya (Nur

Solihat & Arnasik, 2018). Adapun aspek literasi zakat menurut UNESCO

dapat digambarkan seperti berikut:

Kemampuan Membaca, Menulis, dan Berbicara

Kemampuan Menghitung

Kemampuan Mengakses Informasi dan Pengetahuan
Gambar 2. 1

Aspek Literasi Menurut UNESCO

Literasi mengandung makna yang luas, literasi bukan hanya sebatas

kemampuan baca tulis. Literasi merupakan serangkaian langkah terpadu

(membaca, menulis, menghitung) yang dapat melahirkan cara berfikir

seseorang sehingga dapat bersikap dengan tepat. Literasi memiliki berperan

yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya terhadap kewajiban

zakat, tingkat literasi yang tinggi akan mempengaruhi pemahaman

masyarakat tentang kewajiban membayar zakat.
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Puskas BAZNAS mendefinisikan literasi zakat sebagai kemampuan

individu dalam membaca, memahami, menghitung hingga mengakses

informasi tekait zakat yang secara tidak langsung dapat meningkatkan

kesadaran seseorang untuk menunaikan kewajiban zakat (Puskas BAZNAS,

2019). Berikut komponen-komponen literasi zakat menurut Puskas BAZNAS.

Pengetahuan zakat secara
umum

Pengetahuan tentang
kewajiban membayar zakat

Pengetahuan tentang 8
Asnaf

Pengetahuan tentang
perhitungan zakat

Pengetahuan tentang objek
zakat

Pengetahuan tentang
institusi zakat

Pengetahuan tentang
regulasi zakat

Pengetahuan tentang
dampak zakat

Pengetahuan tentang
program-program
penyaluran zakat

Digital Payment

Indeks Literasi
Zakat

Pengetahuan
dasar tentang

zakat

Pengetahuan
lanjutan tentang

zakat

Gambar 2. 2
Indeks Literasi Zakat Puskas BAZNAS



16

B. Religiusitas

Religiusitas berasal dari kata religio yang berarti mengikat. Pengertian

kata mengikat dalam hal ini adalah dalam urusan agama, di mana setiap

agama memiliki aturan dan kewajiban bagi setiap pemeluknya yang harus

dipatuhi dan dijalankan (Thoin & Marimin, 2019). Mangun Wijaya

memberikan perbedaan antara religi dan rleigiusitas, meskipun keduanya

tidak dapat terpisahkan dan saling berkaitan. Menurutnya religi merupakan

aspek yang ritualistis yang berkaitan dengan kewajiban, sedangkan

religiusitas memiliki pengertian yang lebih dalam, yaitu agaa dihayati dalam

setiap hati individu (Rambe, 2019).

Religiusitas juga dapat diartikan sebagai sejauh mana seseorang

mematuhi ajaran agamanya (M. Abdullah & Sapiei, 2018). Religiusitas

memainkan peran yang penting dalam mempengaruhi etika dan kehidupan

seseorang (Haji-Othman & Fisol, 2017). Hal ini telah dibuktikan dalam

beberapa penelitian, di mana sikap, perilaku dan karakter dibangun oleh

keyakinan agama seseorang, di mana komponen, unsur maupun dimensi

agama mampu menentukan fungsi afektif dan kognitif yang mempengaruhi

penilaian individu (M. Abdullah & Sapiei, 2018).

Chaplin mengemukakan religiusitas lebih mendalam, menurutnya

religi merupakan sistem yang kompleks, hal ini karena religi terdiri dari

beberapa aspek yaitu aspek kepercayaan dan keyakinan yang dicerminkan

melalui sikap maupun pelaksanaan upacara keagamaan yang dimaksudkan

untuk berhubungan dengan Tuhan (Mayasari, 2014). Salah satu faktor
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pendorong utama bagi pemeluk agama untuk menjalankan ibadah adalah

keimanan dan keberagaman. Seseorang yang betul-betul beriman adalah

orang yang mentaati segala aturan Tuhannya, tanpa menghiraukan pandangan

orang lain terhadapnya (Syafira et al., 2020).

Selain itu, terdapat juga beberapa ulama yang mengemukakan bahwa

religiusitas terdiri dari beberapa unsur yaitu, kepercayaan, amalan,

pengetahun dan pengalaman (M. Abdullah & Sapiei, 2018). Bentuk

religiusitas yang utama dalam agama Islam adalah mampu merasakan dan

mengalami secara batin tentang Tuhan, hari akhir serta komponen agama

lainnya (Mayasari, 2014).

Religiusitas memainkan peran yang sangat penting dalam literatur

zakat, hal ini karena tingkat pemahaman dan pengetahuan agama yang tinggi

dapat meningkatkan kesadaran seorang Muslim terhadap kewajibannya untuk

membayar zakat (M. Abdullah & Sapiei, 2018). Religiusitas diukur

menggunakan lima dimensi, yaitu 1) dimeni keyakinan (aqidah) yang

menjelaskan sejauh mana seseorang menerima digmatisme dalam agama; 2)

dimensi praktik keagamaan (syariah) yang menunjukkan tingkat konsistensi

dan ketaatan seseorang terhadap perintah dan anjuran agamanya; 3) dimensi

pengalaman (ihsan) yaitu pengalaman keagamaan yang dihadapi seorang

muslim dalam menjalankan ajaran agamanya; 4) dimensi ilmu agama (science)

yaitu sejauh mana seseorang memahami ajaran agamanya; dan 5) dimensi

amalan atau sejauh mana seseorang berperilaku yang dilandasi ajaran agama

dalam kehidupan sehari-harinya (Syafira et al., 2020).
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C. Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti taat dan turut. Patuh

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menuruti (perintah), mentaati

(aturan) dan disiplin (Kemendikbud, 2016). Salah satu profesor psikologi

bernama Milgram mendefinisikan kepatuhan (obidience) sebagai salah satu

jenis perilaku sosial, di mana individu mematuhi dan mentaati permintaan

orang lain untuk melakukan sesuatu karena adanya unsur otoritas

(Mahfudhoh & Rohmah, 2015).

Blass memahani kepatuhan sebagai sikap atau tingkah laku taat

seseorang dalam memenuhi perintah maupun permintaan pihak lain.

Kepatuhan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk

mempecayai maupun melakukan sesuatu. Selama perilaku tersebut

menunjukkan sikap taat terhadap aturan, maka dapat dikategorikan sebagai

patuh (Amsari & Nurhadianti, 2020).

Adapun pengertian kepatuhan menurut McLeod adalah bentuk dari

pangaruh sosial, di mana tindakan maupun kegiatan seseorang merupakan

reaksi dari perintah langsung dari orang lain yang bertindak sebagai otoritas.

Sikap patuh terjadi jika orang yang memberikan perintah adalah orang yang

memiliki otoritas. Sedangkan sikap taat melibatkan hirarki kekuasaan atau

status. Hal inilah yang menjadikan orang yang memerintah berkedudukan

lebih tinggi dibanding orang yang diperintah (Ulum & Wulandari, 2016).

Jika beberapa definisi di atas digabungkan, maka dapat disimpulkan

bahwa kepatuhan merupakan sikap taat terhadap peraturan yang diberikan



19

oleh orang yang memiliki otoritas. Kepatuhan dapat terjadi dapat beberapa

bentuk, baik dalam bentuk tindakan maupun kepercayaan.

Menurut Sarbaini, kepatuhan dapat terjadi disebabkan oleh tiga aspek,

yaitu kedudukan orang yang memberi perintah, kondisi yang terjadi dan

orang yang diperintah (Amsari & Nurhadianti, 2020). Riskawati dalam

penelitiannya mengemukakan beberapa indikator kepatuhan membayar zakat

(Riskawati, 2019), yaitu: 1) menunaikan kewajiban membayar zakat; 2)

pembayaran zakat sesuai ketentuan yang ditetapkan; 3) pembayaran zakat

berasal dari pendapatan yang diterima; 4) pembayaran zakat kepada mustahik;

dan 5) pemberian hak orang lain terhadap harta yang dimiliki.

D. Zakat Pertanian

Secara bahasa, zakat berasal dari bahasa Arab, zaka-yazuku-zaakan-

zakatan yang mengandung arti an-numuw wa az-ziyadah yang berarti

bertambah, berkembang, tumbuh, bersih, berkah dan baik. Sedangkan dalam

kitab Mujam al-Wasith dijelaskan zakat menurut bahasa adalah berkah, suci,

baik, tumbuh dan bersih (Atabik, 2015). Adapun secara istilah, zakat

diartikan sebagai sebagian dari harta yang dimiliki dengan beberapa

ketentuan tertentu, yang harus untuk diserahkan kepada orang yang berhak

mendapatkannya (Aziz, 2015).

Zakat pertanian dalam bahasa Arab disebut dengan az-zuru wa ats-

tsimar yang berarti zakat dari hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-

sayuran ataupun buah-buahan yang telah memenuhi ketetapan zakat pertanian

yang telah dipaparkan dalam Al-Quran, sunnah dan ijma (A. Abdullah, 2017).
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Dalam kajian fiqih klasik, hasil pertanian yang dimaksud adalah semua hasil

pertanian yang ditanam menggunakan bibit yang hasilnya bisa dikonsumsi

oleh manusia maupun hewan. Pertanian dalam hal ini adalah bahan makanan

yang dijadikan sebagai makanan pokok dan tidak rusak jika di simpan dalam

jangka waktu yang lama, seperti jagung, beras, gandum dan sebagainya (Alwi,

2017).

Kewajiban membayar zakat secara umum dijelaskan dalam beberapa

ayat di dalam Al-Quran, salah satunya pada Surah At-Taubah ayat 103.

نٌ َم مَ مَ مَ َ
ل
ّ مَ

ۤ
ّ وْمام مِ

وْ ّم مَ م
ل
ِ مَ مْ ا مِ مِ

وْ
مِ
وْ م
ل
ِ مَ رَ مْ وْ رُ رُ م

لِ مَ رَ ةً َم مَ مَ وْ
مِ مْ ا
مَ وْ ام وٌ مْ

و
ْ رُ

١ نْ وْ مّ
مَ نٌ وْ مَ مَ ر

ل
اّ مْ وْم رِ

ۤ
ْ

Terjemahnya:

“103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu
kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi
mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”
(Qur’an Hafalan Dan Terjemahan, 2015).

Pada ayat di atas, kata ambillah dalam kaidah ushul fiqhi berarti

keharusan, sebagaimana Rasulullah Saw diperintahkan oleh Allah Swt untuk

mengambil bagian harta dari pemiliknya sebagai zakat maupun sedekah yang

kemudian dibeirkan kepada orang yang berhak menerimanya (Thoin, 2017).

Perintah zakat pertanian secara khusus dijelaskan dalam QS. Al-Anam

ayat 141. Al-Qurthubi dalam kitabnya mengemukakan bahwa mayoritas

ulama menafsirkan kata haqqohu dalam ayat berikut sebagai zakah al-

mafrudhah atau zakat dari hasil pertanian yang harus dibayarkan (A.

Abdullah, 2017).
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ا
ة
ً مّ
مَ ْو
ر
ُ مَ وْ اَْۤ مْ

م
ِ
و
ْ اَّۤ ْۤ تٍ

لٰ وْ رُ وْ مْ مَ وْ َم ْۤ تٍ
لٰ وْ رُ وْ ْۤ تٍ

ل
ّ جم

م
ا مَ
و
ْ
م
ا ي وٓ مِ

ۤ
اّ مَ رُ مْ ۞

هٗ ّۤ حم ا وَ َر
ل
ا مْ مُ مَ

و
ْ
م
ا اي مَ ام ي ٖٓ مُ

مَ ْم وٌ مْ ا وَ
ر
ُ
ر
تٗمُ مِ ا

مَ َم رْ مَ وْ
م
َ ْۤ ا ةِ مِ ا

مَ َم رْ
م
اّ ْۤ َُ اْ مْ

م
ّ وَ رَ وْ اَْۤ مْ هٗ

ر
ُ
ر
ُ
ر
ا

ن١ مۙ وْ مِ مِ
وْ رَ اْو َّ حم

ر
ي ا

م
َ هٗ امّۤ ا وَ

ر
ِ مِ

وْ ُر ا
م
َ مْ هٖٓ مِ ا

صَ حم مِ وَ مْ

Terjemahnya:

“dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berujung dan tidak
berujung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam
buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan
tidak sama (rasanya). Makanlah dari buah (yang bermacam-macam
itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik
hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah
kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang
yang berlebih-lebihan” (Qur’an Hafalan Dan Terjemahan, 2015).

Selain ayat di atas, kewajiban zakat pertanian juga dijelaskan dalam

Hadis riwayat Ibnu Umar (Alwi, 2017), Rasulullah Saw bersabda:

َقَقٌة قَ ب ٍّ قَ اق قَ بٍ مْ ق َ مْ مِ بٍ ا َق مَ ق َ مٌ َق مْ قَ قَ مَ د ُ ا قْ ْم ِم قَ ْم َق
Artinya:

“Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau
dengan air tadah hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan
tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat
1/20 (50%)” (Bukhari, 2003).

Apabila hasil pertanian berupa makanan pokok seperti jagung, padi,

gandum ataupun makana pokok lainnya, maka nisabnya adalah 5 wasq (653

Kg gabah). Namun jika pertaniannya berupa sayur, buah, bunga dan tanaman

lainnya maka nisabnya disamakan dengan makanan pokok di daerah tersebut

(Nopiardo et al., 2018).

Zakat pertanian tidak memiliki haul seperti zakat maal lainnya, hal ini

karena zakat pertanian wajib dibayarkan setiap selesai panen (A. Abdullah,

2017). Ketentuan zakat pertanian dijelaskan dalam QS. Al-Anam ayat 141, di
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mana zakat pertanian dikeluarkan setelah selesai panen dan telah mencapai

nisab yang ditetapkan. Jika dalam proses pertanian menggunakan irigasi dan

biaya lainnya, zakatnya adalah 5%. Adapun pertanian yang menggunakan

tadah air atau tidak mengeluarkan biaya sama sekali, zakatnya sebesar 10%

(Kurniawan, 2019).

E. Kerangka Fikir

kerangka fikir merupakan suatu gambaran umum tentang orientasi

penelitian untuk mengetahui arah penelitian yang dimaksud. Berdasarkan

rumusan masalah dan tinjauan pustaka pada bab sebelumnya, kerangka fikir

dapat digambarkan sebagai berikut:

Literasi Zakat (X1)

Kepatuhan Membayar

Zakat (Y)

Religiusitas (X2)

Gambar 2. 3
Kerangka Fikir

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah proporsi atau jawaban sementara yang mungkin

benar dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dari masalah

penelitian (Kadir, 2019). Adapun hipotesis pada penelitian ini, yaitu sebagai

berikut:
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H1 : Literasi zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

membayar zakat pertanian masyarakat Kecamatan Pitu Riawa

Kabupaten Sidenreng Rappang.

H2 : Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

membayar zakat pertanian masyarakat Kecamatan Pitu Riawa

Kabupaten Sidenreng Rappang.

H3 : Literasi zakat dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian masyarakat

Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian adalah jenis penelitian kuantitaif, yang berupa sejumlah

angka yang dianalisis menggunakan statistik (Bahri & Zamzam, 2014), yang

bertujuan untuk mengembangkan teori ataupun hipotesis yang berkaitan

dengan fenomena yang akan diteliti oleh peneliti (Suryani & Hendryadi,

2016).

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten

Sidenreng Rappang. Peneliti menggunakan Kecamatan Pitu Riawa sebagai

lokasi penelitian karena daerah ini memiliki luas panen dan produksi padi

terbesar di Kabupaten Sidenreng Rappang.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kolerasional/asosiatif, yaitu

pendekatan yang digunakan untuk mencari tahu hubungan antara variabel

bebas dan variabel terikat. Jenis pendekatan korelasi ini terbagi menjadi tiga,

yaitu hubungan simetris, kausal, dan resipkoral (Suryani & Hendryadi, 2016).

Pendekatan kolerasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah

hubungan kausal, yaitu hubungan sebab akibat di mana variabel independen

mempengaruhi variabel dependen. Adapun variabel bebas penelitian ini

adalah literasi zakat dan religiusitas, sedangkan variabel terikatnya adalah

kepatuhan.
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C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekolompok individu yang bisa memberikan data

maupun informasi untuk sebuah penelitian (Kadir, 2019). Adapun populasi

pada penelitian ini yaitu penduduk yang berprofesi sebagai petani di

Kecamatan Pitu Riawa yang berjumlah 4.338 orang.

Sampel merupakan sebagian dari jumlah populasi (Sudaryono, 2016).

Penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling, di mana sampel

diambil berdasarkan beberapa kriteria (Sujarweni & Endaryanto, 2012).

Adapun kriteria sampel penelitian ini, yaitu:

1. Masyarakat yang beragama Islam.

2. Memiliki lahan pertanian.

3. Berdomisili di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penelitian ini menggunakan persamaan Slovin dalam menentukan

jumlah sampel, dengan tingkat error 10%. Berikut persamaannya:

� =
�

1 + � �2

� =
4.338

1 + 4.338 (10%)2

� = 97,8 = 100

D. Jenis dan Sumber Data

Data pada suatu penelitian menggambarkan variabel yang diukur

berdasarkan klasifikasinya. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu

sebagai berikut:
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1. Data primer, yaitu data yang didapatkan dan diolah secara langsung oleh

peneliti dari objek penelitian. Data ini biasanya didaptkan dari angket,

wawancara, maupun pengamatan (Suryani & Hendryadi, 2016). Pada

penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner

yang dibagikan kepada responden.

2. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan dalam bentuk yang telah jadi,

telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain yang pada umumnya

berbentuk publikasi (Suryani & Hendryadi, 2016). Data sekunder

diperoleh dari artikel jurnal, buku, laporan, website, dan sumber-sumber

lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dapat didefiniskan sebagai strategi atau

teknik yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya

(Sudaryono, 2016). Berikut metode pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini.

1. Penelitian pustaka, yaitu penelian yang dilakukan degan cara membaca

dan mengutip buku, jurnal, skripsi, dan sumber lainnya yang sejalan

degan judul penelitian.

2. Penelitian lapangan, merupakan metode pengumpulan data dimana

peneliti mengunjungi sumber data secara langsung yang dilakukan

dengan dua cara, yaitu wawancara dan membagikan kuesioner.

a. Wawancara, merupakan metode pengambilan data yang dilakukan

degan cara tanya jawab dengan informan untuk memperoleh
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informasi yang diperlukan, baik menggunakan daftar pertanyaan

maupun percakapan bebas yang sejalan dengan penelitian yang

dilakukan.

b. Kuesioner, adalah rangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan judul

penelitian yang diberikan kepada sekelompok individu dengan

maksud untuk mendapatkan data penelitian (Yusuf, 2014). Pada

penelitian ini, kuesioner akan dibagikan kepada responden

merupakan kuesioner tertutup, di mana kuesioner ini alternatif

jawabannya telah ditentukan terlebih dahulu, sehingga responden

hanya memilih jawaban dari alternatif yang telah disediakan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang digunakan

oleh seorang peneliti untuk memperolah data agar penelitiannya menjadi

lebih sistematis dan mempermudah proses penelitian (Sudaryono, 2016).

Skala kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dan akan

dibagikan kepada responden adalah jenis skala likert., yaitu skala yang

digunakan untuk mengetahui persepsi sesorang atas suatu fenomena atau

pernyataan yang diajukan dalam kuesioner penelitian (Suryani & Hendryadi,

2016). Adapun point skala likert yang digunakan dalam penelitin ini sebagai

berikut:

1. Sangat setuju (SS) = 5

2. Setuju(S) = 4

3. Netral (N) = 3

4. Tidak Setuju (S) = 2

5. Sangat Tidak Setuju (STS)= 1
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Tabel 3. 1
Instrumen Penelitian

Variabel

Penelitian

Instrumen Pertanyaan Skala

Literasi “Saya mengetahui bahwa zakat merupakan

bagian dari harta yang dimiliki yang wajib

dikeluarkan untuk diberikan kepada yang

berhak menerimanya”

Likert

(1,2,3,4,5)

“Saya mengetahui bahwa zakat terbagi dua,

yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta).

Salah satu zakat mal adalah zakat pertanian”

“Saya mengetahui bahwa zakat pertanian

merupakan zakat yang wajib dikeluarkan

dari hasil pertanian yang dikeluarkan setiap

selesai panen”

“Saya mengetahui bahwa zakat pertanian

wajib dikeluarkan apabila telah mencapai 5

wasq atau setara dengan 653 Kg”

“Saya mengetahui bahwa jumlah yang harus

dikeluarkan dari zakat pertanian adalah 5%

apabila menggunakan irigasi dan 10% jika

menggunakan air hujan”

Religiusitas “Saya meyakini bahwa Allah Swt. Selalu

mengawasi kita dimana pun dan kapan pun

kita berada”

Likert

(1,2,3,4,5)

“Saya melaksanakan shalat 5 waktu”

“Saya sering membaca dan memahami isi

Al-Quran”

“Saya senantiasa bersyukur ketika mendapat

nikmat dari Allah Swt”
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“Saya suka menolong orang lain”

Kepatuhan “Saya membayar zakat pertanian setelah

selesai panen”

Likert

(1,2,3,4,5)

“Saya menyalurkan hak orang lain terhadap

harta yang saya miliki melalui zakat”

“Saya membayar zakat karena pendapatan

yang saya terima”

“Saya membayar zakat pertanian sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan”

“Saya menyerahkan zakat petanian sesuai

dengan prosedur yang benar (membayar

melalui amil ataupun memberikan langsung

kepada mustahik)”

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan kegiatan lanjutan yang dilakukan

setelah semua data peneleitian telah diterima dan terkumpul. Penelitian ini

menggunakan analisis kuantitatif, yaitu analisis yang digunakan untuk

mengelompokkan data ke dalam beberapa kategori yang berupa angka.

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validasi

Pengujian validitas bertujuan untuk mengetahui variabel yang

digunakan apakah dapat dinyatakan sebagai alat ukur (Rangkuti, 2009).

Suatu kuesioner dianggap valid jika pertanyaannya dapat

mengungkapkan sesuatu yang akan di ukur oleh kuesioner tersebut.

Pengujian validasi dilakukan degan membandingkan rhitung dengan rtabel.
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Jika nilai rhitung > rtabel, pernyataan tersebut dikatakan valid (Rachbini et

al., 2020).

b. Uji Reabilitas

Uji reabilitas terkait dengan keandalan alat ukur; seberapa jauh

alat ukut dapat menghasilkan hasil yang kurang-lebih sama ketika

diterapkan pada sampel yang sama (Sufren & Natanael, 2013). Uji

reabilitas variabel dapat dinilai konsisten jika nilai cronbach alpha

melampaui angka 0,60 (Rachbini et al., 2020).

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas yaitu uji statistik yang digunakan untuk

mengetahui sampel yang diambil berasal dari populasi normal atau tidak.

Data dapat dianggap berdistribusi normal jika nilai siginfikan > 0,05

(Pramesti, 2016).

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan kondisi di mana dua atau lebih

variabel independen saling berkorelasi. Gejala multikolinearitas dapat

diketahui apabila jika nilai VIF (Variance Inflation Facto) lebih kecil

dari 10 (Pramesti, 2016). Selain itu, uji multikolinearitas juga dapat

dilakukan dengan melihat nilai tolerance, yaitu di atas 0,100.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dirancang untuk mengetahui apakah

kesalahan dalam data memiliki varians yang sama atau tidak. Syarat
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terjadinya heteroskedastisitas adalah varian error dari sautu pengamatan

terhadap pengamatan lainnya, di mana regresi linear yang baik adalah

yang tidak mengalami heteroskedastisitas (Sufren & Natanael, 2014).

Cara pengujiannya menggunakan uji Glesjer dengan melihat nilai

signifikansi setiap variabel bebas.

3. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda yang bertujuan untuk mengukur kekuatan

hubungan linier antara dua variabel atau lebih. Adapun persamaan analisis

regeresi berganda yaitu sebagai berikut:

Y = a + b1X1 + b2X2

Keterangan:

Y = Variabel kepatuhan

a = Konstanta

X1 = Variabel Literasi Zakat

X2 = Variabel Religiusitas

b1b2 = Koefisien regresi berganda

b. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Uji koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur

persentase sumbangan variabel independen dalam menjelaskan variabel

dependen. Nilai dari koefisien determinasi yaitu antara 0 sampai 1.

Apabila R2 sama degan nol (R2=0) maka data menunjukkan tidak terdapat

pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin besar
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nilai R2 mendekati angka satu (1), maka semakin kuat pengaruh variabel

bebas terhadap variabel terikat, begitupun sebaliknya.

c. Uji Parsial (t)

Uji parsial bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel

bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), yaitu pengaruh variabel literasi

zakat terhadap kepatuhan membayar zakat. Uji parsial dilakukan dengan

membandingkan antara nilai thitung dengan ttabel.

1) Apabila thitung > ttabel maka H1 diterima.

2) Apabila thitung < ttabel maka H1 ditolak.

d. Uji Simultan (F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas

berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Variabel

bebas dikatakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat

jika:

1) Apabila Fhitung > Ftabel maka H1 diterima.

2) Apabila Fhitung < Ftabel maka H1 ditolak.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kecamatan Pitu Riawa merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten

Sidenreng Rappang yang terletak kurang lebih 20 Km dari Ibukota Kabupaten.

Kecamatan Pitu Riawa terletak antara 3o4820–3o5221 Lintang Selatan dan

119o4448–119o4715 Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan

Pitu Riawa yaitu:

a. Sebelah utara : Kabupaten Enrekang

b. Sebelah timur : Kecamatan Dua Pitue

c. Sebelah Selatan : Kabupaten Wajo

d. Sebelah barat : Kecamatan Watang Sidenreng

Luas wilayah Kecamatan Pitu Riawa tercatat 210,47 Km2 atau 11,17%

dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagian besar lahan di

Kecamatan Pitu Riawa adalah lahan kering (seperti tegalan, pekarangan,

perkebunan, hutan dan lain-lain). Sedangkan luas sawah hanya 6.508 Ha atau

sekitar 30,92% dari luas lahan.

Secara administrasi pemerintah, Kecamatan Pitu Riawa beribukota di

Desa Dongi menaungi 12 desa/kelurahan. Adapun luas kecamatan Pitu Riawa

menurut Desa/Kelurahan dapat dilihat pada table 4.1 berikut:
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Tabel 4. 1
Luas Wilayah dan Persentase Luas Desa/Kelurahan Terhadap Luas

Kecamatan di Kecamatan Pitu Riawa

(Sumber: BPS, Kecamatan Pitu Riawa dalam Angka 2021)

2. Keadaan Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Pitu Riawa hingga tahun 2021 mencapai

29.985 jiwa. Apabila dilihat dari kepadatan penduduk, Desa Bulucenrana

merupakan desa terpadat dengan jumlah penduduk mencapai 5.304 jiwa,

disusul Desa Ajubissue dan Desa Sumpang Mango dengan jumlah penduduk

masing-masing 3.378 jiwa dan 3.132 jiwa penduduk. Adapun Desa

Kalempang merupakan desa dengan tingkat kepadatan penduduk terendah

yaitu 641 jiwa. Berikut tabel jumlah penduduk Kecamatan Pitu Riawa Tahun

2021.
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Tabel 4. 2
Jumlah Penduduk Kecamatan Pitu Riawa Menurut Desa/Kelurahan

Tahun 2021

(Sumber: BPS, Kecamatan Pitu Riawa dalam Angka 2021)

Kecamatan Pitu Riawa merupakan kecamatan dengan penduduk

mayoritas perempuan. Jumlah penduduk perempuan pada tahun 2021

sebanyak 15.058 jiwa, sedangkan penduduk laki-laki yaitu 14.927 jiwa. Desa

Bulucenrana merupakan desa dengan penduduk laki-laki terbanyak yaitu

2.763 jiwa, sedangkan Desa Kalempang adalah desa dengan penduduk laki-

laki terkecil yang hanya berjumlah 282 jiwa. Begitupun dengan penduduk

perempuan, Desa Bulucenrana merupakan desa dengan penduduk perempuan

terbesar, sedangkan Desa Kalempang adalah desa dengan jumlah penduduk

perempuan terendah. Data ini dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:
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Tabel 4. 3
Penduduk Kecamatan Pitu Riawa Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis

Kelamin Tahun 2021

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022)

Mata pencaharian sebagian besar masyarakat Kecamatan Pitu Riawa

adalah pada sektor pertnian. Sektor pertanian sangat mempengaruhi kondisi

perekonomian masyarakat. Kecamatan Pitu Riawa adalah daerah dengan luas

lahan panen dan produksi padi tertinggi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pada tahun 2020, jumlah lahan panen di Kecamatan Pitu Riawa adalah 64.097

Hektar dengan jumlah produksi mencapai 13.038 ton gabah. Hal ini dapat

dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4. 4
Luas Panen dan Produksi Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten

Sidenreng Rappang Tahun 2020

(Sumber: Website Resmi BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022)

B. Karakteristik Responden

Kuesioner yang dibagikan dan terisi pada saat penelitain sebanyak 135,

namun peneliti kemudian memilah menjadi 100 berdasarkan keperluan

penelitian. Penjelasan terkait karakteristik responden digunakan untuk

menggambarkan keberagaman data diri responden bedasarkan jenis kelamin,

usia dan pendidikan terakhir. Hal ini diharapkan dapat menggambarkan

dengan jelas kondisi responden yang berkaitan dengan masalah dan tujuan

penelitian yang dilakukan.
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1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Keberagaman responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada

tabel 4.5 berikut:

Tabel 4. 5
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

(
Sumber: Data primer yang diolah, 2022)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar

responden penelelitian ini adalah berjenis kelamin laki-laki, yaitu dengan

jumlah persentase 82%.

2. Berdasarkan Usia

Keberagaman responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.6

berikut:

Tabel 4. 6
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

(Sumber: Data primer yang diolah, 2022)
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Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar

responden penelitian berusia di atas 41 tahun, dengan jumlah persentase 55%.

3. Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Keberagaman responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat

pada tabel 4.7 berikut:

Tabel 4. 7
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

(Sumber: Data primer yang diolah, 2022)

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar

responden penelitian ini memiliki pendidikan terakhir SMA dengan

persentase 34%.

C. Deskripsi Variabel Penelitian

Terdapat dua jenis dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas dan

variabel terikat. Adapun variable bebas yaitu literasi zakat (X1) dan

religiusitas (X2), sedangkan variable terikat yang digunakan adalah kepatuhan

(Y). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui kuesioner, berikut

merupakan data mengenai variable-varibel tersebut.
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1. Variabel Literasi Zakat (X1)

Tanggapan responden terhadap variabel literasi zakat dapat disajikan

dalam tabel berikut:

Tabel 4. 8
Tanggapan Responden berdasarkan Variabel Literasi

No. Pernyataan SS S N TS STS F
1. “Saya mengetahui bahwa

zakat merupakan bagian dari
harta yang dimiliki yang
wajib dikeluarkan untuk
diberikan kepada yang
berhak menerimanya” (X1.1)

58 36 6 0 0 100

2. “Saya mengetahui bahwa
zakat terbagi dua, yaitu zakat
fitrah dan zakat mal (harta).
Salah satu zakat mal adalah
zakat pertanian” (X1.2)

58 36 6 0 0 100

3. “Saya mengetahui bahwa
zakat pertanian merupakan
zakat yang wajib dikeluarkan
dari hasil pertanian yang
dikeluarkan setiap selesai
panen” (X1.3)

37 52 6 4 1 100

4. “Saya mengetahui bahwa
zakat pertanian wajib
dikeluarkan apabila telah
mencapai 5 wasq atau setara
dengan 653 Kg” (X1.4)

27 59 8 3 3 100

5. “Saya mengetahui bahwa
jumlah yang harus
dikeluarkan dari zakat
pertanian adalah 5% apabila
menggunakan irigasi dan
10% jika menggunakan air
hujan” (X1.5)

30 54 11 1 4 100

(Sumber: Data primer yang diolah, 2022)

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, dapat dipahami bahwa tanggapan

responden terhadap variabel literasi zakat lebih dominan pada pernyataan

keempat (Saya mengetahui bahwa zakat pertanian wajib dikeluarkan apabila
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telah mencapai 5 wasq atau setara dengan653 Kg) di mana sebanyak 59

responden memberikan tanggapan setuju.

2. Variabel Religiusitas (X2)

Tanggapan responden terhadap variable religiusitas dapat disajikan

dalam tabel berikut:

Tabel 4. 9
Tanggapan Responden berdasarkan Variabel Religiusitas

No. Pernyataan SS S N TS STS F
1. “Saya meyakini bahwa Allah

Swt. Selalu mengawasi kita
dimana pun dan kapan pun kita
berada” (X2.1)

93 7 0 0 0 100

2. “Saya melaksanakan shalat 5
waktu” (X2.2)

80 17 3 0 0 100

3. “Saya sering membaca dan
memahami isi Al-Quran” (X2.3)

27 58 14 1 0 100

4. “Saya senantiasa bersyukur
ketika mendapat nikmat dari
Allah Swt.” (X2.4)

73 26 1 0 0 100

5. “Saya suka menolong orang
lain” (X2.5)

61 37 2 0 0 100

(Sumber: Data primer yang diolah, 2022)

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat dipahami bahwa tanggapan

responden terhadap variabel religiusitas lebih dominan pada pernyataan

pertama (Saya menyakini bahwa Allah Swt selalu mengawasi kita dimana pun

dan kapanpun kita berada), di mana sebanyak 93 responden menanggapi

dengan sangat setuju.

3. Variabel Kepatuhan (Y)

Tanggapan responden terhadap variable kepatuhan dapat disajikan

dalam tabel berikut:
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Tabel 4. 10
Tanggapan Responden berdasarkan Variabel Kepatuhan

No. Pernyataan SS S N TS STS F
1. “Saya membayar zakat pertanian

setelah selesai panen” (Y.1)
26 54 0 13 7 100

2. “Saya menyalurkan hak orang lain
terhadap harta yang saya miliki
melalui zakat” (Y.2)

43 37 14 1 5 100

3. “Saya membayar zakat karena
pendapatan yang saya terima” (Y.3)

42 35 16 1 6 100

4. “Saya membayar zakat pertanian
sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan” (Y.4)

39 41 12 1 7 100

5. “Saya menyerahkan zakat petanian
sesuai dengan prosedur yang benar
(membayar melalui amil ataupun
memberikan langsung kepada
mustahik)” (Y.5)

36 45 11 1 7 100

(Sumber: Data primer yang diolah, 2022)

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, pada variable kepatuhan responden

dominan memberikan tanggapan pada pernyataan pertama (Saya membayar

zakat pertanian setelah selesai panen), yaitu sebanyak 54 responden

memberikan tanggapan setuju.

D. Hasil Penelitian

Teknik analisis data menggunakan aplikasi SPSS dilakukan melalui 4

tahap, yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji analisis

regresi. Pada penelitian ini, pengelolaan data menggunakan aplikasi SPSS 25.

Adapun data yang dioleh bersumber dari hasil penyebaran kuesioner

sebanyak 100 responden.
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1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validasi

Berikut merupakan hasil output uji validasi menggunakan aplikasi

SPSS 25.

Tabel 4. 11
Ringkasan Hasil Uji Validasi

No. Pernyataan r hitung r tabel
Literasi Zakat (X1)

1. X1.1 0,675 0,196
2. X1.2 0,786 0,196
3. X1.3 0,856 0,196
4. X1.4 0,869 0,196
5. X1.5 0,884 0,196

Religiusitas (X2)
6. X2.1 0,518 0,196
7. X2.2 0,669 0,196
8. X2.3 0,720 0,196
9. X2.4 0,725 0,196
10. X2.5 0,706 0,196

Kepatuhan (Y)
11. Y.1 0.901 0,196
12. Y.2 0,915 0,196
13. Y.3 0,938 0,196
14. Y.4 0,953 0,196
15. Y.5 0,937 0,196

(Sumber: Data primer yang diolah, 2022)

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan nilai Pearson

correlation (rhitung) pada masing-masing variable melampaui nilai rtabel

yaitu 0,196, sehingga dapat dinyatakan bahwa keseluruhan indikator

pada masing-masing variable adalah valid.
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b. Uji Reabiltas

Berikut merupakan hasil uji reabilitas variable yang diolah

menggunakan aplikasi SPSS 25.

Tabel 4. 12
Ringkasan Hasil Uji Reabilitas

No. Variabel Croncbachs
Aplha

Croncbachs Alpha yang
disyaratkan

1. Literasi Zakat (X1) 0.873 0,60
2. Religiusitas (X2) 0.680 0,60
3. Kepatuhan (Y) 0.960 0,60
(Sumber: Data primer yang diolah, 2022)

Berdarkan tabel 4.12 di atas, nilai Croncbachs alpha setiap variable

melampaui angka 0,60, sehingga masing-masing variable peneitian

dinyatakan realibel.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Data dinyatakan bedistribusi normal jika nilai signifikansi

melampaui angka 0,05. Berikut hasil uji normalitas menggunakan

aplikasi SPSS 25.

Tabel 4. 13
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual

N 100

Normal Parametersa,b Mean .0000000

Std. Deviation 2.91944312
Most Extreme Differences Absolute .086

Positive .056
Negative -.086

Test Statistic .086
Asymp. Sig. (2-tailed) .065c

(Sumber: Output SPSS 25, 2022)
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Output SPSS di atas menyatakan nilai signifikansi sebesar 0,065

yang artinya lebih dari 0,05,sehingga data dianggap berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Berikut merupakan hasil uji multikolinearitas menggunakan

aplikasi SPSS 25.

Tabel 4. 14
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficientsa

Model Unstandardized Standardized t Sig. Collinearity

B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant) -18.317 4.248 -4.312 .000

X.2 1.133 .098 .722 11.527 .000 .928 1.078
X.2 .619 .185 .209 3.337 .001 .928 1.078

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

(Sumber: Output SPSS 25, 2020)
Berdasarkan data di atas, nilai VIF menunjukkan di bawah angka

10 dan nilai tolerance lebih dari 0,100. Jadi data penelitian ini dianggap

tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas menggunakan aplikasi

SPSS 25.

Tabel 4. 15
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficientsa

Model Unstandardized Standardized t Sig.
B Std. Error Beta

1 (Constant) 7.068 2.734 2.585 .011
X.1 -.063 .063 -.103 -.996 .322
X.2 -.153 .119 -.132 -1.279 .204

a. Dependent Variable: Abs_Res
(Sumber: Output SPSS 25, 2022)
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Berdasarkan uji heteroskedastisitas menggunakan metode glesjer

pada tabel 4.15, nilai signifikasi setiap variabel di atas 0,05. Sehingga

data penelitian ini dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil uji regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS 25

dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 16
Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficientsa
Model Unstandardized Standardized t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) -18.317 4.248 -4.312 .000
LITERASI 1.133 .098 .722 11.527 .000
RELIGIUSITAS .619 .185 .209 3.337 .001

a. Dependent Variable: KEPATUHAN
(Sumber: Output SPSS 25, 2022)

Berdasarkan tabel 4.16 di atas, maka diperoleh persamaan regresi

sebagai berikut:

Y= -18,317 + 1,133 X1 + 0,619 X2

Berdasarkan hasil uji regresi di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa:

1) Nilai konstanta yang bernilai negative (-18,317) diartikan bahwa

apabila literasi dan religiusitas sama dengan nol (0), maka kepatuhan

membayar zakat pertanian mengalami penurunan.

2) Nilai koefisien variabel literasi zakat (X1) adalah 1,133%

menunjukkan bahwa apabila variabel X1 mengalami peningkatan 1%

maka variabel kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat pertanian

mengalami peningkatan sebesar 113%.
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3) Nilai koefisien variabel religiusitas (X2) adalah 0,619 menunjukkan

bahwa apabila variabel X2 mengalami peningkatan 1% maka

kepatuhan masyarakat dalam membauat zakat pertanian mengalami

peningkatan sebesar 62%.

b. Uji Parsial (t)

Hasil uji parsial menggunakan aplikasi SPSS 25 dapat disajikan

dalam tabel berikut.

Tabel 4. 17
Hasil Uji Parsial

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) -18.317 4.248 -4.312 .000

X.1 1.133 .098 .722 11.527 .000
X.2 .619 .185 .209 3.337 .001

a. Dependent Variable: KEPATUHAN
(Sumber: Output SPSS 25, 2022)

Uji parsial dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dengan

ttabel, di mana nilai ttabel untuk N=100 adalah 1,984 dengan tingkat

signifikansi 5%. Berdasarkan tabel 4.17 di atas, maka hasil uji parsial

dari masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Nilai thitung variabel X1 (literasi) adalah 11,527. Hal ini menunjukkan

thitung (11,527) > ttabel (1,984). Sehingga dapat disimpulkan bahwa

hipotesis pertama diterima, yang berarti literasi zakat

mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat.

2) Nilai thitung variabel X2 (religiusitas) adalah 3,337. Hal ini

menunjukkan thitung (3,337) > ttabel (1,984). Sehingga dapat

disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima, yang berarti
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religiusitas mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar

zakat pertanian.

c. Uji Simultan (F)

Hasil uji parsial menggunakan aplikasi SPSS 25 dapat disajikan

dalam tabel berikut.

Tabel 4. 18
Hasil Uji Simultan

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 1543.648 2 771.824 88.727 .000b

Residual 843.792 97 8.699
Total 2387.440 99

a. Dependent Variable: KEPATUHAN
b. Predictors: (Constant), RELIGIUSITAS, LITERASI
(Sumber: Output SPSS 25, 2022)

Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai ftabel dengan ftabel, di

mana nilai ftabel untuk N=100 3,09 adalah pada tingkat signifikansi 5%.

Berdasarkan hasil uji simultan di atas nilai fhitung adalah 88,727. Hal ini

menunjukkan nilaii fhitung (88,727) > ftabel (3,09). Sehingga dapat diketahui

bahwa hipotesis ketiga diterima, yang berarti variabel literasi zakat dan

religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian.

d. Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi menggunakan aplikasi SPSS 25

dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 19
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary
Model R R Square Adjusted R

Square
Std. Error of the

Estimate
1 .804a .647 .639 2.94939
a. Predictors: (Constant), LITERASI, RELIGIUSITAS
(Sumber: Output SPSS 25, 2022)
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Berdasarkan tabel 4.19 di atas nilai R Square adalah 0,647 artinya,

variabel literasi zakat dan religiusitas berpengaruh 64,7% terhadap

kepatuhan. Sedangkan 35,3% lainnya dipengaruhi oleh variabel yang lain.

E. Pembahasan

1. Pengaruh Literasi Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat

Pertanian

Berdasarkan hasil uji parsial variabel literasi zakat pada tabel 4.17 di

atas, nilai thitung (11,527) lebih besar dari pada nilai ttabel (1,984). Hal ini

berarti hipotesis pertama diterima, di mana variabel literasi zakat

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat

pertanian. Literasi zakat mencakup pengetahun dan pemahaman masyarakat

tentang zakat, baik pengetahun dasar zakat maupun pengetahuan lanjutan

tentang zakat. Semakin tinggi literasi zakat yang dimiliki, maka akan

berdampak terhadap kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban

membayar zakat. Begitupun sebaliknya, masyarakat yang memiliki literasi

zakat yang rendah akan mengurangi kepatuhannya dalam membayar zakat,

dan ini akan memberikan kerugian bagi dirinya sendiri, karena zakat

merupakan salah satu kewajiban seorang Muslim.

Tingginya tingkat literasi zakat masyarakat Kecamatan Pitu Riawa

tidak lepas dari peran BAZNAS dalam melakukan sosialisasi pentingnya

membayar zakat. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah penghimpunan

zakat pertanian, di mana pada tahun 2020 hanya Rp. 480.000 hingga pada

akhir Juli 2022 mencapai Rp. 39.050.000. BAZNAS Kabupaten Sidenreng
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Rappang meningkatkan literasi zakat masyarakat melalui sosialisasi baik

dalam bentuk dakwah, media sosial, maupun media lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penilitian yang dilakukan oleh

Anisa Royani dkk. di mana literasi zakat berpengaruh terhadap implementasi

pembayaran zakat profesi pada anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung. Literasi zakat pada penelitian tersebut diturunkan ke dalam dua

variabel, yaitu pengetahuan dan pemahaman. Hal ini berdasarkan hasil uji

koefisien deteminasi yaitu sebesar 0,236, artinya variabel pengetahuan dan

pemahaman zakat 23,6 % berpengaruh terhadap implementasi zakat profesi

(Royani et al., 2020).

Penelitian lain juga dilakukan oleh Dwi Istikhomah dan Asrori.

Hasil uji parsial variabel literasi muzakki diperoleh nilai signifikansi 0,007 >

0,005, berarti literazi muzakki mempengaruhi kepercayaan muzakki terhadap

lembaga zakat (Istikhomah & Asrori, 2019). Rizaldi Yusfiarto dkk. dalam

penelitiannya juga menyatakan bahwa literasi zakat memiiliki pengaruh

positif terhadap niat membayar zakat. Pengatahuan umum tentang zakat yang

dimiliki seseorang, berpengaruh pada tingkat niat untuk membayar zakat

(Yusfiarto et al., 2020).

2. Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat

Pertanian

Berdasarkan hasil uji parsial variabel religiusitas pada tabel 4.17,

nilai thitung uji parsial (3,337) lebih besar dari pada nilai ttabel (1,984). Hal ini
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berarti hipotesis kedua diterima, yaitu religiusitas berpengaruh terhadap

kepatuhan membayar zakat pertanian.

Religiusitas memiliki kaitan yang erat dengan hubungan manusia

dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam.

Seorang Muslim yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, akan

berimplikasi terhadap kepatuhannya dalam membayar zakat. Sebaliknya,

seorang Muslim dengan tingkat religiusitas yang rendah akan

mengakibatkannya lalai dalam kewajiban membayar zakat. Berdasarkan hasil

observasi di lapangan, sebagian besar masyarakat yang membayar zakat

pertanian adalah yang rajin melaksanakan shalwat lima waktu di masjid.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Abdullah Mazni Noor Sharoja Sapiei yang menyatakan bahwa religiusitas

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan zakat pada taraf

signifikansi 1%. Penelitian ini menunjukkan bahwa Muslim yang memiliki

nilai-nilai agama yang tinggi sangat mungkin untuk mematuhi kewajiban

membayar zakat (M. Abdullah & Sapiei, 2018).

Penelitian lain yang sejalan dengan hasil penelitian ini adalah Fery

Setiawan. Hasil pengujian hipotesis dari penelitian ini menyatakan bahwa

religiusitas berpengaruh terhadap minat muzakki dalam membayar zakat

profesi melalui lembaga zakat. Nilai koefisien variabel religiusitas

berdasarkan perhitungan linear berganda adalah 0,184, artinya apabila

religiusitas mengalami kenaikan 1%, maka niat membayar zakat profesi

melalui lembaga zakat meningkat 18,4% (Setiawan, 2018).
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Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Nely Novia dkk yang menyatakan bahwa religiusitas tidak mempengaruhi

sikap pedagang di Madura dalam membayar zakat. Hasil uji parsial

menggunakan Likelihood Ration Test menunjukkan nilai Chi Square hitung

(0,320) < Chi Square tabel (5.991) (Novia et al., 2018).

3. Pengaruh Literasi Zakat dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan

Membayar Zakat Pertanian

Berdasarkan hasil uji simultan pada tabel 4.18, nilai fhitung (88,727)

lebih besar dari pada nilai ftabel (3,09). Hal ini berarti hipotesis ketiga

diterima, yaitu literasi zakat dan religiusitas secara bersama-sama

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat

pertanian. Artinya, semakin tinggi tingkat literasi zakat dan religiusitas

seseorang, akan berimplikasi terhadap tingginya tingkat kepatuhan dalam

membayar zakat. Selain itu, hipotesis ini juga didukung oleh hasil uji

koefisien determinasi, dimana nilai R Square adalah 0,639 yang berarti kedua

variabel bebas berpengaruh 64,7% terhadap kepatuhan membayar zakat

pertanian dan 35,3% sisanya dipengaruh oleh faktor lain.

Faktor lain yang diperkirakan mempengaruh kepatuhan membayar

zakat pertanian adalah pendidikan, sosialisasi, dan pendapatan. Bambang

Kurniawan dalam penelitianya mengemukakan bahwa, tingkat pendidikan

berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian.

Hal ini dibuktikan dengan uji parsial, di mana nilai thitung (4,955) > ttabel

1,944 (Kurniawan, 2019). Selain itu, Muhammad Nasri Katman dkk dalam
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penelitian juga mekemukakan bahwa variabel sosialisasi dan pendapatan

berpengaruh terhadap minat muzakki dalam membayar zakat pertanian. Hasil

uji t menunjukkan nilai signifikansi variabel sosialisasi (0,032) dan variabel

pendapatan (0,009) lebih kecil dari 0,05 (Katman et al., 2022).

Kecamatan Pitu Riawa merupakan daerah dengan luas lahan panen dan

hasil produksi padi terbesar di Kabupaten Sidenreng Rappang. Potensi zakat

pertanian di kecamatan ini berdasarkan jumlah produksi padi tahun 2020 adalah

sebesar Rp. 11.793.200.000. Peran stakeholder khususnya lembaga zakat sangat

penting dalam mencapai potensi yang diharapkan. Pada tahun 2020, jumlah zakat

pertanian Kecamatan Pitu Riawa yang terhimpun di BAZNAS Kabupaten

Sidenreng Rappang hanya Rp 480.000. Jumlah ini tentu terbilang sangat kecil jika

kita melihat potensi zakat yang ada.

Beberapa tahun terakhir, BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang

dalam setiap kegiatannya, memberikan sosialisasi tentang pentingnya kewajiban

membayar zakat, khususnya zakat pertanian. Hal tersebut diharapkan dapat

meningkatkan literasi zakat masyarakat yang secara tidak langsung dapat

meningkatkan kepatuhannya dalam membayar zakat, khususnya zakat pertanian.

Penghimpunan zakat di Kecamatan Pitu Riawa hingga Juli 2022

sebanyak Rp. 39.050.000, jumlah ini tentu mengalami peningkatan yang sangat

signifikan jika dibandingkan dengan penghimpunan tahun 2020, yaitu Rp.

480.000. Hal ini menunjukkan bahwa penghimpunan zakat masih sangat jauh dari

potensi, maka dari itu penekanan kewajiban membayar zakat sangat diperlukan.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh

literasi zakat dan religiusitas terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian

masyarakat Kec. Pitu Riawa Kab. Sidenreng Rappang. Berdasarkan hasil uji

statistik menggunakan aplikasi SPSS 25 dan analisis data yang dilakukan,

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis pertama, yaitu literasi zakat berpengaruh terhadap

kepatuhan membayar zakat pertanian. Hasil uji statistik menunjukkan

nilai thitung 11,527 > ttabel 1,984. Semakin tinggi literasi zakat yang

dimiliki seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya

dalam membayar zakat pertanian.

2. Hasil uji hipotesis kedua, yaitu religiusitas berpengaruh terhadap

kepatuhan membayar zakat pertanian. hasil uji statistik menunjukkan

nilai thitung 3,337 > ttabel 1,984. Semakin tinggi tingkat religiusitas

seseorang, maka semakin tinggi kepatuhannya dalam menjalankan

kewajiban membayar zakat pertanian.

3. Hasil uji hipotesis ketiga, yaitu literasi zakat dan religiusitas secara

simultan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian.

Hasil uji statistic menunjukkan nilai fhitung 88,727 > ftabel 3,09. Selain itu,

berdasarkan nilai R Square literasi zakat dan religiusitas 64,7%

berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, adapun saran yang

diajukan yaitu:

1. Berkaitan dengan penelitian selanjutnya, penambahan sampel dan

variabel penelitian perlu dilakukan mengingat banyaknya faktor yang

dapat mempengaruhi kepatuhan membayar zakat.

2. Berkaitan dengan stakeholder, sosialisasi dan penekanan kewajiban

membayar zakat perlu ditingkatkan. Karena, zakat merupakan salah satu

kewajiban yang harus dilaksanakan. Selain itu, potensi zakat yang tinggi

tidak dapat dioptimalkan apabila tidak adanya campur tangan dari

stakeholder.
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KUESIONER PENELITIAN

Identitas Responden

Mohon berikan tanda centang (√) pada salah satu kolom yang paling sesuai

dengan yang Bapak/Ibu/Sdr/i rasakan.

1. Nama : ____________________________

2. Jenis Kelamin : □ Pria □ Wanita

3. Usia : ____________________________

4. Pendidikan terakhir : ____________________________

Variabel yang Diteliti

Petunjuk Pengisian:

Silahkan memilih salah satu jawaban denga memberikan tanda centang (√) pada

kolom sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu/Sdr/i. Terdapat 5 pilihan jawaban, yaitu:

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

1. Literasi Zakat

No. Pernyataan Variabel Literasi Zakat Alternatif Jawaban
STS TS N S SS

1.

Saya mengetahui bahwa zakat
merupakan bagian dari harta yang
dimiliki yang wajib dikeluarkan untuk
diberikan kepada yang berhak
menerimanya.

2.

Saya mengetahui bahwa zakat terbagi
dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal
(harta). Salah satu zakat mal adalah zakat
pertanian.

3.

Saya mengetahui bahwa zakat pertanian
merupakan zakat yang wajib dikeluarkan
dari hasil pertanian yang dikeluarkan
setiap selesai panen.

4.
Saya mengetahui bahwa zakat pertanian
wajib dikeluarkan apabila telah mencapai
5 wasq atau setara dengan 653 Kg.

5.
Saya mengetahui bahwa jumlah yang
harus dikeluarkan dari zakat pertanian
adalah 5% apabila menggunakan irigasi
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dan 10% jika menggunakan air hujan.

2. Religiusitas

No Pernyataan Variabel Religiusitas Alternatif Jawaban
STS TS N S SS

1.
Saya meyakini bahwa Allah Swt. Selalu
mengawasi kita dimana pun dan kapan pun
kita berada.

2. Saya melaksanakan shalat 5 waktu.

3. Saya sering membaca dan memahami isi
Al-Qur’an

4. Saya senantiasa bersyukur ketika mendapat
nikmat dari Allah Swt.

5. Saya suka menolong orang lain.

3. Kepatuhan

No Pernyataan Variabel Kepatuhan Alternatif Jawaban
STS TS N S SS

1. Saya membayar zakat pertanian setelah
selesai panen.

2. Saya menyalurkan hak orang lain terhadap
harta yang saya miliki melalui zakat.

3. Saya membayar zakat karena pendapatan
yang saya terima.

4. Saya membayar zakat pertanian sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

5.

Saya menyerahkan zakat petanian sesuai
dengan prosedur yang benar (membayar
melalui amil ataupun memberikan langsung
kepada mustahik)
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HASIL PENELITIAN

Hasil Uji Validasi

A. Variabel Literasi Zakat (X1)

Correlations
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 Total X1

X1.1 Pearson Correlation 1 .648** .403** .496** .392** .675**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000

N 100 100 100 100 100 100

X1.2 Pearson Correlation .648** 1 .547** .573** .575** .786**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000

N 100 100 100 100 100 100

X1.3 Pearson Correlation .403** .547** 1 .672** .793** .856**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000

N 100 100 100 100 100 100

X1.4 Pearson Correlation .496** .573** .672** 1 .736** .869**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000

N 100 100 100 100 100 100

X1.5 Pearson Correlation .392** .575** .793** .736** 1 .884**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000

N 100 100 100 100 100 100

Total X1 Pearson Correlation .675** .786** .856** .869** .884** 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. Variabel Religiusitas (X2)

Correlations
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 Total X1

X2.1 Pearson Correlation 1 .353** .223* .336** .231* .518**

Sig. (2-tailed) .000 .026 .001 .021 .000

N 100 100 100 100 100 100

X2.2 Pearson Correlation .353** 1 .265** .417** .293** .669**

Sig. (2-tailed) .000 .008 .000 .003 .000

N 100 100 100 100 100 100

X2.3 Pearson Correlation .223* .265** 1 .324** .356** .720**

Sig. (2-tailed) .026 .008 .001 .000 .000
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N 100 100 100 100 100 100

X2.4 Pearson Correlation .336** .417** .324** 1 .421** .725**

Sig. (2-tailed) .001 .000 .001 .000 .000

N 100 100 100 100 100 100

X2.5 Pearson Correlation .231* .293** .356** .421** 1 .706**

Sig. (2-tailed) .021 .003 .000 .000 .000

N 100 100 100 100 100 100

Total X2 Pearson Correlation .518** .669** .720** .725** .706** 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).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

C. Variabel Kepatuhan (Y)

Correlations
Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Total Y

Y.1 Pearson Correlation 1 .777** .799** .817** .802** .901**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000

N 100 100 100 100 100 100

Y.2 Pearson Correlation .777** 1 .857** .843** .776** .915**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000

N 100 100 100 100 100 100

Y.3 Pearson Correlation .799** .857** 1 .846** .853** .938**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000

N 100 100 100 100 100 100

Y.4 Pearson Correlation .817** .843** .846** 1 .914** .953**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000

N 100 100 100 100 100 100

Y.5 Pearson Correlation .802** .776** .853** .914** 1 .937**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000

N 100 100 100 100 100 100

Total Y Pearson Correlation .901** .915** .938** .953** .937** 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).
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Hasil Uji Reabilitas

A. Variabel Literasi Zakat (X1)

Reliability Statistics
Cronbach's

Alpha N of Items

.873 5

B. Variabel Religiusitas (X2)

Reliability Statistics
Cronbach's

Alpha N of Items

.680 5

C. Variabel Kepatuhan (Y)

Reliability Statistics
Cronbach's

Alpha N of Items

.960 5
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DATA DIRI DAN TANGGAPAN RESPONDEN

No JK Usia Pend. X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5
1 P 40 SMP 4 4 4 3 3 5 5 3 4 4 3 3 3 4 4
2 P 45 SD 4 4 4 3 3 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4
3 L 40 SMP 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 3
4 L 36 S1 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4
5 L 52 SMA 4 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5
6 L 40 SMA 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5
7 L 45 SMP 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5
8 P 60 SD 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5
9 L 58 S1 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
10 L 24 SMA 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
11 L 26 SMA 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
12 L 23 S1 4 4 3 3 3 5 4 3 4 4 3 3 3 3 3
13 L 33 S1 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4
14 L 26 S1 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4
15 L 60 SMA 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4
16 P 31 S1 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 3 3 3 3 3
17 L 47 SMA 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4
18 L 50 SMA 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4
19 L 53 SD 5 4 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5
20 L 27 S1 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
21 L 42 SD 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
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22 L 38 SD 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5
23 L 42 SD 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
24 L 55 SD 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
25 L 46 SD 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4
26 L 36 SMP 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4
27 L 45 SMP 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4
28 L 40 SMA 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
29 L 51 S1 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4
30 L 46 SMA 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4
31 L 42 SMP 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5
32 L 54 SD 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4
33 L 48 S1 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4
34 L 39 S1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
35 L 27 S1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
36 P 48 SD 3 3 2 2 1 5 5 4 5 5 1 3 3 1 1
37 L 49 S1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
38 L 29 S1 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5
39 L 53 S1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
40 L 39 S1 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5
41 P 39 SMP 4 4 3 3 3 5 5 4 5 5 1 1 1 1 1
42 P 60 SD 3 3 2 2 2 5 5 4 5 5 1 2 1 1 1
43 L 21 SMA 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3
44 P 45 SD 3 3 2 2 1 5 5 4 5 5 1 1 1 1 1
45 P 35 SD 3 3 1 1 1 5 4 4 4 4 1 1 1 1 1
46 P 54 SD 3 3 2 1 1 5 4 4 4 4 1 1 1 1 1
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47 L 45 SMP 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3
48 L 36 SMA 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3
49 L 45 SMA 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 3 2 4 4
50 L 49 SD 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4
51 L 69 SMP 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
52 L 52 SMA 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4
53 P 51 SMA 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
54 L 48 SMP 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
55 L 52 S1 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 3 5 3
56 L 41 SMP 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4
57 L 25 SMA 5 4 4 4 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3
58 L 22 SMA 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4
59 P 56 SD 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 1 1 1 1 1
60 L 23 SMA 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4
61 L 35 SMP 3 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4
62 L 23 SMA 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5
63 L 39 SMP 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5
64 L 45 SMA 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5
65 L 36 SMP 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4
66 L 43 SMP 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4
67 L 41 SMP 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4
68 L 43 SMP 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5
69 L 48 SD 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4
70 L 39 SD 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 3 3 3
71 L 45 SMA 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
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72 L 22 SMA 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4
73 L 27 SMA 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4
74 L 23 SMA 4 5 5 4 4 5 5 3 5 5 3 4 4 5 5
75 L 40 SMA 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
76 L 29 S1 4 5 5 1 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5
77 L 22 SMA 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
78 P 25 SMA 4 4 5 3 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5
79 P 58 SMP 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
80 P 60 SMP 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4
81 L 29 S1 4 4 4 3 3 5 5 4 4 5 3 3 3 2 2
82 L 42 SMA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
83 L 40 SMA 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4
84 L 45 SMP 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5
85 L 42 SD 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4
86 L 50 SMA 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4
87 L 42 SMP 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4
88 P 57 SD 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
89 L 44 S1 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5
90 L 57 S2 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
91 P 35 SMP 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
92 L 55 SMA 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4
93 L 45 SMA 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4
94 L 55 SMP 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4 3 4 3 3 3
95 L 25 SMA 5 5 3 5 3 5 4 3 4 4 3 3 3 4 5
96 L 25 SMA 5 4 4 4 3 5 5 4 5 5 3 5 3 3 3
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97 L 25 SMA 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4
98 P 40 S1 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 5 4 5 4 4
99 L 34 S1 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
100 L 57 S1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5


