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ABSTRAK 

Nama  : Devita Ayu Fildayanti 

NIM  : 90100118020 

Judul  : Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Pengetahuan Terhadap Niat 

    Membayar Zakat Pertanian dengan Religiusitas Sebagai 

  Variabel Moderating 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh sikap, norma subjektif 

dan pengetahuan terhadap niat membayar zakat pertanian dan juga efek moderasi 

religiusitas dalam Theory of Reasoned Action (TRA) di Kabupaten Luwu Timur. 

Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan metode purposive sampling  

dan model pengukuran penelitian menggunakan metode analisis data SEM-PLS. 

Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung kepada masyarakat dan sebanyak 

100 kuesioner yang berhasil dianalisis.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara 

variabel sikap dengan niat dan juga religiusitas dengan niat. Norma subjektif dan 

pengetahuan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat. Pengetahuan 

berpengaruh signifikan terhadap niat dalam hubungan tidak langsung (moderasi 

religiusitas), sementara sikap dan norma subjektif tidak memiliki pengaruh. 

Kata Kunci : Niat Zakat, Sikap, Norma Subjektif, Pengetahuan, Religiusitas, 

Theory of Reasoned Action (TRA) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Zakat sebagai pilar keempat dalam rukun islam (Dianingtyas, 2011). 

Istilah zakat digunakan dalam Al-Quran yang menandakan kewajiban khusus bagi 

umat islam untuk memberikan sebagian harta mereka untuk amal. Menurut 

syariah, zakat dapat diartikan pengeluaran harta yang diberikan dengan cara 

tertentu dan ditujukan kepada orang-orang tertentu (Bulutoding, 2019). Zakat 

mempunyai makna mensucikan atau membersihkan jiwa dan harta dari para wajib 

zakat (muzakki). Selain sebagai ibadah, zakat juga sebagai sarana kepedulian 

sosial terhadap sesama (Huda et al, 2012).  

Sejak zaman Nabi Muhammad, zakat menjadi salah satu mekanisme dalam 

pengentasan kemiskinan dan pendistribusian kekayaan (Habib Ahmed, 2016). 

Dalam praktiknya, zakat tidak hanya mengutamakan keadilan, tanggung jawab, 

dan kasih sayang, tetapi sebagai sarana keadilan sosial, juga merupakan 

keseimbangan nasional suatu bangsa (Nanji, 1985). Negara Islam menggunakan 

zakat sebagai sumber pendapatan untuk ekonomi yang didukung negara. Zakat 

yang dikelola dengan baik akan berdampak pada pertumbuhan dan pemerataan 

ekonomi. Terkhusus Negara muslim seperti Indonesia seharusnya pengoptimalan 

dana zakat dapat dilakukan dengan baik (Wahid, 2016). 

Pertanian atau bercocok tanam adalah mata pencaharian sebagian besar 

penduduk yang tinggal di Indonesia, sehingga sering disebut sebagai Negara 

agraris. Sekitar 13% dari total luas lahan Indonesia digunakan untuk pertanian. 

Sekitar 10,66 juta hektar luas lahan pertanian di Indonesia pada tahun 2020. 

Produktifitas lahan pertanian pada tahun ini menghasilkan 54,65 juta ton Gabah 

Kering Giling (GKG), terjadinya peningkatan sebesar 0,08% dari tahun 

sebelumnya (Cory, 2021). Indonesia dikenal sebagai Negara yang kaya akan hasil 

pertanian sejak dulu, seperti jagung, kedelai, padi, ubi jalar, kacang-kacangan dan 

ketela pohon. Terdapat juga hasil pertanian lain seperti tanaman jenis perdagangan 

yaitu kopi, cengkeh, teh, kina, karet, tebu dan lainnya (Abdurachman, 2019). 
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Zakat adalah isu topikal yang memiliki kapasitas untuk mengurangi 

kemiskinan tetapi kurang diperhatikan dan diteliti (Farouk et al, 2018). Kewajiban 

membayar zakat telah ditegaskan dan disebutkan di dalam Al-Quran. Ada 

beberapa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti emas dan perak, hasil 

bumi dan buah-buahan, ternak, komoditas, tambang, dan kekayaan umum. Dari 

beberapa komponen tersebut, zakat hasil pertanian merupakan komoditi penting 

untuk kelangsungan hidup manusia (Alwi, 2017). Perhimpunan dana zakat masih 

terus dilakukan khususnya di negara-negara muslim seperti Indonesia, namun 

masih dalam kategori sangat rendah. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan 

mendasar penyebab kurangnya masyarakat dalam membayar zakat (Farouk, 

2017). 

Secara teoritis dan empiris bahwa niat memiliki peran penting dalam setiap 

aspek usaha manusia. Niat menjadi akar dari setiap tindakan individu (Farouk et 

al, 2018). Niat dapat digunakan untuk memprediksi kekuatan dan kemauan 

individu untuk melakukan suatu tindakan atau usaha yang direncanakan (Huda, 

2012). Dasar perilaku individu dalam islam akan dibentuk dari niat yang baik. 

Niat yang baik akan menuntun kepada tindakan nyata yang akan membawa 

kemaslahatan bagi diri sendiri, sesama manusia dan lingkungan. Amalan atau 

perbuatan itu ditentukan oleh niatnya (Syamhudi, 2014). Niat didasarkan pada 

keikhlasan hanya karena Allah, benar serta mengikuti aturan syariah (Bulutoding, 

2018). 

Hasil studi sebelumnya telah banyak menentukan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi niat. Beberapa penelitian berpendapat tentang kecocokan Theory 

of Reasoned Action (TRA) dalam memprediksi niat termasuk dibidang zakat 

(Ajzen, 2012; Saad dan Hanifa, 2014; Teng, 2015). Dalam TRA (Theory of 

Reasoned Action) terdapat dua faktor penentu niat perilaku. Faktor pertama adalah 

pribadi dan sikap seseorang, kedua yaitu norma subjektif yang mencerminkan 

faktor pengaruh sosial (Huda, 2012). 

Sikap (attitude) adalah suatu faktor yang terdapat dalam diri setiap 

individu yang dapat menghasilkan pemberian respon terhadap lingkungan sekitar 
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baik itu rasa suka ataupun tidak suka seseorang terhadap suatu hal (Mahardika, 

2020). Sikap memiliki kedudukan yang dapat mempengaruhi seseorang dalam 

bertindak apakah bersifat positif ataupun negatif (Awalauddin dan Sukmawati, 

2017). Menurut Simbolon bahwa sikap adalah salah satu faktor yang paling tepat 

dalam memprediksi atau meramalkan perilaku individu dimasa mendatang 

(Simbolon, 2005). Hal tersebut dibuktikan oleh penelitian Huda et al. (2012) 

bahwa ditemukan sikap mempengaruhi niat membayar zakat secara signifikan. 

Penelitian lain terkait dengan sikap adalah penelitian Andam dan Osman (2019) 

menunjukkan bahwa pada dasarnya terdapat hubungan yang paling kuat antara 

sikap dan niat. 

Faktor kedua yang mempengaruhi niat adalah norma subjektif. Norma 

sujektif (subjective norm) merupakan fungsi kepercayaan dan keyakinan 

seseorang dalam memberikan respon atau tanggapan terkait suatu perihal 

(Mahardika, 2020). Norma subjektif muncul dari keyakinan-keyakinan yang 

berasal dari lingkungan sekitar sehingga dapat mempengaruhi niat seseorang 

dalam berperilaku (Ajzen, 1991). Beberapa penelitian menyatakan bahwa norma 

subjektif ditentukan oleh orang tua, teman sebaya, guru agama dan sebagainya 

(Hidayat dan Nugroho, 2010; Salman dan Sarjono, 2013; Bobek dan Hatfield, 

2003; Pitchay et al.,2015). Dalam penelitian Abdullah dan Sapiei (2018) norma 

subjektif ditemukan memiliki pengaruh signifikan terhadap niat yang kemudian 

diikuti oleh sikap. Sehingga secara bersama-sama sikap dan norma subjektif dapat 

membentuk suatu niat (behavioral intention) dalam berperilaku tertentu (Nuryana, 

2016). 

Di Indonesia, meskipun penduduk mayoritas muslim namun implementasi 

zakat masih jauh dari apa yang diharapkan. Indonesia memiliki potensi  dana 

zakat pada tahun 2020 sebesar Rp327,6 triliun namun yang terealisasi baru sekitar 

21,7% atau 71,4 trilun. Data tersebut diperoleh berdasarkan hasil riset gabungan 

yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (PuzkasBaznas, 2020). Peraturan 

Perundang-Undangan No.23 Tahun 2011 adalah peraturan terkait perhimpunan 

dana zakat di Indonesia. Lain halnya pajak, penghimpunan zakat di Indonesia 

belum memiliki perangkat hukum yang dapat memaksa umat islam membayar 
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zakat. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya kesadaran yang dibangun atas 

pengetahuan zakat dari setiap individu (Widiyanto, 2017). Sehingga penulis 

menambahkan variabel pengetahuan dalam penelitian ini. Kasyani (2014) 

mengungkapkan bahwa ilmu membimbing amal dan amal mengikuti ilmu. 

Dijelaskan pula bahwa ilmu adalah cahaya yang ditempatkan oleh Allah di hati 

seseorang yang ingin di bimbing. Tujuan ilmu agama adalah keberhasilan dan 

implementasi amalan dalam segala aspeknya (Cokrohadisumarto et al., 2020). 

(Widiyanto, 2017).  

Penelitian ini juga menambahkan variabel religiusitas. Religiusitas 

berhubungan dengan kepercayaan atau keyakinan seseorang terhadap ajaran 

agama yang dianutnya baik itu dalam hati ataupun dalam bentuk ucapan, 

kemudian diaplikasikan dalam bentuk perbuatan atau tingkah laku sehari-hari 

(Saputri, 2021). Pada penelitian ini religiusitas berkedudukan sebagai variabel 

moderator sikap, norma subyektif dan pengetahuan terhadap niat membayar zakat. 

Penelitian ini akan menghubungkan secara langsung antara variabel dependen dan 

indepeden serta efek moderasi religiusitas dalam Theory of Reasond Action (TRA) 

tentang zakat pertanian di Kabupaten Luwu Timur (Farouk et al., 2018). 

Gambar 1.1 Luas Panen Tanaman Pangan (Hektar) Kabupaten Luwu 

Timur Tahun 2018 

 

(Sumber: Badan Pusat Statistik Luwu Timur 2018) 

Luwu Timur merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi 

Sulawesi Selatan. Luwu Timur memiliki lahan sawah seluas 26.467 hektar terdiri 
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dari sawah tadah hujan, irigasi dan sawah pasang surut. Untuk sawah irigasi 

memiliki luas sekitar 24.843, sawah tadah hujan 1.609 hektar dan sawah pasang 

surut 35 hektar. Berdasarkan gambar di atas, produksi pertanian tertinggi yaitu 

padi sekitar 45.545 hektar, kemudian jagung sebesar 4.205 hektar, ubi kayu 62 

hektar, ubi jalar 43 hektar, kacang kedelai 10 hektar dan kacang hijau 1 hektar. Di 

Kabupaten Luwu Timur sektor pertambangan merupakan sektor spenyumbang 

PDRB terbesar kemudian diikuti oleh sektor pertanian sebagai penyumbang 

PDRB terbesar kedua setelah tambang. Untuk dapat melihat perkembangan 

produk domestik bruto di Kabupaten Luwu Timur disajikan dalam tabel berikut: 

Gambar 1.2 Nilai perkembangan Produk Domestik Bruto atas Dasar 

Harga Konstan 2010 Sektor Pertanian di Kabupaten  

Luwu Timur 2013-2017 

 
(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur 2018) 

Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa konstribusi sektor pertanain terus 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut data Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS), Luwu Timur termasuk Kabupaten yang memiliki potensi 

dana zakat yang cukup besar dan bisa mencapai Rp100 triliun setiap tahun. Salah 

satu potensi besar zakat yang dapat dioptimalkan yaitu melalui sektor pertanian 

mengingat penghasilan terbesar berasal dari pertanian (Ismar, 2020).  Alasan 

mengambil sampel di Luwu Timur karena ingin mengkaji terkait zakat dan 

menguji lebih lanjut penelitian Farouk et al. (2018) terkait efek moderasi dari 

variabel religiusitas dalam Theory of Reasoned Action (TRA) terhadap niat 

membayar zakat.  
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Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 

penelitian ini menggunakan landasan dari Theory of Reasoned Action (TRA) 

dengan teknik analisis menggunakan SEM-PLS (Structural Equation Model -

Partial Least Square). Variabel pengetahuan ditambahkan karena variabel 

tersebut dianggap menjadi salah satu penentu niat yang akan mendorong individu 

untuk membayar zakat. Variabel tersebut penting untuk ditambahkan karena 

kekuatan ilmu yang dimiliki oleh setiap individu berbeda-beda. Penelitian ini akan 

menguji hubungan langsung antar variabel dengan menjadikan religiusitas sebagai 

variabel moderasi. Variabel religiusitas ditambahkan tidak hanya sebagai 

moderator tetapi juga sebagai independen. Berdasarkan pemaparan di atas, maka 

penelitian ini akan menguji pengaruh sikap, norma subjektif dan pengetahuan 

terhadap niat membayar zakat pertanian dengan religiusitas sebagai variabel 

moderating. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas, muncul beberapa pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh antara sikap dan niat membayar zakat 

pertanian? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara norma subjektif dan niat membayar zakat 

pertanian? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan dan niat membayar zakat 

pertanian? 

4. Apakah terdapat pengaruh antara religiusitas dan niat membayar zakat 

pertanian? 

5. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh antara sikap dan niat membayar 

zakat pertanian? 

6. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh antara norma subjektif dan niat 

membayar zakat pertanian? 

7. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh antara pengetahuan dan niat 

membayar zakat  pertanian? 
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C. Hipotesis  

Hipotesis merupakan bagian terpenting dalam penelitian dimana hipotesis 

yang dirumuskan harus terjawab sebagai bentuk kesimpulan dari penelitian. 

Hipotesis adalah spekulasi atau jawaban sementara yang perlu diuji berdasarkan 

penelitian ilmiah yang berasal dari teori yang digunakan oleh peneliti (Lolang, 

2015). Oleh karena itu,pengumpulan data yang cukup sangat diperlukan agar 

dapat membuktikaan bahwa hipotesis yang telah disusun benar. Hipotesis 

penelitian digunakan jika penelitian yang dilakukan menggunakan sampel 

(Sugiyono, 2010). Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan hipotesis 

dalam penelitian ini sebagai berikut. 

Sikap adalah bentuk evaluasi ataupun penilaian awal yang muncul dari 

perilaku dan keyakinan individu sebagai akibat dari perilaku, baik bersifat positif 

ataupun negatif (Awaluddin dan Sukmawati, 2017). Menurut Ajzen dan Fishbein 

(1980), secara signifikan niat dipengaruhi  oleh sikap. Dalam penelitian Ajzen 

(1991) menyimpulkan bahwa merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi 

niat diluar dari norma subjektif dan juga kontrol perilaku yang dirasakan. 

Selanjutnya, Ramayah et al. (2009) menegaskan bahwa sikap terhadap suatu 

perilaku memang menjadi faktor penyebab utama yang  sangat mempengaruhi 

niat berperilaku. Dalam konteks zakat, Farouk et al.. (2018), Saad dan Haniffa 

(2014) juga menegaskan bahwa secara signifikan sikap berpengaruh terhadap niat 

membayar zakat. 

H1  : Terdapat pengaruh signifikan antara sikap terhadap niat 

membayar zakat pertanian 

 Norma subyektif dianggap sebagai pandangan seseorang tentang perasaan 

orang lain dalam melakukan suatu perilaku tertentu (Ajzen, 1991). Dalam konteks 

zakat, Farouk et al. (2018), Saad dan Haniffa (2014) menemukan bahwa secara 

signifikan norma subjektif mempengaruhi niat untuk membayar zakat. Sementara 

dalam penelitian (Van Der Linden, 2011; Saeri et al., 2014; Muzaffar, 2015;) 

menemukan bahwa terdapat pengaruh antara norma subyektif dan niat tetapi 

dengan nilai yang relatif kecil. Lemahnya prediksi tersebut ditemukan karena 
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kurangnya tekanan sosial yang mempengaruhi seseorang. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semakin banyak tekanan sosial dari lingkungan sekitar, 

semakin kuat niat seseorang untuk membayar zakat (Farouk et al., 2018). 

H2 : Terdapat pengaruh signifikan antara norma subyektif terhadap 

niat membayar zakat pertanian 

Pengetahuan mengacu kepada pemahaman seseorang tentang ilmu atau 

prinsip-prinsip dalam islam yang akan mempengaruhinya untuk membayar zakat.  

Beberapa penelitian telah banyak menggunakan tingkat pengetahuan sebagai 

variabel penting untuk memprediksi niat individu terhadap pembayaran zakat 

(Khamis et al., 2015). Dalam konteks Luwu Timur, hubungan antara ilmu zakat 

dan niat untuk membayar zakat tidak dikenal dalam literatur. Sehingga 

pengenalan ilmu zakat dalam kerangka penelitian ini akan menjadi kontribusi 

penting bagi lingkungan zakat di Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini 

mengharapkan bahwa ilmu zakat akan mempengaruhi niat membayar zakat 

pertanian seperti penelitian Saad et al.(2020) yang menemukan pengetahuan zakat 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat membayar zakat. 

H3 : Terdapat pengaruh signifikan antara pengetahuan terhadap niat 

membayar zakat pertanian 

Menurut Anshori, religiusitas adalah sejauh mana seorang individu tertarik  

pada agamanya. Ketika seseorang menginternalisasikan ajaran agama, ajaran 

tersebut akan mempengaruhi semua perilaku sekaligus pandangan hidupnya 

(Amin, 2016). Oleh karena itu, agama dikaitkan dengan sikap, perilaku, dan nilai-

nilai agama (Andrew & Voas, 2011). Kedewasaan beragama ditunjukkan dengan 

kemampuan seseorang dalam memahami, mengevaluasi, dan menerapkan nilai-

nilai luhur agama dalam kehidupan sehari-hari. 

Religiusitas digunakan sebagai moderator dalam hubungan antara sikap 

dan niat membayar zakat, antara norma subjektif dan niat membayar zakat, dan 

antara pengetahuan dengan niat membayar zakat. Hasil hipotesis untuk menguji 

langsung hubungan antara religiusitas dan variabel dependen, niat untuk 

mematuhi, sedangkan dua hipotesis lain yang dikembangkan untuk menguji 
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hubungan tidak langsung. Semakin tinggi pengaruh religiusitas seseorang 

terhadap variabel independen Theory of Reasoned Action (TRA) akan semakin 

kuat niat untuk membayar zakat sebagai tanggung jawab agama (Farouk et al., 

2018).  

H4 : Terdapat pengaruh signifikan antara religiusitas terhadap niat 

membayar zakat pertanian 

H5 : Religiusitas memoderasi hubungan antara sikap dan niat 

membayar zakat pertanian 

H6  : Religiusitas memoderasi hubungan antara norma subyektif dan 

niat membayar zakat pertanian 

H7  : Religiusitas memoderasi hubungan antara pengetahuan dan niat 

membayar zakat pertanian 

D. Definisi Operasional 

Untuk menghindari dan memudahkan perbedaan penafsiran atau maksud 

pembaca terhadap judul karya ini, maka variabel bebas atau dependen dalam 

penelitian ini (X) sikap, norma subjektif, pengetahuan. Variabel independen atau 

terikat (Y) niat yang dimaksudkan untuk membayar zakat. Variabel moderasi 

dalam penelitian ini adalah religiusitas. Variabel survei yang  dibahas dalam 

survei ini meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi niat  membayar zakat, 

dengan  indikator sebagai berikut: 

1. Sikap (X1) 

Sikap (attitude) adalah bentuk respon ataupun reaksi yang sifatnya 

masih tertutup dari dalam diri seseorang terhadap suatu objek. Secara konkret 

sikap memperlihatkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus 

tertentu pada kehidupan sehari-hari (Notoatmodjo, 2003). Sikap juga sebagai 

bentuk evaluasi atau reaksi yang timbul dari perasaan mendukung atau 

memihak (favorable) ataupun perasaan yang tidak memihak (unfavorable) 

pada suatu objek tertentu (Azwar, 2017). Adapun indikator sikap yang 

digunakan dalam penelitian ini, yakni perasaan seseorang tentang suatu objek, 



 

10 
 

aktivitas dan orang lain serta representasi positif dan negatif seseorang dalam 

membayar zakat. 

Tabel 1.1 Indikator Sikap 

Dimensi Indikator 

Perasaan seseorang tentang objek, 

aktivitas dan orang lain 

Perasaan seseorang tentang objek 

Perasaan seseorang tentang aktivitas 

Perasaan seseorang tentang orang lain 

Representasi dalam membayar zakat Representasi positif 

Reprentasi negatif 

 

2. Norma Subyektif (X2) 

Norma subjektif (subjective norms) merupakan persepsi atau pandangan 

individu atau sekelompok mengenai kepercayaan orang lain yang berasal dari 

tekanan sosial dalam bertindak atau tidak, setuju atau tidak setuju terhadap 

perilaku yang dipertimbangkan (Ajzen, 2005). Menurut Al-Ghazali bahwa 

manusia harus saling hidup bersama dengan yang lain (Iqbal, 2013). Manusia 

adalah makhluk sosial yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan sosialnya. 

Komponen yang mempengaruhi seseorang dari faktor sosial misalnya keluarga, 

sahabat, saudaraan dalam Islam dan sebagainya akan ikut mempengaruhi 

perilaku dari seseorang. Berikut ini adalah contoh pihak-pihak yang 

mempengaruhi keyakinan (norma subjektif) seseorang dengan niat membayar 

zakat: 

a) Norma subyektif membayar zakat dipengaruhi oleh dukungan dari 

keyakinankedua orang tua, penjelasan dari guru agama (ustadz), dan 

keyakinan darikeluarga dalam hal zakat (Huda et al., 2012). 

b) Norma subyektif membayar zakat dipengaruhi oleh teman, keluarga, 

pekerja perusahaan, dan pimpinan dalam lingkungan komunitas 

(Sapingi et al.,2011). 
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Tabel 1.2 Indikator Norma Subjektif 

Dimensi Indikator 

Faktor internal Dukungan keluarga 

Faktor eksternal Dukungan teman sejawat 

 

3. Pengetahuan (X3) 

Pengetahuan merupakan suatu informasi yang telah melewati proses 

sedemikian rupa untuk memperoleh suatu pemahaman, teori pembelajaran dan 

juga pengalaman yang dapat diakumulasikan sehingga bisa diterapkan dalam 

masalah/proses bisnis tertentu. Informasi yang diproses untuk mengekstrak 

implikasi kritis dan merefleksikan pengalaman masa lampau menyediakan 

penerima dengan pengetahuan yang terorganisasi dengan nilai yang tinggi 

(Hamzah dan Kurniawan, 2020). Pengetahuan pada penelitian ini adalah 

pengetahuan masyarakat tentang zakat tidak hanya zakat fitrah melainkan juga 

zakat mal (harta), sehingga akan tercipta budaya berzakat masyarakat sebagai 

bentuk pemenuhan kewajiban yang wajib ditunaikan. Indikator pengetahuan 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 1.3 Indikator Pengetahuan 

Dimensi Indikator 

Zakat Mal Nishab zakat pertanian 

Kadar zakat hasil pertanian 

Dikeluarkan ketika panen 

 

4. Religiusitas (M) 

Menurut Ghufron & Risnawati, religiusitas adalah keterikatan 

seseorang terhadap ajaran agama yang dianutnya, dan ketika individu 

menghayati dan menginternalisasikan setiap ajaran agamanya, ajaran agama 

akan mempengaruhi segala tindakan dan pandangan hidupnya (Widiyati, 

2017). Jadi ketika seseorang mengamalkan semua ajaran agamanya, maka 
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dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang akan dilakukan tidak akan terlepas 

dari ajaran agamanya. Keputusan yang diambilnya, termasuk ketika seseorang 

mengambil keputusan, dianggap sesuai dengan ilmu agama yang dipahami. 

Adapun indikator religiusitas dalam penelitian ini yakni keimanan serta 

kebajikan dan keburukan. 

Tabel 1.4 Indikator Religiusitas 

Dimensi Indikator 

Iman Islam adalah cara hidup 

Ajaran Al-Quran dalam kehidupan 

Suri tauladan Nabi 

Tugas Wajib Ibadah sholat 

Mengerjakan puasa 

Membayar zakat 

Ritual Opsional (sunah) Mengerjakan sholat dhuha 

Membaca Al-Quran dan berzikir 

 

5. Niat (Y) 

Niat adalah tujuan yang hendak dicapai di dalam setiap perilaku dimana 

ada unsur ikhlas hanya karena Allah dan mengikuti segala ketentuannya 

(Syamhudi, ‘T’; dan  Rahman et al., 2012). Dalam Islam niat merupakan tolak 

ukur sah atau tidaknya sebuah amalan atau perbuatan. Kedudukan niat dalam 

sumpah sama dengan kedudukan niat dalam perbuatan, sumpah dan perbuatan 

tanpa niat yang ikhlas karena Allah adalah tidak sah (Bulutoding, 2018). 

Dalam penelitian ini niat terdiri dari dua indikator yang harus dipenuhi yaitu 

ikhlas hanya karena Allah dan sesaui dengan ketentuannya (Syamhudi, ‘T’; 

dan Rahman et al., 2012). 
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Tabel 1.5 Indikator Niat 

Dimensi Indikator 

Ikhlas karena Allah Ada tujuan yang hendak dicapai 

Tanpa paksaan 

Tepat waktu 

Jujur 

Sesuai prosedur Sesuai ketentuan syariah 

Sesuai aturan yang berlaku 

 

Pemenuhan syarat pertama di atas menandakan kebenaran batin akan 

terwujud karena orang yang ikhlas karena Allah menandakan orang tersebut 

jujur karena tidak semua orang yang ikhlas adalah jujur. Contohnya ketika 

seseorang berniat menunaikan zakat dengan penuh keikhlasan dalam hatinya 

hanya karena Allah semata. Sebagai contoh zakat, orang yang benar-benar 

ikhlas akan tergerak hatinya untuk menghitung dan membayarkan sendiri zakat 

pertaniannya tanpa adanya paksaan dari orang lain,serta tepat waktu dan juga 

jujur. Dalam pemenuhan syarat kedua dapat terwujud apabila seseorang 

membayar zakat benar-benar diniatkan hanya karena Allah dan mengikuti 

ketentuan yang berlaku (Nawawi et al., 2012).  

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Fokus penelitian ini yaitu pada perilaku masyarakat terkait pembayaran 

zakat pertanian di Kabupaten Luwu Timur. Agar penelitian ini tidak bersifat 

meluas dari rumusan masalah yang dirumuskan maka perlu memberikan batasan 

dalam penelitian. Penelitian ini hanya hanya akan menguji sikap, norma subyektif 

dan pengetahuan sebagai variabel yang mampu menjelaskan variabel niat yang 

dapat mempengaruhi masyarakat membayar zakat pertanian di Kabupaten Luwu 

Timur dan religiusitas sebagai variabel moderating yang secara tidak langsung 

akan mempengaruhi perubahan dari setiap hubungan variabel. 



 

14 
 

F. Kajian Pustaka 

Penelitian ini menilai hasil penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para 

peneliti sebelumnya. Mengevaluasi hasil-hasil temuan sebelumnya akan sangat 

membantu peneliti dalam menyikapi permasalahan yang sedang dibahas. Selain 

itu, memahami dan mempelajari hasil temuan sebelumnya dapat memberikan 

gambaran yang utuh tentang posisi peneliti. Oleh karena itu, terdapat beberapa 

penelitian sebelumnya. 
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No Penelitian Judul Penelitian Hasil Penelitian Hasil hubungan 

1 Mazni Abdullah dan 

Noor Sharoja Sapiei 

(2018) 

 

Do Religiosity, 

Gender and 

Educational 

Background 

Influence Zakah 

Compliance. The 

Case of Malaysia. 

Penelitian ini menemukan variabel religiusitas memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan zakat, dan 

tiga dimensi keyakinan agama adalah kewajiban, kebajikan dan 

kenyamanan, dan pilihan ritual memiliki hubungan yang 

signifikan dengan kepatuhan zakat. Gender berhubungan secara 

signifikan tetapi negatif dengan kepatuhan zakat. Pada saat yang 

sama, latar belakang pendidikan Islam tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap ketaatan zakat. 

Religiustas (+ signifikan) 

Gender (- signifikan) 

Latar Belakang Pendidikan (-) 

 

2 Abubakar U. 

Faraouk et al., 

(2018) 

 

Moderating Role 

of Religiosity on  

Zakat 

Compliance 

Behavior in 

Nigeria. 

Hasil menunjukkan kesesuaian TRA dan PLS-SEM dalam studi 

ZEIniat perilaku di negara berkembang bahwa semua hubungan 

langsung yang dihipotesiskan didukung di satu tangan. Di sisi 

lain, salah satu dari dua hubungan tidak langsung, norma 

subjektif dan niat perilakudimoderasi oleh religiusitas didukung, 

tetapi tes lain untuk memoderasi efek religiusitas terhadap 

hubungan antara sikap dan niat perilaku tidak di dukung. 

Hubungan Langsung: 

Sikap (+) 

Norma subjektif (+) 

Religiusitas (+) 

 

Moderasi Religiusitas: 

Sikap (-) 

Norma subjektif (+ ) 

3 Benno Torgler  

(2006)  

 

The Importance 

of Faith: Tax 

Morale and 

Religiosity 

Hasil penelitian menunjukkan korelasi yang kuat antara 

keyakinan agama (religiusitas) dengan moral pajak.  

Religiusitas (+) 

Moral Pajak (+) 

4 Abdullah Campong 

Andam, Ahmad 

Zamri Osman (2019) 

Determinants of 

Intention to Give 

Zakat on 

Hasil penelitian menemukan  bahwa sikap, norma deskriptif dan 

norma moral mempunyai hubungan yang positif terhadap niat 

memberikan zakat. Sementara, kontrol perilaku yang dirasakan, 

Sikap (+) 

Norma deskriptif (+) 

Norma moral (+) 
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Employment 

Income 

norma perintah dan masa lalu perilaku tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap niat.  

Kontrol perilaku (-) 

Norma perintah (-) 

Masa lalu perilaku (-) 

5 Raam Al Jafri Saad 

et al. (2020) 

Business Zakat 

Compliance 

Behavioral 

Intention in a 

Developing 

Country 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap 

penghindaran zakat, sikap terhadap penalaran moral, pengaruh 

teman sebaya, pengetahuan zakat, penyaluran zakat dan persepsi 

modal dewan zakat berpengaruh positif dan signifikan dengan 

niat untuk membayar zakat. Penegakan hukum zakat 

berpengaruh signifikan terhadap niat tetapi ke arah negatif. 

Sikap (+) 

Pengaruh teman sebaya (+) 

Pengetahuan zakat (+) 

Penyaluran zakat (+) 

Persepsi lembaga (+) 

Penegakan hukum (+-) 

 

6 Widiyanto bin 

Mislan 

Cokrohadisumartono 

et al., (2020) 

A Study of 

Indonesia 

Community’s 

behavior in 

paying zakat 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pemahaman zakat, 

kredibilitas lembaga zakat memilki pengaruh positif signifikan 

terhadap perilaku masyarakat membayar zakat.  

Pemahaman zakat (+) 

Kredibillitas lembaga (+) 

7 Raihana Mohdali, 

Jeff Pope (2014) 

The Influence of 

Religiosity on 

Taxpayers’ 

Compliance 

Attitudes 

Hasil studi menunjukkan bahwa religiusitas mempengaruhi 

secara positif kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak 

bersifat intrapersonal. Namun, sikap positif ini tidak terlalu kuat 

dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang dianut seperti yang 

ditunjukkandalam hasil regresi dalam penelitian ini dimana 

religiusitas hanya dapat menjelaskan 3 per persen dari kesediaan 

individu untuk secara sukarela mematuhi undang-undang 

perpajakan. 

Religiusitas (+) 

 

8 Christopher Efficacy of the Sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku (PBC) pada Sikap (+) 
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J.Armitage, Mark 

Conner (2001) 

Theory of 

Planned 

Behavior: A Meta 

Analytic Review 

penelitian ini ditemukan lebih signifikan dalam keinginan 

individu dari pada niat atau peridiksi diri tetapi niat dan prediksi 

diri adalah prediktor perilaku yang lebih baik. Subjektif 

konstruks norma ditemukan sebagai prediktor lemah dari niat. 

Norma subjektif (+) 

Kontrol perilaku (+) 

Subjektif konstruks (+-) 

9 Nurul Huda et al., 

(2012) 

The Analysis of 

Attitudes, 

Subjective 

Norms, and 

Behavioral 

Control on 

Muzakki’s 

Intention Pay 

Zakah. 

Sikap, norma subjektif dan variabel kontrol perilaku yang 

dirasakan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap niat muzakki untuk membayar zakat. Namun, sebagian, 

sikap dan variabel kontrol perilaku yang dirasakan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap niat membayar zakat. Sedangkan 

variabel norma subjektif berpengaruh positif namun tidak 

signifikan terhadap niat zakat. 

Sikap (+) 

Kontrol perilaku (+) 

Norma subyektif (+-signifikan) 

10 Lince Bulutoding et 

al.,(2019) 

Perilaku 

Kepatuhan Para 

Wajib Zakat di 

Provinsi Sulawesi 

Selatan 

Temuan tersebut secara garis besar menunjukkan terdapat 

pengaruh yang signifikan variabel sikap dan kontrol perilaku 

terhadap niat berzakat. Niat zakat  terhadap perilaku kepatuhan 

zakat juga memiliki pengaruh yang signifikan. Pada saat yang 

sama, norma subjektif bukanlah penentu niat zakat.  

Sikap (+) 

Kontrol perilaku (+) 

Norma subyektif (-) 
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G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji dan 

menganalisa tentang:  

a. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh sikap terhadap niat 

membayar zakat pertanian. 

b. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh norma subyektif terhadap 

niat membayar zakat pertanian. 

c. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh pengetahuan terhadap niat 

membayar zakat pertanian. 

d. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh religiusitas terhadap niat 

membayar zakat pertanian. 

e. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh sikap terhadap niat 

membayar zakat pertanian dengan religiusitas sebagai variabel 

moderating. 

f. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh norma subyektif terhadap 

niat membayar zakat pertanian dengan religiusitas sebagai variabel 

moderating. 

g. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh norma subyektif terhadap 

niat membayar zakat pertanian dengan religiusitas sebagai variabel 

moderating. 

2. Manfaat Penulisan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas basis 

pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi niat 

masyarakat membayar zakat pertanian di Kabupaten Luwu Timur. 

b. Secara praktis, dapat menambah wawasan bagi peneliti dan juga 

pembaca terkiait faktor-faktor yang mempengaruhi niat masyarakat 

membayar zakat pertanian.  Tulisan ini juga dapat dijadikan acuan 



 

19 
 

dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat khususnya zakat 

pertanian. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

informasi dan juga referensi bagi para peneliti untuk bahan penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Zakat 

Secara etimologis, zakat berarti berkah, bertambah banyak, dan 

berkembang. Dapat juga diartikan penyucian karena zakat mensucikan jiwa 

sekaligus harta orang yang menunaikannya. Adapun menurut hukum Syariah, 

zakat diambil dari aset tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu menurut 

prosedur tertentu (Madani, 2013). Zakat merupakan ibadah wajib yang hampir 

selalu disebutkan dalam Al-Qur'an bersama dengan kewajiban shalat. Padahal, 

zakat merupakan beban pertama umat Islam (Gusfahmi, 2011). Pelaksanaan shalat 

dan zakat secara simultan dalam Al-Qur'an menggambarkan fokus spiritual Islam 

pada ibadah dan amal sosial (Huda et al., 2012). 

 

 

 

Terjemahan: 

“Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, 

melaksanakan salat dan menunaikan zakat mereka mendapat pahala disisi 

Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih 

hati.” (Al-Baqarah:277) 

Sebagai rukun Islam yang keempat, zakat merupakan bukti prioritas Islam 

terhadap masalah ekonomi, khususnya kemiskinan, dan oleh karena itu 

ditempatkan sebelum puasa dan haji (Gusfahmi, 2009). Syarat wajib zakat 

(Bulutoding, 2018) adalah: 

1) Islam, mengacu pada orang-orang yang beragama islam, anak-anak, orang 

dewasa, tua dengan atau tanpa akal sehat. 

2) Merdeka, bukan budak ataupun hamba sahaya 

3) Nisab dengan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya atau haulnya yang 

sederajat. 
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Makna zakat bagi para muzakki akan ikut membentuk perilaku dalam 

membayar zakat. Seperti digambarkan dalam penelitian Huda et al. (2012) bahwa 

para wajib zakat meyakini zakat dapat menolong sesama muslim yang 

membutuhkan, zakat dapat membersihkan harta, zakat merupakan kewajiban dari 

Allah. Keyakinan inilah yang akan mempengaruhi niat para muzakki dalam 

menunaikan kewajiban zakatnya. Zakat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu zakat 

fitrah dan zakat maal (zakat harta), sebagai berikut: 

1) Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mensucikan jiwa setiap muslim 

dan menyantuni fakir miskin (Nurhayati dan Wasilah, 2015). 

2) Zakat mal merupakan zakat yang digunakan untuk membersihkan harta. 

Pengertian mal dalam istilah bahasa adalah segala sesuatu yang benar-

benar ingin dimiliki, digunakan, dan disimpan oleh manusia. Secara 

terminologi syariah, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan 

dipergunakan (Usman, 2001). 

Meringkas di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa harta menjadi bagian 

kewajiban yang harus dikeluarkan zakatnya untuk kelompok tertentu dalam 

jangka waktu tertentu dan dimiliki dalam jumlah tertentu (Sula et al., 2010). 

Kelompok aset yang ditetapkan sebagai objek zakat pada masa Rasulullah 

(Bulutoding, 2018): 

1) Emas dan perak, pada zaman para nabi, uang terbuat dari emas dan perak. 

2) Herbal entu seperti gandum, jelai, kurma dan anggur. 

3) Hewan ternak tertentu seperti domba, sapi dan unta. 

4) Harta yang diperjualbelikan (tijarah) 

5) Harta karun yang ditemukan di kedalaman perut bumi. 

B. Theory of Reasoned Action (TRA) 

Teori tindakan beralasan menggambarkan perilaku manusia dalam hal 

kehendak dan mempertimbangkan untuk melakukannya atau tidak melakukannya 

(Ajzen, 1991).  Ajzen dan Fishbein (1975) menemukan terdapat dua faktor 

penentu utama yang dapat mempengaruhi niat, yaitu sikap yang merupakan 

evaluasi positif atau negatif dari faktor perilaku dan keyakinan tentang akibat dari 
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suatu perilaku. Norma subjektif merupakan gabungan dari beberapa persepsi 

terhadap tekanan/aturan dan norma sosial perilaku (Awaluddin dan Sukmawati, 

2017). 

Secara formal, sikap secara keseluruhan dapat dinilai sebagai akumulasi 

dari beberapa hasil dari semua konsekuensi yang diharapkan dari tindakan 

individu. Walaupun norma subjektif diartikan sebagai ide-ide pribadi dari orang-

orang yang penting bagi setiap individu. Mempertimbangkan kontribusi opini dari 

setiap referensi yang diberikan dilatarbelakangi oleh keinginan seseorang untuk 

memenuhi rekomendasi tersebut. Dengan demikian, norma subjektif secara 

keseluruhan dapat digambarkan sebagai akumulasi atau jumlah dari penilaian 

persepsi individu dari semua referensi yang relevan (Law, 2010).  

Untuk menentukan niat, pertama perilaku harus didefinisikan dengan jelas. 

Theory of Reasoned Action (TRA) dalam komponen sikap mengacu pada sikap 

positif atau negatif seseorang mengenai perilaku. Sikap terhadap perilaku 

diusulkan untuk menjadi fungsi dari keyakinan, yang disebut sebagai keyakinan 

perilaku, dan evaluasi keinginan hasil. Di sisi lain, norma subjektif yaitu 

bagaimana persepsi orang lain tentang dia. Persepsi ini penting untuk karena 

mereka akan membentuk suatu keputusan apakah harus atau tidak harus 

melakukan suatu perilaku (Bidin dan Idris, 2009). 

C. Sikap 

Salah satu variabel utama yang memegang peran penting dalam psikologi 

sosial yaitu sikap. Sikap menjadi salah satu variabel penentu niat dan secara tidak 

langsung akan mempengaruhi perilaku menurut konsep TRA. Sikap merupakan 

evaluasi dari perilaku seseorang (Francis et al., 2004). Menurut Fishbein dan 

Ajzen (1991), sikap adalah perasaan positif atau negatif individu tentang suatu 

perilaku (Rohmatun & Dewi, 2017). Sikap adalah ekspresi emosi yang 

mencerminkan perasaan menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap suatu 

objek (Endah, 2014). Mengukur sikap terhadap perilaku adalah evaluasi yang 

komprehensif dari perilaku seseorang. Menurut Ajzen (2005) bahwa komponen 

pembentuk respon sikap terdiri atas tiga yaitu: 
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1) Respon kognitif adalah ekspresi-ekspresi tentang sikap (linguistik) objek. 

Respon perceptual (non verbal) terhadap objek sikap. Keyakinan ini 

tentunya dilandasi oleh kemampuan berpikir, menganalisis, dan lain-lain. 

2) Respon afektif adalah ekspresi emosional dari objek sikap (bahasa). 

Respon fisiologis terhadap objek sikap (non verbal). 

3) Respon Conatif adalah niat ekspresi berperilaku (verbal). Perilaku publik 

atau perilaku terbuka terhadap suatu objek sikap. Dapat juga diartikan, 

respon conatif ini seseorang memiliki kecenderungan untuk berperilaku 

dengan cara tertentu berdasarkan dengan sikap seseorang. 

D. Norma Subjektif  

Subjective norm dianggap sebagai persepsi seseorang terkait bagaimana 

perasaan orang lain tentang melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu 

(Ajzen, 1991). Norma subjektif adalah keyakinan seseorang tentang apa yang 

harus dilakukan atau tidak dilakukan sehubungan dengan (orang lain dianggap 

penting), ditambah motivasi seseorang untuk mematuhi harapannya (Imelda, 

Rofi'i, & Huwaida, 2014). Tekanan sosial ini bisa datang dari teman, orang tua, 

saudara kandung dan anggota keluarga, serta orang lain yang dianggap lebih tahu 

tentang perilaku (Bulutoding, 2019). 

Norma subjektif adalah perasaan atau asumsi seseorang tentang harapan 

setiap orang dalam kehidupan seseorang tentang apakah tindakan tertentu akan 

dilakukan, dan karena perasaan ini subjektif, dimensi ini disebut norma subjektif. 

Norma subjektif menggambarkan sejauh mana seseorang bersedia untuk 

menyesuaikan diri dengan persepsi orang tentang apa yang akan dia lakukan 

(keyakinan normatif). Jika orang tersebut percaya bahwa dirinya tidak akan 

ditentukan oleh orang lain di sekitarnya, itu adalah hak pribadinya, maka dia akan 

mengabaikan persepsi orang tentang perilakunya (Sukmawati, 2017). 

E. Pengetahuan 

Pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui 

tentang suatu objek termasuk ke dalamnya adalah ilmu. Jujun (1993) menyatakan 

bahwa terdapat dua cara pokok bagi manusia untuk mendapatkan pengetahuan 
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yang benar. Cara pertama adalah mendasarkan diri pada rasio, dan yang kedua 

secara sederhana mendasarkan diri kepada pengalaman. Kesedian membayar 

zakat merupakan sebuah keharusan bagi orang Islam. Sudah menjadi pengetahuan 

umum bahwa membayar zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam. 

Oleh karena itu orang Islam perlu memiliki pengetahuan tentang zakat (Yusuf dan 

Ismail, 2017). 

Dalam Islam, ilmu memiliki kedudukan penting, yaitu orang yang berilmu 

dan beriman akan ditinggikan derajatnya. Islam mendorong setiap individu untuk 

terus menuntut ilmu (belajar). Islam melarang manusia untuk mengikuti sesuatu 

jika mereka tidak memiliki pengetahuan didalamnya. Hal tersebut 

menggambarkan bahwa ilmu memiliki sebuah kedudukan penting dalam Islam, 

dan setiap orang dalam melakukan suatu perbuatan harus didasarkan pada 

keilmuan. Al-Qardhawi (2004) menyatakan, tujuan akhir dari ilmu agama adalah 

keyakinan dan praktik dalam semua aspek. Islam mengajak setiap individu untuk 

melakukan amal yang telah diajarkan oleh agama untuk mendapatkan pahala dan 

menghuni surga, seperti berbuat baik, melakukan sholat, membayar zakat dan 

percaya kepada Allah (Cokrohadisumarto et al.,2020).  

Menurut Kasyani (2014) ilmu adalah cahaya yang ditempatkan Allah di 

hati seseorang yang di inginkannya sebagai panduan untuk lebih dekat dengan 

Allah (taat dan beribadah). Jika seseorang telah memahami (memiliki ilmu) zakat, 

maka tentunya dia akan membayar zakatnya jika sudah memenuhi syarat yang 

disyaratkan (nisab ), artinya orang-orang yang beriman dan berilmu pasti akan 

sampai pada kesadaran berperilaku membayar zakat. Orang akan membayar zakat 

karena mereka dibimbing oleh ilmu yang mereka pahami, dan dalam Islam, ilmu 

(pemahaman) memiliki peran yang sangat penting (Cokrohadisumarto et al., 

2020). 

F. Religiusitas 

Religiusitas dapat didefinisikan sebagai sejauh mana seorang individu 

berkomitmen untuk agama dan ajarannya (Johnson et al., 2001). Telah diakui 

dalam literatur bahwa sikap dan karakter individu dibentuk oleh perilaku 
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keyakinan agamanya (Barro dan McCleary, 2003; Lehrer, 2004). Hal ini karena 

komponen, unsur, dan dimensi keagamaan dapat menentukan fungsi afektif dan 

kognitif yang pada akhirnya mempengaruhi penilaian individu (Kamil et al., 

2012). Temuan penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa agama telah 

mempengaruhi perilaku tertentu seperti mengurangi tingkat-tingkat penipuan 

(Rettinger dan Jordan, 2005; Bloodgood et al., 2008), menghambat perilaku 

kriminal (Ellis dan Peterson, 1996; Baier dan Wright, 2001), dan mendorong etika 

dalam berperilaku (Keller et al., 2007). Studi sebelumnya juga menunjukkan 

bahwa agama memiliki pengaruh positif dalam kehidupan (Ten Kate et al., 2017). 

Beberapa ahli berpendapat bahwa religiusitas adalah struktur multidimensi 

yang terdiri dari berbagai elemen agama, termasuk kepercayaan, praktik, 

pengetahuan, dan pengalaman, yang memerlukan studi terpisah dari komponen-

komponennya (Abou-Youssefdkk., 2015; Salleh, 2012; Khraim, 2010). Ukuran 

keyakinan agama Glock (1962) mencakup empat dimensi: satu adalah ideologi, 

yang mengacu pada sejauh mana penganut agama diharapkan untuk mematuhi 

peraturan tertentu; Beberapa praktik keagamaan seperti doa, puasa dan meditasi. 

Ketiga, pengalaman beragama sebagai indikator derajat keagamaan. Dimensi 

keempat pengetahuan mengacu pada pengetahuan yang digunakan untuk 

keyakinan agama seseorang. Kemudian Glock dan Nicosia (1964) menambahkan 

dimensi kelima, yaitu dimensi konsekuensial yang mengidentifikasi efek 

kepatuhan terhadap empat dimensi pertama yang membimbing individu untuk 

berperilaku sesuai dengan keyakinan agama,latihan, pengalaman dan pengetahuan 

(Abdullah dan Sapiei, 2018). 

G. Niat 

Niat adalah niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Niat 

diasumsikan untuk menangkap faktor-faktor motivasional yang mempengaruhi 

perilaku, yaitu seberapa keras seseorang berusaha untuk melakukan perilaku 

tersebut (Ajzen, 1991; dan Armitage dan Conner, 2001). Niat berhubungan 

dengan tindakan kehendak atau tindakan yang dapat diprediksi dengan presisi 

tinggi. Niat juga berubah seiring waktu. Semakin lebar interval waktu, semakin 
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besar kemungkinan niat akan berubah. Niat dapat memandu perilaku menuju 

tindakan nyata (Ajzen et al., 2009). 

Niat menunjukkan upaya yang dilakukan seseorang untuk melakukan 

suatu perbuatan. Niat digunakan sebagai indikator untuk menangkap faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku yang diinginkan. Niat adalah representasi kognitif 

dari kesiapan individu dalam berperilaku tertentu. Niat bekerja sebagai 

penghubung antara orang dan perilaku tertentu melalui dimensi kemungkinan 

subjektif individu (Ajzen, 2012). Islam sangat mementingkan masalah 

konsekuensi dari perilaku seseorang berupa pahala dari Allah SWT. Dalam 

tradisi, Rasulullah SAW menyatakan bahwa “perbuatan dinilai oleh 

motif/niat (niyyah )”, sehingga setiap orang akan mendapatkan apa yang 

diinginkannya. Oleh karena itu, tentang zakat yang merupakan rukun Islam 

keempat niat bisa menjadi tujuan utama (Farouk et al., 2018). 

H. Kerangka Teoritis 

Tindakan yang beralasan bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara 

sikap dan perilaku dalam tindakan manusia. Hal ini terutama digunakan untuk 

memprediksi bagaimana individu akan berperilaku berdasarkan sikap dan niat 

perilaku yang sudah dilakukan sebelumnya. Praktik atau perilaku menurut Theory 

of Reasoned Action akan dipengaruhi oleh niat individu, dan niat individu tersebut 

terbentuk dari sikap dan norma subjektif. Salah satu variabel yang mempengaruhi 

adalah sikap, dipengaruhi oleh hasil tindakan yang sudah dilakukan sebelumnya. 

Pada variabel norma subjektif akan dipengaruhi oleh keyakinan akan pendapat 

orang lain serta motivasi untuk menaati pendapat orang lain tersebut. Variabel 

pengetahuan, setiap perbuatan yang akan dilakukan harus didasarkan pada 

keilmuan. Sedangkan religiusitas, bagaimana setiap individu berkomitmen untuk 

agama mereka dan ajarannya seperti komitmen dalam menunaikan zakat. 
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Gambar 2.1 Kerangka Teoritis 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian korelasional yang dalam 

penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengetahui hubungan timbal balik atau 

sebab akibat antara variabel yang satu terhadap variabel yang lain tanpa 

merubah, memanipulasi ataupun melakukan penambahan terhadap data yang 

memang sudah ada (Arikunto, 2013). Hasil dari penelitian ini diharapkan 

mampu menjawab permasalahan dan juga mengungkap tujuan penelitian 

yaitu mengetahui hubungan atau pengaruh sikap, norma subyektif dan 

pengetahuan terhadap niat membayar zakat pertanian dengan religiusitas 

sebagai variabel moderating. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Luwu Timur. Lokasi ini dipilih 

karena pertimbangan dapat memberikan data yang lebih akurat dan lebih 

dekat dengan objek penelitian. Diluar dari pada itu Luwu Timur juga 

memiliki potensi zakat yang cukup besar mengingat penghasilan terbesar 

kedua dari sektor pertanian dan terkait pembayaran zakat pertanian masih 

sangat kurang sehingga sangat sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

Tujuannya adalah agar memudahkan dalam pengambilan data responden dan 

tentunya akan menambah wawasan masyarakat terkait penelitian yang akan 

dilakukan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji dan 

membuktikan hipotesis yang telah disusun sebelumnya melalui berbagai 

pengujian dan pengolahan data. Metode penelitian kuantitatif dikatakan mencakup 

metode pengumpulan data, desain sampel, dan konstruksi peralatan pengumpulan 

data (Schiffman & Kanuk, 2000). Selain itu, (Malhotra, 2006) menjelaskan bahwa 

pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang mencoba untuk mengukur 
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data dan biasanya menggunakan analisis statistik tertentu. Berdasarkan jenis 

utama data yang diolah dalam bentuk numerik, penelitian ini termasuk dalam 

kategori survei kuantitatif (Sekaran, 2007). Peralatan yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa kuesioner yang disebarkan kepada sampel dari populasi 

tertentu. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi dan terdiri dari subjek/objek 

dengan jumlah dan karakteristik tertentu. Subjek/objek tersebut diselidiki 

oleh peneliti dan ditentukan untuk menarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). 

Populasi merupakan sekumpulan eleman yang lengkap, biasanya dapat 

berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian yang dapat menarik perhatian 

untuk dipelajari atau bahkan menjadi objek dalam penelitian (Kuncoro, 

2013). Seluruh masyarakat Kabupaten Luwu Timur yang bekerja sebagai 

petani adalah populasi dalam penelitian ini. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan sifat-sifat yang dimiliki 

oleh populasi (Sudaryono, 2019). Metode yang penulis gunakan untuk 

pengambilan jumlah sampel adalah metode Non-Probability Sampling 

dengan metode Purposive Sampling yaitu metode pengambilan sampel 

dengan menentukan beberapa kriteria tertentu (Hayati, 2019). Beberapa 

kriteria responden tersebut yaitu masyarakat bertempat tinggal tetap di 

Kabupaten Luwu Timur, masyarakat yang mempunyai usaha 

pertanian/bekerja sebagai petani, cukup nisab dan haul. Pengambilan sampel 

yang dilakukan tidak lain bertujuan untuk memperoleh data dan juga 

informasi terkait hal-hal yang berhubungan dengan niat masyarakat 

membayar zakat pertanian di Kabupaten Luwu Timur, yang melibatkan 

pengambilan area sampling.  
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D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif 

adalah: 

1. Angket atau kuesioner. Kuesioner adalah metode  pengumpulan data yang 

menyediakan seperangkat pernyataan  dengan serangkaian tanggapan 

tertulis. Kuesioner berisi pernyataan-pernyataan yang dapat mengukur 

variabel, hubungan antar variabel, dan juga pernyataan yang mengukur 

pengalaman dan pendapat responden.  

2. Studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara langsung 

atau tidak langsung dengan membaca dan mengutip literatur-literatur yang 

berhubungan langsung dengan variabel penelitian.  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat untuk mengukur fenomena alam dan 

sosial yang diamati. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan angket atau 

kuesioner memuat pernyataan-pernyataan yang disajikan dalam bentuk skala 

likert 1 sampai 5 dan kotak centang ”ya,tidak”. Penyusunan pernyataan kuesioner 

didasarkan pada indikator-indikator dari variabel penelitian (Indriantoro & 

Supomo, 2009). 

Tabel 3.1 Instrumen Penelitian 

Variabel Rujukan Instrumen Pertanyaan Skala 

Sikap (X1) Nurul Huda dkk (2012), 

“The Analysis of 

Attitudes, Subjective 

Norms, and 

Behavioral Control on 

Muzakki’s 

Intention Pay Zakah” 

Saya percaya dengan menunaikan zakat dapat 

mensucikan harta saya 

Likert (1-5) 

Saya percaya bahwa dengan membayar zakat atas 

kekayaan akan membantu saudara muslim yang 

membutuhkan. 

Saya merasa bahagia ketika harta saya bermanfaat 

untuk orang lain. 

Saya merasa puas ketika saya mengeluarkan zakat 

atas harta saya. 
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Saya takut akan azab Allah ketika saya  tidak 

membayar zakat 

Norma 

Subyektif (X2) 

Mei Candra 

Mahardika (2020), 

“Pengaruh Sikap, 

Norma Subjektif dan 

Kendali Perilaku 

Terhadap Niat 

Kepatuhan Pegawai 

IAIN Surakarta 

dalam Membayar 

Zakat” 

Saya selalu melihat orang tua saya membayar zakat 

pertanian disetiap panen. 

Likert (1-5) 

Orang tua saya selalu menasehati saya untuk selalu 

membayar zakat. 

Saya melihat teman saya tidak pernah lupa 

menunaikan zakat. 

Teman saya selalu mengingatkan saya untuk selalu 

menunaikan zakat. 

Pengetahuan 

(X3) 

Raam Al Jafri Saad dkk 

(2020), 

“Business Zakat 

Compliance Behavioral 

Intention in a 

Developing Country” 

Jika hasil pertanian mencapai 5 wasaq atau 653 kg, 

zakat pertanian wajib ditunaikan 

Ya, Tidak 

Jika tanaman diari menggunakan air hujan, zakat 

pertanian sebesar 10%. 

Jika tanaman diairi menggunakan irigasi, zakat 

pertanian sebesar 5%. 

Jika tanaman diairi menggunakan air hujan dan 

irigasi, zakat pertanian sebesar 7,5%. 

Zakat pertanian dikeluarkan di hari panen. 

Religiusitas (Z) Mazni Abdullah dan 

Noor Saroja (2018), 

“Do Religiosity, 

Gender and Educational 

Background Influence 

Zakat Compliance” 

Saya menjalankan kehidupan saya dengan menaati 

ajaran Islam. 

Likert (1-5) 

Setiap hari saya mengamalkan ajaran Al-Quran. 

Nabi  Muhammad  sebagai panutan dalam 

kehidupan saya. 

Saya merasa tidak nyaman ketika melewatkan 

waktu ibadah (sholat). 

Saya berpuasa sepanjang ramadhan. 

Saya membayar zakat fitrah dan zakat mal sesuai 
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ketentuan islam. 

Saya melaksanakan sholat dhuha untuk kecukupan 

rezeki saya. 

Saya setiap hari membaca Al-Quran dan 

melakukan zikir. 

Niat (Y) Lince (2018), 

“Zakah-Taxpayer 

Compliance Behaviours 

Using Islamic 

Behaviour Model” 

Saya berniat mengeluarkan zakat ikhlas karena 

Allah. 

Likert (1-5) 

Saya mengeluarkan zakat semata-mata 

mengharapkan keridhoan Allah. 

Pahala surga mendorong saya untuk selalu 

melakukan perbuatan baik. 

Saya mengeluarkan zakat tanpa paksaan dari 

siapapun. 

Saya mengeluarkan zakat karena saya sadar bahwa 

membayar zakat itu wajib. 

Saya berniat menghitung dan membayar sendiri 

zakat pertanian saya. 

Saya mengeluarkan zakat pertanian setiap panen. 

Saya jujur dalam mengeluarkan zakat pertanian. 

Saya mengeluarkan zakat pertanian dengan 

ketentuan nishab. 

Saya mengeluarkan zakat sesuai peraturan menteri 

agama no.52 tahun 2014. 

 

Kuesioner yang digunakan berupa skala likert untuk mengukur variabel 

sikap, norma subjektif, pengetahuan, religiusitas dan niat membayar zakat. 

Berikut alternatif jawaban ditempatkan sesuai bobot skor: 

5 = Sangat Setuju (SS) 

4 = Setuju (S) 
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3 = Netral (N) 

2 = Tidak Setuju (TS) 

1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

Untuk mengukur variabel pengetahuan, digunakan kuesioner dalam bentuk 

kotak centang  “Ya dan Tidak”. Kotak centang bertujuan untuk mengukur 

sejauhmana pengetahuan masyarakat tentang zakat yang nantinya akan 

mempengaruhi niat individu dalam membayar zakat, sedangkan untuk mengukur 

niat wajib zakat digunakan skala likert.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis model persamaan struktural (SEM) 

berbasis partial least square (PLS). Pemodelan persamaan struktural (SEM) 

adalah  bidang penelitian statistik yang dapat menguji banyak hubungan yang 

relatif sulit diukur pada waktu yang bersamaan. SEM merupakan metode analisis 

multivariat yang menggabungkan analisis faktor dan analisis regresi (korelasi), 

dan bertujuan untuk menyelidiki hubungan antar variabel yang ada dalam model, 

seperti hubungan antara indikator dan komponen (Santoso, 2014). 

Aplikasi SEM memiliki keunggulan yaitu mampu mengukur pengaruh 

hubungan secara teoritis dan juga mampu mengkonfirmasi dimensi-dimensi dalam 

sebuah konsep atau faktor (Ferdinand, 2002). Partial Least Square (PLS) adalah 

bagian dari metode statistik model persamaan struktural (SEM) yang digunakan 

untuk analisis regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik data. PLS 

adalah analisis persamaan struktural berbasis varian yang memungkinkan untuk 

menguji model pengukuran dan model struktural secara bersamaan. Hasil model 

pengukuran akan menggambarkan hasil uji validitas dan realibilitas, untuk model 

struktural akan menggambarkan hasil uji kausalitas (Abdillah dan Hartono, 2015).  

Metode analisis PLS adalah pemodelan lunak atau bersifat soft modeling 

karena tidak mengasumsikan data dari pengukuran skala tertentu. Artinya, sampel 

mungkin kecil (kurang dari 100 sampel). Gambar di bawah menunjukkan model 

pengukuran penelitian menggunakan metode analisis data SEM-PLS. 
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Gambar 3.1 Model Pengukuran Metode SEM-PLS 

 

Berdasarkan Gambar 3.1, analisis dengan metode SEM-PLS diukur 

melalui dua tahap. Pertama yaitu pengujian model pengukuran atau analisis outer 

model untuk menguji tingkat validitas dan reliabilitas suatu variabel.  Kedua yaitu 

pengujian model struktural atau analisis inner model untuk uji kausalitas atau uji 

hipotesis dengan model prediksi. 

1. Analisis Model Pengukuran (Outer Model) 

Outer model memberikan gambaran spesifikasi hubungan antara 

variabel laten dengan indikator masing-masing variabel atau disebut 

dengan outer relation atau measurement model yang menggambarkan 

karakter variabel dengan variabel manifesnya. Model pengukuran dengan 

variabel indikator refleksi dievaluasi menggunakan convergent validity 

dan discriminant validity dari indikatornya dan composite reliability untuk 

evaluasi blok indikator.  

a. Uji Validitas 

Penelitian ini menggunakan analisis program SmartPLS 3.2.8 

untuk menguji tingkat validitas dan reliabilitas penelitian. Validitas 

konvergen dapat dievaluasi dengan menggunakan model pengukuran 

yang dikembangkan dalam penelitian ini dengan menentukan apakah 
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setiap penduga (indikator) secara efektif mengukur dimensi dari 

konsep yang diuji. Validitas konvergen  model pengukuran dengan 

refleksi indikator dinilai menggunakan korelasi antara skor item atau 

skor komponen (component score) dan skor komposisi (construct 

score) yang dihitung dengan PLS. Pengukuran refleksi individu 

dianggap tinggi jika berkorelasi dengan konfigurasi yang diukur lebih 

besar dari 0,70. Namun, untuk studi tahap awal  pengembangan skala 

pengukuran, nilai cross loading dalam kisaran 0,5 hingga 0,6 mungkin 

cukup. Pada penelitian ini, batas cross loading yang digunakan yaitu 

0,6, jadi apabila terdapat item yang skornya dibawah 0,5 maka tidak 

akan dimasukkan dalam analisis selanjutnya. 

Pengukuran validitas diskriminan (discriminant validity) dapat 

dilakukan untuk menguji apakah dua atau lebih konfigurasi atau 

elemen yang diuji benar-benar berbeda dan masing-masing merupakan 

konfigurasi independen. Cara lain untuk mengevaluasi validitas 

diskriminan adalah dengan membandingkan nilai akar kuadrat AVE 

(Average Variance Exctracted) dari varians rata-rata yang diekstraksi 

untuk setiap konfigurasi dengan korelasi antara konfigurasi lain dalam 

model. Skor validitas diskriminan dikatakan baik jika skor akar AVE 

untuk setiap konfigurasi lebih besar dari skor korelasi antara 

konfigurasi dengan konfigurasi lain dalam model. Namun, skor AVE  

disarankan lebih besar dari 0,50. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan seberapa handal dan dapat dipercaya 

suatu hasil atau pengukuran, dan memberikan hasil pengukuran yang 

relatif konsisten setelah beberapa kali pengukuran dilakukan. 

Koefisien alfa atau cronboach’s alpha dan composite reliability 

digunakan untuk mengukur derajat reliabilitas variabel suatu penelitian 

(Malhotra, 1996). Batas bawah nilai reliabilitas suatu variabel diukur 

menggunakan cronboach’s alpha dan untuk mengukur nilai reliabilitas 
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sesungguhnya dari suatu variabel diukur dengan composite validity. 

Composite validity dapat diukur dengan metrik blok yang mengukur 

konsistensi internal metrik pembentukan konstruk dan menampilkan 

derajat yang mengindikasikan common latent (unobserved). Nilai 

realibilitas komposit harus 0,7, tetapi nilai 0,6 masih dapat diterima. 

2. Analisis Inner Model 

Inner model memberikan gambaran hubungan antar variabel laten 

dalam analisis structural model atau biasa disebut dengan inner relation, 

yaitu menggambarkan hubungan berdasarkan teori substansif penelitian. 

Variabel laten dan indikator atau variabel manifest diasumsikan sama 

dengan 1 pada skala rata-rata nol dan varians unit tanpa kehilangan sifat 

umumnya, sehingga parameter lokasi (konstanta parameter) dapat 

dikeluarkan dari model. Model struktural dengan variabel indikator 

refleksi dievaluasi  menggunakan R-Square untuk struktur dependen dan 

uji-t, dan signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. 

Saat melihat model menggunakan PLS, dimulai dengan melihat 

nilai R-Square untuk setiap variabel laten dependen. 

Menginterpretasikannya sama dengan regresi. Perubahan nilai R-square 

dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen 

tertentu terhadap variabel laten dependen. Hal ini menunjukkan jika 

memiliki pengaruh yang signifikan. Stabilitas  estimasi ini dinilai dengan 

menggunakan uji t-statistik yang diperoleh dengan prosedur bootstrap 

ketika t-statistik lebih besar dari 1,96 (tingkat signifikansi 5%) atau  1,65 

(tingkat signifikansi 10%) dianggap signifikan dalam setiap hubungan 

jalurnya (Aldiyanti, 2016). 

Model goodness of fit diukur menggunakan  variabel laten dependen 

R-square dengan interpretasi yang sama dengan regresi. Jika nilai R-

square > 0, model menampilkan model goodness of fit. Sebaliknya, jika 

nilai R-square adalah sama dengan 0, model tersebut menampilkan model 

goodness of fit yang kurang. Model struktural mengindikasikan bahwa 
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memiliki model baik, moderat dan lemah jika nilai R-Square sebesar 0,67; 

0,33 dan 0,19 untuk variabel laten endogen. Selain R-square, nilai Q-

square predictive relevance juga dapat mengukur model struktural, dengan 

melihat hasil nilai observasi seberapa baik oleh model dan juga estimasi 

parameternya. Nilai Q-square dapat dikatakan memiliki predictive 

relevance jika nilai lebih besar > 0, sebaliknya jika nilai Q-square adalah 

sama dengan ≤ 0 dapat dikatakan model kurang memiliki predictive 

relevance. 
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BAB VI 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur 

1. Sejarah Singkat dan Letak Geografis 

Dalam sejarahnya, masyarakat di bagian eks onder-afdeling Malili 

atau bekas Kewedaan Malili ingin membentuk suatu daerah otonomi sendiri. 

Kabupaten Luwu Timur yang terbentang dari Kecamatan Burau di sebelah 

barat hingga Kecamatan Towuti di sebelah Timur, membujur dari Kecamatan 

Mangkutana di sebelah Utara hingga Kecamatan Malili di sebelah selatan. 

Kabupaten Luwu Timur diresmikan berdiri pada tanggal 25 Februari 2003, 

dari Kabupaten Induk Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 2003 (Kemendagri, 2019). 

Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten yang berbatasan 

dengan dua provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara dan 

timur dan Provinsi Sulawesi Tengggara di sebelah selatan. Selain itu 

Kabupaten Luwu Timur juga berbatasan langsung dengan laut yaitu dengan 

Teluk Bone di sebelah selatan. Kabupaten Luwu Timur terletak di sebelah 

selatan garis khatulistiwa di antara 2°03'00" - 2°03'25" Lintang Selatan dan 

119°28'56" - 121°47'27" Bujur Timur. Kabupaten Luwu Timur merupakan 

kabupaten paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun batas-batas 

wilayah administrasi Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut. 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi 

Tengah 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Morowali, Provinsi 

Sulawesi Tengah 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone, Kabupaten Kolaka, 

Provinsi Sulawesi Tenggara 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara, Provinsi 

Sulawesi Selatan. 
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Terdapat 14 sungai di Kabupaten Luwu Timur. Sungai kalena adalah 

sungai terpanjang dengan panjang 85 km, sungai Kalaena melintasi 

Kecamatan Mangkutana. Sungai Bambalu adalah sungai terpendek dengan 

panjang hanya 15 km. Selain sungai, terdapat juga danau yaitu Danau Towuti 

memiliki luas 585 km2, Danau Matano 245.70 km2, Danau Tarapang Masapi 

2.43 km2, Danau Mahalona 25 km2 dan Danau Lontoa 1.71 km2. Danau-

danau ini terletak di Kecamatan Towuti, kecuali Danau Matano yang 

letaknya di Kecamatan Nuha. 

Ibukota Kabupaten Luwu Timur adalah Malili. Luwu Timur memiliki 

luas wilayah tercatat 6.944,88 km2 atau sekitar 11,14% dari luas wilayah 

keseluruhan Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Towuti adalah kecamatan 

terluas yaitu sekitar 26,21% dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur atau 

sekitar 1.820,48 km2. Berikut adalah wilayah Kabupaten Luwu Timur yang 

dikelompokkan berdasarkan kecamatan. 

Gambar 4.1 Pembagian Daerah Administratif Kabupaten Luwu Timur 

(Sumber: Kabupaten Luwu Timur dalam Angka 2016-2021) 

Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 11 Kecamatan yaitu Kalaena, 

Mangkutana, Wasuponda, Nuha, Towuti, Malili, Angkona, Tomoni Timur, 

Tomoni, Wotu dan Burau. Luwu Timur terdiri dari 124 desa, 3 kelurahan, 
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492 dusun dengan luas 6.944,88 km2. Kecamatan yang sudah memiliki 

kelurahan yaitu Kecamatan Nuha, Kecamatan Malili dan Kecamatan Tomoni. 

2. Demografi 

Berikut disajikan tabel demografi Kabupaten Luwu Timur yang terdiri 

dari distribusi dan kepadatan penduduk pada tahun 2020, jumlah penduduk 

dan juga rasio jenis kelamin yang dikelompokkan berdasarkan kecamatan 

pada tahun 2020. 

Tabel 4.1 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di 

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 

Kecamatan Persentase Penduduk  Kepadatan Penduduk per km2 

Subdistrict Percentage of Total Population   

Burau 13.03 140 

Wotu 11.07 234 

Tomoni 9.46 113 

Tomoni Timur 4.5 282 

Angkona 8.58 161 

Malili 13.18 39 

Towuti 10.58 16 

Nuha 8.85 30 

Wasuponda 8.49 19 

Mangkutana 8.18 17 

Kalaena 4.08 268 

Luwu Timur 100 40 

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur 2021) 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2020, Luwu Timur memiliki 

jumlah penduduk sekitar 305.407 jiwa dimana Kecamatan Malili dengan 

persentasi terbesar yaitu 13.18%, diikuti Kecamatan Burau sebesar 13.03%. 

Kepadatan penduduk pada tahun 2020 tercatat sebesar 40 jiwa/km2. 

Kecamatan Tomoni Timur adalah kecamatan terpadat dengan total 282 

jiwa/km2, sedangkan Kecamatan Mangkutana dan Towuti adalah kecamatan 

dengan kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan Towuti sebesar 16 

jiwa/km2 dan Kecamatan Mangkutana 17 jiwa/km2. 
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Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut 

Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur 2020 

Kecamatan / Subdistrict 

Jenis Kelamin (ribu) / Sex (thousand) 
Rasio Jenis 

Kelamin Sex Ratio Laki-Laki 
Male 

Perempuan 
Female 

Jumlah 
Total 

Burau  18 206  17 695  35 901 102.89 

Wotu   15 338  15 182  30 520 101.03 

Tomoni  13 330  12 738  26 068 104.65 

Tomoni Timur  6 317  6 083  12 400 103.85 

Angkona  12 150  11 486  23 636 105.78 

Malili  18 794  17 520  36 314 107.27 

Towuti  15 382  13 785  29 167 111.59 

Nuha  12 751  11 638  24 389 109.56 

Wasuponda  12 302  11 092  23 394 110.91 

Mangkutana  11 456  11 101  22 557 103.2 

Kalaena  5 661  5 588  11 249 101.31 

Luwu Timur  141 687  133 908  275 595 105.81 

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur 2021) 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Luwu 

timur memiliki jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih besar dari 

pada perempuan, dimana jumlah penduduk laki-laki sebesar 141.687 

sedangkan perempuan sebesar 133.908. Kecamatan Towuti adalah daerah 

yang jumlah penduduk laki-lakinya paling besar diantara kecamatan lain 

yaitu 101.03. 

3. Kondisi Perekonomian  

Luwu Timur memiliki lahan sawah seluas 24.074 hektar yang terdiri 

dari sawah tadah hujan, irigasi dan juga pasang surut. Luas sawah tadah 

hujan sekitar 1.699 ha, sawah yang menggunakan irigasi 22.110 ha, dan 

sawah pasang surut 265 ha. Di Luwu Timur juga terdapat beberapa lahan 

kering yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti tegal, ladang, 

perkebunan, hutan rakyat, tanah gembala/padang rumput. Penggunaan lahan 

untuk tegal/kebun sekitar 25.404 ha, perkebunan 33.487 ha, ladang/huma 

sekitar 11.934 ha, hutan rakyat 2.871 ha, tanah gembala/padang rumput 9.092 

ha. Produktivitas  padi di Kabupaten LuwuTimur rata-rata berasal dari padi 
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ladang dan padi sawah yaitu sebesar 68,39 kwintal/ha dengan hasil produksi 

263.818,98 ton dan luas panen sebesar 38.571 ha. Sejauh ini Wotu adalah 

kecamatan yang menyumbang produksi tanaman padi paling besar di 

Kabupaten Luwu Timur. Luas panen sekitar 5.761 ha dengan total produksi 

yang dihasilkan 50.352,10 ton. 

Tanaman pangan Palawija juga merupakan komoditi yang dihasilkan 

di Kabupaten Luwu Timur terdiri dari tanaman kacang-kacangan, kacang 

hijau, kacang tanah, ubi kayu, kedelai, ubi jalar dan jagung. Tanaman jagung 

memiliki luas panen sekitar 2.933 ha dengan hasil produksi sebesar 14.704,78 

ton. Untuk tanaman kacang-kacangan, luas panen kacang tanah 60 ha dan 

hasil produksi 82.25 ton. Sementara untuk kacang hijau luas panen sekitar 13 

ha dengan total produksi 9,38 ton. Berbeda dengan komoditas ubi jalar dan 

ubi kayu dimana produksi masing-masing mencapai 832,88 ton dan1.525,43 

ton. Sektor pertanian, perikanan dan kehutanan merupakan sektor yang dalam 

kuru waktu 5 tahun belakangan selalu memberikan kontribusi lebih dari  

15%. 

PT. Vale Indonesia Tbk merupakan perusahan pengolahan nikel dan 

tambang di Kabupaten Luwu Timur. Jadi selain sektor pertanian, Luwu 

Timur juga merupakan kabupaten yang mempunyai kandungan nikel yang 

cukup banyak. Perusahaan penambangan ini berada di Kecamatan Nuha, 

Sorowako. Sektor industri juga memberikan konstribusi terhadap total PDRB 

meskipun hanya sekitar 2%. 

B. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden digunakan untuk menjelaskan gambaran data diri 

responden yang tercantum pada bagian awal kuesioner yaitu data identitas 

responden. Berikut rangkuman hasil tanggapan responden yang dikelompokkan 

berdasarkan kriteria tertentu. 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tanggapan responden berdasarkan kategori jenis kelamin disajikan 

dalam tabel 4.3 berikut: 
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Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

1 Perempuan 42 42% 

2 Laki-laki 58 58% 

Total 100 100% 

(Sumber: data primer yang diolah, 2022) 

Dari tabel 4.3 diatas, menunjukkan bahwa komposisi responden 

didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 58% dan responden perempuan 

sebanyak 42% meskipun perbedaannya tidak terlalu jauh. 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Saat ini 

Tanggapan responden berdasarkan kategori usia saat ini disajikan 

dalam tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Usia Saat ini 

No Usia Frekuensi Persentase 

1 < 20 Tahun 0 0% 

2 20 - 30 Tahun 18 18% 

3 30 - 40 Tahun 29 29% 

4 > 40 Tahun 53 53% 

Total 100 100% 

(Sumber: data primer yang diolah, 2022) 

Berdasarkan tabel 4.4, persentase terbesar yaitu 53% merupakan 

responden dengan usia tua  > 40 tahun, responden di rentang usia 30 – 40 

tahun sebesar 29%,  sedangkan responden di usia muda < 20 tahun tidak 

ada dan responden di rentang usia 20 – 30 tahun sebesar 18%. Dapat 

dikatakan bahwa responden pada penelitian ini sebagian besar merupakan 

masyarakat yang berusia tua. 

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Tanggapan responden berdasarkan kategori pekerjaan disajikan 

dalam tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Saat ini Frekuensi Persentase 

1 Petani 100 100% 
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2 Lainnya 0 0% 

Total 100 100% 

(sumber: data primer yang diolah, 2022) 

Dari hasil tabel 4.5, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan 

responden adalah masyarakat yang berprofesi sebagai petani. 

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Warga Tetap 

Tanggapan responden berdasarkan kategori warga tetap disajikan 

dalam tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.6 Responden Berdasarkan Warga Tetap 

No Warga Tetap Frekuensi Persentase 

1 Ya 100 100% 

2 Tidak 0 0% 

Total 100 100% 

(sumber: data primer yang diolah, 2022) 

Dari tabel 4.6, dapat disimpulkan bahwa seluruh responden dalam 

penelitian ini merupakan warga tetap yang tinggal di Kabupaten Luwu 

Timur. 

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan Setiap Panen 

Tanggapan responden berdasarkan kategori penghasilan setiap 

panen disajikan dalam tabel 4.7 berikut. 

Tabel 4.7 Responden Berdasarkan Penghasilan Setiap Panen 

No Penghasilan Setiap Panen Frekuensi Persentase 

1 < Rp3.000.000 5 5% 

2 Rp3.000.000 - Rp5.000.000 4 4% 

3 Rp5.000.000 - Rp7.000.000 8 8% 

4 > Rp7.000.000 83 83% 

Total 100 100% 

(sumber: data primer yang diolah, 2022) 

Dari tabel 4.7, dapat dilihat persentase terbesar yaitu 83% yang 

merupakan responden dengan penghasilan setiap panen di atas 

Rp7.000.000, sedangkan responden dengan penghasilan setiap panen di 

bawah Rp3.000.000 hanya sebesar 5%, responden dengan penghasilan 
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setiap panen di rentang Rp3.000.000 – Rp5.000.000 sebesar 4% dan di 

rentang Rp5.000.000 – Rp7.000.000 sebesar 8%. Berdasarkan hasil 

tersebut disimpulkan bahwa sebagian besar responden merupakan 

masyarakat yang memiliki produksi pertanian yang besar. 

6. Karakteristik Responden Berdasarkan Hasil Pertanian Setiap Panen 

Tanggapan responden berdasarkan kategori hasil pertanian yang 

diperoleh setiap panen sesuai ketentuan nisab disajikan dalam tabel 4.8 

berikut. 

Tabel 4.8 Responden Berdasarkan Hasil Pertanian Setiap Panen 

No Hasil Pertanian Setiap Panen Frekuensi Persentase 

1 < 300 kg 5 5% 

2 300 - 500 kg 4 4% 

3 500 - 700 kg 8 8% 

4 > 700  kg 83 83% 

Total 100 100% 

(sumber: data primer yang diolah, 2022) 

Dari tabel 4.8, persentase terbesar yaitu 83% yang merupakan 

responden dengan hasil pertanian setiap panen di atas 700 kg, sedangkan 

responden dengan hasil pertanian setiap panen di bawah 300 kg hanya 

sebesar 5%, di rentang hasil pertanian 300 – 500 kg sebesar 4%, dan di 

rentang 500 – 700 kg sebesar 8%. Dapat disimpulkan bahwa responden 

dalam penelitian ini adalah sebagian besar masyarakat yang telah 

memenuhi ketentuan nisab dan haul dalam pembayaran zakat pertanian. 

7. Karakteristik Responden Berdasarkan Membayar Zakat Pertanian 

Sesuai Ketentuan Nisab 

Tanggapan responden berdasarkan kategori membayar zakat 

pertanian sesuai ketentuan nisab disajikan dalam tabel 4.9 berikut. 

Tabel 4.9 Responden Berdasarkan Membayar Zakat Pertanian 

No Membayar Zakat Pertanian Frekuensi Persentase 

1 Ya 37 37% 

2 Tidak 63 63% 

Total 100 100% 
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(sumber: data primer yang diolah, 2022) 

Pada dasarnya masyarakat Kabupaten Luwu Timur terkait 

membayar zakat, dari 100 responden semua masyarakat melakukan 

pembayaran zakat setiap panen hanya saja ada beberapa masyarakat yang 

hanya mengetahui kewajiban membayar zakat tetapi tidak mengetahui 

ketentuan nisab, haul dan tata cara pembayaran zakat pertanian yang 

sesuai dengan ketentuan islam. Tabel di atas merupakan gambaran terkait 

pembayaran zakat masyarakat di Kabupaten Luwu Timur. Kategori “Ya” 

adalah masyarakat yang membayar zakat sesuai dengan ketentuan nisab 

dan kategori “tidak” adalah kategori masyarakat yang membayar zakat 

tetapi tidak sesuai dengan ketentuan nisab. Dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat Kabupaten Luwu Timur terkait pengetahuan zakat masih 

sangat rendah. 

C. Deskripsi Variabel Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan menyebarkan 

kuesioner kepada responden, diperoleh beberapa jawaban yang memiliki 

kecederungan untuk setiap jumlah pernyataan. Berikut jawaban responden yang 

telah dirangkum berdasarkan setiap variabel penelitian. 

1. Sikap (X1) 

Tanggapan responden terhadap variabel sikap, disajikan dalam tabel 

berikut. 

Tabel 4.10 Deskripsi Variabel Sikap 

No Pernyataan SS S N TS STS Frekuensi 

1 S.1 63 30 7 0 0 100 

2 S.2 54 44 2 0 0 100 

3 S.3 47 40 13 0 0 100 

4 S.4 40 52 8 0 0 100 

5 S.5 47 47 6 0 0 100 

(Sumber: data primer yang diolah, 2022) 

Berdasarkan score jawaban responden pada tabel 4.10, 

menunjukkan responden dominan memberikan tanggapan pada alternatif 
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jawaban setuju dan sangat setuju pada variabel sikap. Sebanyak 63 

responden memberikan tanggapan sangat setuju pada item pernyataan S.1 

“saya percaya bahwa dengan membayar zakat dapat mensucikan harta”, 52 

responden yang menyatakan setuju pada item pernyataan S.4 “saya merasa 

puas ketika saya mengeluarkan zakat atas harta saya”. Responden yang 

memberi tanggapan netral sebanyak 13 responden pada item pernyataan 

S.3 “saya merasa bahagia ketika harta saya bermanfaat untuk orang lain”. 

Pada variabel sikap, responden hanya memberikan tanggapan pada 

jawaban netral, setuju dan sangat setuju. 

2. Norma Subjektif (X2) 

Tanggapan responden terhadap variabel norma subjektif, disajikan 

dalam tabel berikut. 

Tabel 4.11 Deskripsi Variabel Norma Subjektif 

No Pernyataan SS S N TS STS Frekuensi 

1 NR.1 34 36 7 21 2 100 

2 NR.2 31 33 15 20 1 100 

3 NR.3 24 31 31 13 1 100 

4 NR.4 20 20 36 19 5 100 

(Sumber: data primer yang diolah, 2022) 

Berdasarkan score jawaban responden mengenai variabel norma 

subjektif pada tabel di atas, responden dominan memberikan tanggapan 

tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju. Pada item pernyataan NR.1 

“saya selalu melihat orang tua saya membayar zakat setiap panen” terdapat 

34 responden memberikan jawaban sangat setuju, sebanyak 36 responden 

memberi tanggapan setuju pada item pernyataan NR.1, 36 responden 

memberi tanggapan netral pada item pernyataan NR.4 “teman saya selalu 

mengingatkan saya untuk membayar zakat”. Terdapat 21 responden yang 

memberikan jawaban pada item pernyataan NR.1, dan sebanyak 5 

responden memberikan tanggapan tidak setuju pada pernyataan NR.4. 

 

 



 

48 
 

3. Pengetahuan 

Tanggapan responden terhadap variabel pengetahuan, disajikan 

dalam tabel berikut. 

Tabel 4.12 Deskripsi Variabel Pengetahuan 

No Pernyataan Ya Tidak Frekuensi 

1 P.1 76 24 100 

2 P.2 74 26 100 

3 P.3 74 26 100 

4 P.4 69 31 100 

5 P.5 82 18 100 

(Sumber: data primer yang diolah, 2022) 

Berdasarkan score jawaban responden mengenai variabel 

pengetahuan zakat pada tabel 4.12, dapat dilihat bahwa responden 

dominan memberikan tanggapan “ya” dari pada tidak pada setiap item 

pernyataan. Terdapat 82 responden yang memberi jawaban “ya” pada item 

pernyataan P.5 “zakat pertanian dikeluarkan di hari panen”, sebanyak 76 

responden pada item pernyataan P.1 “jika hasil pertanian mencapai 5 

wasaq atau 653 kg, zakat pertanian wajib ditunaikan”, sebanyak 74 

responden pada masing-masing item pernyataan P.2 dan P.3 dan 69 

responden pada item pernyataan P.4 “jika tanaman diairi dengan air hujan 

dan irigasi, maka zakat pertanian sebesar 7,5%”. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Luwu Timur 

memiliki pengetahuan zakat meskipun masih cukup rendah. 

4. Religiusitas 

Tanggapan responden terhadap variabel religiusitas, disajikan dalam 

tabel berikut. 

Tabel 4.13 Deskripsi Variabel Religiusitas 

No Pernyataan SS S N TS STS Frekuensi 

1 R.1 56 33 11 0 0 100 

2 R.2 37 23 40 0 0 100 

3 R.3 41 33 26 0 0 100 

4 R.4 34 22 44 0 0 100 

5 R.5 27 16 50 7 0 100 
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6 R.6 31 18 47 4 0 100 

7 R.7 19 27 38 16 0 100 

8 R.8 21 26 51 2 0 100 

(Sumber: data primer yang diolah, 2022) 

Berdasarkan score jawaban responden mengenai variabel 

religiusitas pada tabel diatas, responden dominan memberikan tanggapan 

pada alternatif jawaban netral, setuju dan sangat setuju. Pada item 

pernyataan R.1 “saya menjalani kehidupan dengan menaati ajaran islam” 

sebanyak 56 responden memberikan tanggapan sangat setuju, sebanyak 33 

responden ada item pernyataan R.1 dan R.3 “Nabi Muhammad sebagai 

panutan dalam kehidupan saya”, sebanyak 51 responden memberikan 

tanggapan netral pada item pernyataan R.8 “saya setiap hari membaca Al-

Quran dan melakukan zikir”, sementara pada item pernyataan R.7 “saya 

melaksanakan sholat dhuha untuk kecukupan rezeki saya” terdapat 16 

responden yang memberikan tanggapan setuju. Untuk alternatif jawaban 

“sangat tidak setuju” responden tidak memberikan tanggapan disetiap item 

pernyataan.  

5. Niat 

Tanggapan responden terhadap variabel niat, disajikan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 4.14 Deskripsi Variabel Niat 

No Pernyataan SS S N TS STS Frekuensi 

1 N.1 58 35 7 0 0 100 

2 N.2 52 44 4 0 0 100 

3 N.3 40 55 5 0 0 100 

4 N.4 51 43 5 1 0 100 

5 N.5 49 52 9 0 0 100 

6 N.6 35 53 11 1 0 100 

7 N.7 55 20 4 14 7 100 

8 N.8 34 40 19 7 0 100 

9 N.9 29 16 33 21 1 100 

10 N.10 29 19 25 24 3 100 

(Sumber: data primer yang diolah, 2022) 
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Berdasarkan score jawaban responden mengenai variabel niat pada 

tabel 4.14, dapat dilihat bahwa pada variabel niat responden memberikan 

tanggapan yang cukup bervariasi dan hampir setiap item pernyataan 

memberikan kontribusi dari skala 1 sampai 5. Pada item pernyataan N.1 

sampai N.6, responden dominan memberikan tanggapan pada alternatif 

jawaban netral, setuju dan sangat setuju. Namun, pada item pernyataan 

N.7 sampai N.10 responden memberikan jawaban sangat tidak setuju, 

tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju. 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Analisis Data 

Teknik pengolahan data dengan metode SEM-PLS dilakukan melalui 2 

tahap yaitu evaluasi measurement (outer model) dan Inner model yaitu untuk 

menilai fit model dari sebuah model penelitian. Data yang diolah bersumber 

dari hasil penyebaran kuesioner sebanyak 100 responden yaitu masyarakat 

Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan kriteria responden. 

a. Evaluasi Measurement (Outer Model) 

Untuk menilai outer model dengan teknik analisis menggunakan 

aplikasi SmartPLS 3.2.8 dapat dilihat berdasarkan tiga kriteria yaitu 

Convergent Validity, Discriminant Validity, dan Composite Reliability. 

1) Uji Validitas Konvergen 

Convergent Validity (validitas konvergen) dapat di 

konfirmasi dari skor Average Variance Stractacted (AVE) yang 

nilainya harus lebih besar dari 0,5. Convergent Validity diukur 

menggunakan indikator refleksif yang dinilai berdasarkan korelasi 

antara item skor atau komponen skor yang dianalisis melalui 

aplikasi SmartPLS. Jika korelasi antar item skor lebih besar dari 

0,70 maka dapat dikatakan ukuran refleksif individual mempunyai 

nilai yang tinggi. Namun, nilai yang berkisar antara 0,5 – 0,6 

dianggap cukup untuk penelitian tahap awal dari pengembangan 
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skala pengukuran cross loading (Ghozali, 2015). Batas loading 

factor yang digunakan pada penelitian yaitu 0,70. 

Tabel 4.15 Skor Loading Variabel Sikap 

Indikator Sikap Nilai Skor Loading 

S1 0,773 

S2 0,801 

S3 0,824 

S4 0,873 

S5 0,858 

(Sumber: Output SmartPLS, 2022) 

Tabel 4.16 Skor Loading Variabel Norma Subjektif 

Indikator Norma 

Subjektif 

Nilai Skor Loading 

NR1 0,857 

NR2 0,903 

NR3 0,879 

NR4 0,791 

(Sumber: Output SmartPLS, 2022) 

Tabel 4.17 Skor Loading Variabel Pengetahuan 

Indikator 

Pengetahuan 

Nilai Skor Loading 

P1 0,816 

P2 0,841 

P3 0,850 

P4 0,845 

P5 0,790 

(Sumber: Output SmartPLS, 2022) 
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Tabel 4.18 Skor Loading Variabel Religiusitas 

Indikator Religiusitas Nilai Skor Loading 

R1 0,712 

R2 0,893 

R3 0,860 

R4 0,893 

R5 0,887 

R6 0,878 

R7 0,856 

R8 0,885 

(Sumber: Output SmartPLS, 2022) 

Tabel 4.19 Skor Loading Konstruk Niat 

Indikator Niat Nilai Skor Loading 

N1 0,702 

N2 0,705 

N3 0,706 

N4 0,800 

N5 0,733 

N6 0,808 

N7 0,722 

N8 0,818 

N9 0,808 

N10 0,737 

(Sumber: Output SmartPLS, 2022) 

Tabel 4.20 Nilai AVE (Average Variance Extracted) 

Konstruk Nilai AVE 

Sikap 0,683 

Norma Subjektif 0,737 

Pengetahuan 0,686 



 

53 
 

Religiusitas 0,739 

Niat 0,571 

(Sumber: Output SmartPLS, 2022) 

Hasil model pengukuran validitas konvergen (Convergent 

Validity) dapat dilihat pada tabel 4.20 di atas. Hal ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

a) Variabel sikap diukur menggunakan 5 indikator pernyataan. 

Masing-masing indikator menunjukkan nilai loading factor 

diatas  > 0,70  dan nilai Average Variance Extracted (AVE) 

diatas > 0,5. 

b) Variabel norma subjektif diukur menggunakan 4 indikator 

pernyataan. Masing-masing indikator menunjukkan nilai 

loading factor diatas > 0,70 dan nilai Average Variance 

Extracted (AVE) diatas > 0,5. 

c) Variabel pengetahuan diukur menggunakan 5 indikator 

pernyataan. Masing-masing indikator menunjukkan nilai 

loading factor diatas > 0,70 dan nilai Average Variance 

Extracted (AVE) diatas > 0,5. 

d) Variabel religiusitas diukur menggunakan 8 indikator 

pernyataan. Masing-masing indikator menunjukkan nilai 

loading factor diatas > 0,70 dan nilai Average Variance 

Extracted (AVE) diatas > 0,5. 

e) Variabel niat zakat diukur menggunakan 10 indikator 

pernyataan. Masing-masing indikator menunjukkan nilai 

loading factor diatas > 0,70 dan nilai Average Variance 

Extracted (AVE) diatas > 0,5. 

Dari hasil loading factor yang dijelaskan, dapat disimpulkan 

bahwa komposisi variabel dalam penelitian ini memiliki nilai 

convergent validity (validitas konvergen) yang baik. Model 

pengukuran untuk analisis outer model dapat ditunjukkan pada 

gambar berikut. 
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Gambar 4.2 Output Pengukuran Outer Model 

(Sumber: Output SmartPLS, 2022) 
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2) Dicriminant Validity 

Pengujian discriminant validity dilakukan untuk melihat dan 

memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing variabel 

laten memiliki nilai berbeda dengan variabel lainnya. Jika setiap 

variabel menunjukkan nilai akar AVE yang lebih besar dibanding 

nilai korelasi antar variabel laten dan juga setiap indikator dari 

sebuah variabel laten memiliki nilai cross loading paling besar jika 

dibandingkan dengan loading dari variabel lainnya maka dapat 

dikatakan bahwa model mempunyai nilai discriminant validity 

yang baik. Pengujian discriminant validity pada penelitian 

memperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.21 Latent Variable Correlations dan Akar AVE 

 S NR P R N Akar AVE 

S 0.767 0.595 0.525 0.683 1.000 0.824 

NR 0.672 1.000 0.630 0.684 0.595 0.858 

P 0.586 0.630 1.000 0.530 0.525 0.828 

R 0.777 0.684 0.530 1.000 0.683 0.860 

N 1.000 0.672 0.586 0.777 0.767 0.756 

(Sumber: Output SmartPLS, 2022) 

Tabel 4.22 Nilai Cross Loading 

  Niat 
Norma 

Subjektif 
Pengetahuan Religiusitas Sikap 

N1 0.702 0.445 0.416 0.445 0.572 

N10 0.737 0.550 0.461 0.706 0.530 

N2 0.705 0.375 0.301 0.517 0.522 

N3 0.706 0.431 0.196 0.611 0.585 

N4 0.800 0.391 0.439 0.539 0.610 

N5 0.733 0.444 0.311 0.572 0.570 

N6 0.808 0.567 0.442 0.573 0.604 

N7 0.722 0.614 0.727 0.440 0.616 

N8 0.818 0.612 0.563 0.588 0.636 

N9 0.808 0.593 0.509 0.818 0.554 
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NR1 0.611 0.857 0.662 0.496 0.567 

NR2 0.582 0.903 0.563 0.519 0.533 

NR3 0.538 0.879 0.526 0.598 0.463 

NR4 0.568 0.791 0.399 0.744 0.471 

P1 0.588 0.554 0.816 0.451 0.513 

P2 0.399 0.461 0.841 0.404 0.360 

P3 0.425 0.563 0.850 0.472 0.378 

P4 0.451 0.564 0.845 0.568 0.444 

P5 0.507 0.454 0.790 0.306 0.436 

R1 0.651 0.583 0.533 0.712 0.704 

R2 0.639 0.545 0.468 0.893 0.545 

R3 0.677 0.521 0.544 0.860 0.594 

R4 0.651 0.575 0.355 0.893 0.541 

R5 0.753 0.618 0.506 0.887 0.636 

R6 0.677 0.619 0.421 0.878 0.557 

R7 0.619 0.599 0.385 0.856 0.544 

R8 0.655 0.633 0.417 0.885 0.559 

S1 0.541 0.483 0.468 0.376 0.773 

S2 0.563 0.449 0.339 0.508 0.801 

S3 0.642 0.379 0.388 0.618 0.824 

S4 0.740 0.596 0.518 0.661 0.873 

S5 0.655 0.538 0.443 0.618 0.858 

(Sumber: Output SmartPLS, 2022) 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa setiap variabel 

memiliki nilai akar AVE yang lebih besar dibandingkan dengan 

nilai korelasi antar variabel laten. Setiap indikator dari masing-

masing variabel laten masih memiliki nilai loading factor paling 

tinggi jika dibandingkan dengan nilai loading yang dihubungkan 

dengan variabel laten lainnya. Setiap indikator yang digunakan 

dalam penelitian untuk mengukur masing-masing variabel telah 

dinyatakan valid. Setiap variabel laten memiliki pengukur yang 

berkorelasi tinggi dengan konstruk yang lainnya. 

3) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas pada PLS-SEM diukur melalui dua metode 

yaitu cronbach’s alpha dan composite reliability. Suatu konstruk 

(variabel) dapat dikatakan reliabel jika nilai cronbach’s alpha 
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diatas > 0,6 dan composite reliability diatas > 0,7. Adapun hasil 

pengujian cronbach’s alpha dan composite reliability dapat dilihat 

pada tabel 4.23 berikut. 

Tabel 4.23 Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability 

Konstruk Cronbach’s 

Alpha 

Composite 

Reliability 

Sikap 0,884 0,915 

Norma Subjektif 0,880 0,918 

Pengetahuan 0,887 0,916 

Religiusitas 0,949 0,958 

Niat 0,916 0,930 

(Sumber: Output SmartPLS, 2022) 

Berdasarkan tabel 4.23, dapat dilihat bahwa semua variabel 

telah memenuhi kriteria reliabel. Hal ini ditunjukkan dengan 

melihat skor cronbach’s alpha diatas 0,60 dan skor composite 

reliability diatas 0,70. 

b. Pengukuran Model Struktural (Inner Model) 

Variabel dependen pada model struktural PLS dievaluasi 

menggunakan nilai R-Square, untuk variabel independen dengan 

melihat nilai koefisien jalur. Sementara nilai P-Value setiap jalur 

digunakan untuk menilai signifikansi. Untuk model struktural (Inner 

Model) pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 4.3 Output Pengukuran Inner Model (Bootstrapping) 

(Sumber: Output SmartPLS, 2022) 
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Untuk melihat signifikansi model prediksi pada model struktural 

PLS, dapat dilihat dari nilai P-Value antara variabel independen ke 

variabel dependen yang tertera dalam tabel koefisien jalur berikut. 

Tabel 4.24 Koefisien Jalur (Mean, STDEV, P-Value) 

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 
P Values 

Moderating Effect 1 

Sikap -> Religiusitas -> 
Niat 

0.108 0.121 0.099 1.088 0.277 

Moderating Effect 2 

Norma Subjektif -> 

Religiusitas -> Niat 

0.184 0.174 0.112 1.637 0.102 

Moderating Effect 3 

Pengetahuan -> 

Religiusitas -> Niat 

-0.275 -0.269 0.125 2.192 0.029 

Norma Subjektif -> 

Niat 
0.025 0.044 0.100 0.250 0.802 

Pengetahuan -> Niat 0.075 0.083 0.109 0.689 0.491 

Religiusitas -> Niat 0.358 0.336 0.105 3.421 0.001 

Sikap -> Niat 0.414 0.421 0.096 4.305 0.000 

(Sumber: Output SmartPLS, 2022) 

Tingkat signifikansi dalam penelitian ini < 0,05. Berdasarkan 

hasil pengujian model struktural pada tabel 4.24, menemukan bahwa 

konstruk atau variabel TRA meliputi sikap dan norma subjektif, hanya 

sikap yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap niat. 

Pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap niat, tetapi 

religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap niat. Hasil 

pengujian moderating, konstruk (variabel) TRA tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap niat. Namun, terdapat pengaruh 

signifikan pada variabel pengetahuan terhadap niat. 

2. Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan hasil dari T-Statistic dan P-Value pada tabel 4.24, maka 

hasil pengujian serta pembahasan untuk masing-masing hipotesis adalah 

sebagai berikut: 
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a. Hipotesis 1 (H1) 

Ho : Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel sikap terhadap niat 

membayar zakat pertanian. 

Ha : Terdapat pengaruh signifikan variabel sikap terhadap niat 

membayar zakat pertanian. 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan SmartPLS 3.2.8 

menunjukkan bahwa nilai T-statistics lebih besar dari nilai T-tabel 

yaitu T-statistik 4,305 > T-tabel 1,96. Sementara nilai P-Value yang 

diperoleh lebih kecil dari nilai signifikansi < 0,05, nilai P-Value 

sebesar 0,000. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hipotesis ini, Ha 

diterima dan Ho ditolak, artinya sikap memiliki pengaruh 

yangsignifikan terhadap niat zakat. Sehingga dapat dikatakan hipotesis 

pertama (H1) yaitu sikap berpengaruh signifikan terhadap niat 

membayar zakat pertanian terbukti dan dapat diterima. 

b. Hipotesis 2 (H2) 

Ho : Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel norma subjektif 

terhadap niat membayar zakat pertanian. 

Ha : Terdapat pengaruh signifikan variabel norma subjektif terhadap 

niat membayar zakat pertanian. 

Berdasarkan analisis menggunakan SmartPLS 3.2.8 hasil 

penelitian menunjukkan bahwa nilai T-statistics lebih kecil dari nilai 

T-tabel yaitu T-statistik 0,250 < T-tabel 1,96. Sementara nilai P-Value 

yang diperoleh lebih besar dari nilai signifikansi > 0,05, nilai P-Value 

sebesar 0,802. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hipotesis ini, Ha 

ditolak dan Ho diterima artinya antara norma subjektif dan niat 

terdapat pengaruh yang signifikan. Sehingga hipotesis kedua (H2) pada 

penelitian yaitu norma subjektif berpengaruh terhadap niat membayar 

zakat pertanian tidak terbukti dan ditolak. 
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c. Hipotesis 3 (H3) 

Ho : Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel pengetahuan terhadap 

niat membayar zakat pertanian. 

Ha : Terdapat pengaruh signifikan variabel pengetahuan terhadap niat 

membayar zakat pertanian. 

Berdasarkan analisis menggunakan SmartPLS 3.2.8 hasil 

penelitian menunjukkan bahwa nilai T-statistics lebih kecil dari nilai 

T-tabel yaitu T-statistik 0,689 < T-tabel 1,96. Sementara nilai P-Value 

yang diperoleh lebih besar dari nilai signifikansi > 0,05, nilai P-Value 

sebesar 0,491. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hipotesis ini, Ha 

ditolak dan Ho diterima, artinya pengetahuan zakat tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap niat. Sehingga dapat dikatakan hipotesis 

ketiga (H3) yaitu variabel pengetahuan berpengaruh signifikan 

terhadap niat membayar zakat pertanian tidak terbukti dan ditolak. 

d. Hipotesis 4 (H4) 

Ho : Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel religiusitas terhadap 

niat membayar zakat pertanian. 

Ha : Terdapat pengaruh signifikan variabel religiusitas terhadap niat 

membayar zakat pertanian. 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan SmartPLS 3.2.8 

menunjukkan bahwa nilai T-statistics lebih besar dari nilai T-tabel 

yaitu T-statistik 3,421 > T-tabel 1,96. Sementara nilai P-Value yang 

diperoleh lebih kecil dari nilai signifikansi < 0,05, nilai P-Value 

sebesar 0,001. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hipotesis ini, Ha 

diterima dan Ho ditolak, artinya bahwa religiusitas memiliki pengaruh 

signifikan terhadap niat. Sehingga dapat dikatakan hipotesis keempat 

(H4) yaitu religiusitas berpengaruh signifikan terhadap niat membayar 

zakat pertanian terbukti dan diterima. 
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e. Hipotesis 5 (H5) 

Ho : Tidak terdapat pengaruh signifikan religiusitas memoderasi 

hubungan sikap terhadap niat membayar zakat pertanian. 

Ha : Terdapat pengaruh signifikan religiusitas memoderasi hubungan 

sikap terhadap niat membayar zakat pertanian. 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SmartPLS 3.2.8 

dengan uji moderating menunjukkan bahwa nilai T-statistics lebih 

kecil dari nilai T-tabel yaitu T-statistik 1,088 < T-tabel 1,96. 

Sementara nilai P-Value yang diperoleh lebih besar dari nilai 

signifikansi > 0,05, nilai P-Value sebesar 0,277. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa dalam hipotesis ini, Ha ditolak dan Ho diterima, 

artinya kedudukan religiusitas sebagai variabel moderating tidak dapat 

mempengaruhi hubungan sikap terhadap niat. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis kelima (H5) dalam penelitian yaitu 

religiusitas memoderasi pengaruh sikap terhadap niat membayar zakat 

pertanian tidak terbukti dan ditolak. 

f. Hipotesis 6 (H6) 

Ho : Tidak terdapat pengaruh signifikan religiusitas dalam memoderasi 

hubungan norma subjektif dan niat membayar zakat pertanian. 

Ha : Terdapat pengaruh signifikan religiusitas dalam memoderasi 

hubungan norma subjektif dan niat membayar zakat pertanian. 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SmartPLS 3.2.8 

dengan uji moderating menunjukkan bahwa nilai T-statistics lebih 

kecil dari nilai T-tabel yaitu T-statistik 1,637 < T-tabel 1,96. 

Sementara nilai P-Value yang diperoleh lebih besar dari nilai 

signifikansi > 0,05, nilai P-Value sebesar 0,102. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa dalam hipotesis ini, Ha ditolak dan Ho diterima, 

artinya religiusitas sebagai variabel moderating tidak memperkuat 

pengaruh norma subjektif terhadap niat. Sehingga dapat disimpulkan 
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hipotesis keenam (H6) yaitu religiusitas memoderasi hubungan norma 

subjektif dan niat membayar zakat pertanian tidak terbukti dan ditolak. 

g. Hipotesis 7 (H7) 

Ho : Tidak terdapat pengaruh signifikan religiusitas memoderasi 

hubungan pengetahuan terhadap niat membayar zakat pertanian. 

Ha : Terdapat pengaruh signifikan religiusitas memoderasi hubungan 

pengetahuan terhadap niat membayar zakat pertanian. 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SmartPLS 3.2.8 

dengan uji moderating menunjukkan bahwa nilai T-statistics lebih 

besar dari nilai T-tabel yaitu T-statistik 2,192 > T-tabel 1,96. 

Sementara nilai P-Value yang diperoleh lebih kecil dari nilai 

signifikansi < 0,05, nilai P-Value sebesar 0,029. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa dalam hipotesis ini, Ha diterima dan Ho ditolak, 

artinya kedudukan religiusitas sebagai variabel moderating mampu 

memberikan pengaruh positif dalam hubungan pengetahuan dan niat. 

Sehingga dapat disimpulkan hipotesis ketujuh (H7) yaitu religiusitas 

memoderasi pengaruh pengetahuan terhadap niat membayar zakat 

pertanian dapat terbukti dan diterima. Berikut rangkuman hasil uji 

hipotesis dalam penelitian ini. 

Tabel 4.25 Rangkuman Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis Hasil 

Hipotesis-1: sikap berpengaruh signifikan terhadap 

niat membayar zakat pertanian 

Diterima 

Hipotesis-2: norma subjektif berpengaruh signifikan 

terhadap niat membayar zakat pertanian 

Ditolak 

Hipotesis-3: pengetahuan berpengaruh signifikan 

terhadap niat membayar zakat pertanian 

Ditolak 

Hipotesis-4: religiusitas berpengaruh signifikan 

terhadap niat membayar zakat pertanian 

Diterima 

Hipotesis-5: religiusitas memoderasi pengaruh sikap Ditolak 
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terhadap niat membayar zakat pertanian 

Hipotesis-6: religiusitas memoderasi pengaruh 

norma subjektif terhadap niat membayar zakat 

pertanian 

Ditolak 

Hipotesis-7: religiusitas memoderasi pengaruh 

pengetahuan terhadap niat membayar zakat pertanian 

Diterima 

 

3. Analisis Koefisien Determinasi 

Untuk mengevaluasi model PLS dengan melihat nilai R-Square dari 

masing-masing variabel laten dependen. Tabel 4.26 menunjukkan hasil 

estimasi nilai R-Square menggunakan analisis SmartPLS 3.2.8. 

Tabel 4.26 Nilai R-Square 

Variabel R-Square 

Niat (N) 0,760 

(Sumber: Output SmartPLS, 2022) 

Pada dasarnya, penelitian ini menggunakan variabel niat sebagai 

variabel dependen yaitu variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel 

bebas seperti konstruk TRA (Theory of Reasoned Action) yaitu  sikap dan 

norma subjektif, variabel lain yaitu pengetahuan dan religiusitas. Tabel 4.26 

memperlihatkan nilai R-Square untuk variabel dependen niat (N) yaitu 0,760. 

Berdasarkan hasil ini dapat simpulkan bahwa variabel sikap, norma subjektif, 

pengetahuan dan religiusitas dapat menjelaskan 76% variabel niat. 

4. Pembahasan 

Berdasarkan analisis koefisien determinasi, niat dapat dijelaskan oleh 

konstruk TRA (Theory of Reasoned Action) yaitu sikap dan norma subjektif, 

juga pengetahuan dan religiusitas sebesar 76% sedangkan 24% kemungkinan 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar dari penelitian. 

Hipotesis pertama bahwa terdapat pengaruh sikap terhadap niat 

membayar zakat pertanian dalam penelitian ini diterima. Dapat dikatakan 

bahwa sikap menjadi salah satu variabel yang dapat menentukan niat 
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seseorang. Sikap dalam penelitian ini dalam bentuk perasaan positif ataupun 

negatif masyarakat Kabupaten Luwu Timur mengenai pembayaran zakat 

pertanian. Sikap erat hubungannya terhadap tingkat keyakinan atau 

kepercayaan individu terkait suatu perilaku atau tindakan yang membawa ke 

penilaian baik atau buruknya perilaku yang dilakukan tersebut. Semakin 

positif sikap individu atau semakin tingginya kepercayaan seseorang bahwa 

dengan membayar zakat akan memberikan efek positif bagi dirinya, maka 

sikap yang baik tersebut akan dipertahankan. Sebaliknya, semakin negatif 

sikap individu atau seseorang percaya bahwa dengan membayar zakat 

pertanian justru akan memberikan efek negatif bagi dirinya maka sikap yang 

kurang baik tersebut tidak akan dipertahankan. Dalam penelitian, jika 

dibandingkan dengan variabel TRA lain, sikap menjadi prediktor terbaik 

dalam memprediksi niat zakat. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurul Huda et al., 

(2012), Christopher J.Armitage dan Mark Conner (2001), Raam Al Jafri Saad 

et al. (2020), yang menemukan bahwa sikap berpengaruh positif dan 

signifikan dalam berprediksi niat membayar zakat. 

Hipotesis kedua bahwa terdapat pengaruh antara norma subjektif dan 

niat membayar zakat pertanian dalam penelitian ini ditolak. Dalam hubungan 

langsung, norma subjektif tidak berkontribusi dalam mempengaruhi 

masyarakat terkait  pembayaran zakat pertanian. Dapat dikatakan bahwa 

semakin meningkat norma subjektif, niat wajib zakat akan menurun. Sehingga 

dapat diartikan bahwa niat wajib zakat di Kabupaten Luwu Timur tidak 

dipengaruhi oleh keluarga ataupun teman sebaya. Hasil dari penelitian ini 

dapat dimaknai bahwa (1) masyarakat di Kabupaten Luwu Timur sudah atau 

lebih mengetahui tentang kewajiban zakatnya sehingga tidak perlu lagi 

penjelasan atau motivasi dari orang-orang yang ada di sekitarnya. (2) wajib 

zakat tidak termotivasi oleh orang lain karena keluarga dan teman sebaya 

kurang memperkenalkan dan menjelaskan terkait zakat. 
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Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Heikal et al., 

(2014), Abdullah Campong Andam dan Ahmad Zamri Osman (2019), dan 

Alpriyamah dan Adityawarman (2017) dimana menemukan norma subjektif 

berpengaruh signifikan terhadap niat. Namun, penelitian ini sepaham dengan 

penjelasan Ajzen (1991) bahwa tidak selamanya variabel pembentuk niat 

dalam teori TRA secara bersama-sama akan mempengaruhi niat tetapi 

terkadang satu diantara dua variabel tidak mempengaruhinya, tergantung 

situasi dan kondisi responden yang diteliti. Penelitian yang mendukung hasil 

ini adalah penelitian Huda et.al., (2012) dan Putra (2016) yang menemukan 

bahwa norma subjektif tidak mempengaruhi niat wajib zakat. 

Hipotesis ketiga bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap 

niat zakat pertanian pada penelitian ini ditolak. Semakin meningkat 

pengetahuan yang dimiliki setiap individu, niat membayar zakat pertanian 

akan menurun. Sehingga dapat katakan bahwa pengetahuan zakat tidak 

mampu mempengaruhi niat wajib zakat di Kabupaten Luwu Timur . Hasil 

penelitian ini dapat diartikan bahwa (1) wajib zakat di Kabupaten Luwu Timur 

sudah atau belum melakukan pembayaran zakat pertanian dan secara umum 

belum mengetahui tentang pengetahuan zakat pertanian. (2) pengetahuan 

zakat yang kurang sehingga para wajib zakat melakukan pembayaran zakat 

pertanian yang sebenarnya bukan termasuk kategori zakat pertanian melainkan 

zakat mal. 

Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Raam Al Jafri 

Saad et al. (2020), Muzanni (2020) yang menemukan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan pengetahuan dan niat zakat. Penelitian ini merupakan 

hasil temuan baru yang bertolak belakang dengan penelitian selanjutnya 

dimana hasil penelitian ini menemukan pengetahuan zakat yang bukan 

merupakan variabel yang dapat memprediksi niat. 

Hipotesis keempat bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap 

niat membayar zakat pertanian dalam penelitian ini diterima. Religiusitas 

secara langsung berkontribusi dalam memprediksi niat membayar zakat 
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pertanian. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi religiusitas setiap individu, 

niat membayar zakat pertanian juga akan semakin meningkat. Tingkat 

religiusitas yang tinggi berarti individu telah mempunyai kesadaran dalam 

beragama khususnya dalam kehidupan sehari-hari sehingga membuahkan 

perilaku peduli terhadap sesama. Adanya kesadaran dan rasa tanggung jawab 

terhadap Allah dan juga sesama manusia dan akibat yang ditimbulkan adalah 

keinginan dan niat yang tulus dalam hatinya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan Robert Nuttin dalam 

penelitian Ridla (2015) bahwa dorongan-dorongan keagamaan merupakan 

salah satu penggerak kerja manusia dan dorongan internal lainnya. Oleh 

karena itu, naluri keagamaan juga menuntut pemenuhan agar manusia dapat 

menemukan kepuasan dan kedamaian. Selain itu dorongan beragama juga 

menjadi kebutuhan insaniah yang muncul dari gabungan berbagai faktor 

penyebab yang bersumber dari rasa beragama. 

Hipotesis kelima yang menyatakan religiusitas memoderasi pengaruh 

sikap terhadap niat membayar zakat pertanian pada penelitian ini ditolak. Jika 

dihubungkan secara langsung sikap berpengaruh signifikan terhadap niat. Hal 

ini menunjukkan bahwa keberadaan religiusitas sebagai variabel moderasi 

antara sikap dan niat justru memberikan efek negatif dalam hubungan tidak 

langsung. Sehingga dapat diartikan bahwa para wajib zakat di Kabupaten 

Luwu Timur sudah memiliki sikap positif terhadap pembayaran zakat 

pertanian tanpa adanya religiusitas. 

Hipotesis keenam yang menyatakan bahwa religiusitas memoderasi 

pengaruh norma subjektif terhadap niat membayar zakat pertanian ditolak. Hal 

ini menunjukkan bahwa keberadaan religiusitas sebagai variabel moderasi 

tidak berpengaruh positif terhadap norma subjektif dan niat wajib zakat. 

Hubungan langsung ataupun tidak langsung norma subjektif terhadap niat 

membayar zakat pertanian pada penelitian ini tidak memberikan kontribusi 

dalam memprediksi niat para wajib zakat. 
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Hipotesis ketujuh yang menyatakan religiusitas memoderasi pengaruh 

pengetahuan terhadap niat membayar zakat pertanian pada penelitian ini 

diterima. Hal ini terdapat perbedaan ketika pengetahuan dihubungkan secara 

langsung dengan niat membayar zakat pertanian maka hasilnya tidak 

berpengaruh signifikan, sedangkan ketika dihubungkan secara tidak langsung 

dengan adanya religiusitas sebagai moderasi menghasilkan pengaruh yang 

signifikan. Ini menunjukkan bahwa para wajib zakat di Kabupaten Luwu 

Timur memiliki pengetahuan zakat yang kurang sehingga perlu adaanya 

variabel religiusitas sebagai dukungan atau dorongan yang dapat membentuk 

perilaku niat membayar zakat pertanian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap, norma subjektif 

dan pengetahuan terhadap niat membayar zakat pertanian dengan pendekatan 

Theory of Reasoned Action (TRA). Variabel pengetahuan ditambahkan dan 

religiusitas bertindak sebagai variabel moderasi. Untuk menganalisis hubungan 

antar variabel tersebut, digunakan metode Structural Equation Model Partial 

Least Square (SEM-PLS). Berdasarkan analisis dan pembahasan sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sikap berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap niat zakat. Dapat diartikan bahwa sikap 

menjadi salah satu variabel yang dapat menentukan niat seseorang. 

Semakin positif sikap individu atau semakin tingginya kepercayaan 

seseorang bahwa dengan membayar zakat akan memberikan efek 

positif bagi dirinya, maka niat masyarakat dalam menunaikan zakat 

pertanian juga meningkat.  

2. Hasil analisis selanjutnya menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara norma subjektif dan niat. Dapat diartikan 

bahwa niat wajib zakat masyarakat di Kabupaten Luwu Timur tidak 

dipengaruhi oleh keluarga ataupun teman sebaya.  

3. Hasil analisis ketiga menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara pengetahuan dan niat. Dapat diartikan 

bahwa pengetahuan tidak mampu mempengaruhi niat wajib zakat di 

Kabupaten Luwu Timur. Hasil penelitian ini merupakan hasil temuan 

baru yang bertolak belakang dengan penelitian selanjutnya dimana 

hasil penelitian ini menemukan pengetahuan zakat yang bukan 

merupakan variabel yang dapat memprediksi niat. 

4. Uji hipotesis keempat menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif 

dan signifikan variabel religiusitas dan niat. Dapat diartikan bahwa 
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semakin tinggi religiusitas setiap individu, niat membayar zakat 

pertanian juga akan semakin meningkat. Tingkat religiusitas yang 

tinggi berarti individu telah mempunyai kesadaran dalam beragama 

khususnya dalam kehidupan sehari-hari sehingga membuahkan 

perilaku peduli terhadap sesama.  

5. Berdasarkan hasil analisis selanjutnya menunjukkan bahwa tidak 

terdapat pengaruh positif dan signifikan religiusitas dalam memoderasi 

hubungan sikap dan niat. Sikap memiliki pengaruh signifikan terhadap 

niat jika dihubungkan secara langsung. Dapat diartikan bahwa wajib 

zakat di Kabupaten Luwu Timur sudah memiliki sikap positif terhadap 

pembayaran zakat pertanian tanpa adanya religiusitas. 

6. Hasil analisis keenam menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

positif dan signifikan religiusitas dalam memoderasi hubungan norma 

subjektif dan niat. Hal ini menunjukkan bahwa adanya religiusitas 

tidak memberikan pengaruh positif norma subjektif terhadap niat para 

wajib zakat. Hubungan langsung ataupun tidak langsung norma 

subjektif terhadap niat pada penelitian ini tidak memberikan kontribusi 

dalam memprediksi niat para wajib zakat. 

7. Uji hipotesis ketujuh menunjukkan adanya pengaruh positif dan 

signifikan religiusitas dalam memoderasi hubungan pengetahuan dan 

niat. Hal ini menunjukkan bahwa para wajib zakat di Kabupaten Luwu 

Timur memiliki pengetahuan zakat yang kurang sehingga perlu 

adaanya variabel religiusitas sebagai dukungan atau dorongan yang 

dapat membentuk perilaku niat membayar zakat pertanian. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka berikut beberapa saran 

yang diajukan: 

1. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kabupaten Luwu Timur 

dengan hanya mengambil 100 sampel dari skala kabupaten. Untuk 

penelitian selanjutnya, penambahan sampel yang lebih luas sangat 
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diperlukan mengingat jumlah sampel juga akan mempengaruhi hasil 

penelitian. 

2. Pada dasarnya masyarakat yang dijadikan sampel pada penelitian ini 

semuanya telah membayar zakat pertanian namun hanya sekitar 37% 

masyarakat yang membayar zakat sesuai dengan ketentuan nisab 

selebihnya yaitu 63% masyarakat membayar zakat tidak sesuai dengan 

ketentuan nisab. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih selektif dalam 

pemilihan sampel dan penentuan kriteria dalam penelitian agar 

penelitian yang dihasilkan jauh lebih baik. 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan model yang lebih 

berkembang, misalnya dengan kerangka konsep yang berbeda dari 

penelitian ini serta menambahkan sruktur variabel baru yang dapat 

mendukung hasil penelitian. 

C. Keterbatasan  

Masih ada beberapa keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu: 

1. Pengambilan sampel hanya difokuskan pada daerah yang mudah 

dijangkau karena jarak antara satu kecamatan ke kecamatan yang lain 

cukup jauh sehingga sampel yang bisa dikumpulkan hanya 100 sampel. 

2. Sebagian besar responden sudah memenuhi kriteria responden tetapi 

tidak secara keseluruhan. 
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5 5 4 4 4 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 4 4 4 4 3 3 2 2 3 2 

4 4 4 4 4 2 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 3 4 5 3 3 1 1 1 1 1 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 

5 5 5 5 5 4 2 1 1 5 4 5 5 5 3 3 3 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 1 4 5 5 4 3 3 2 3 3 3 

4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 1 0 0 0 1 5 5 4 4 4 4 4 4 4 2 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 0 0 0 0 0 3 4 3 4 4 4 2 3 2 2 

3 3 3 3 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 

4 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
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LAMPIRAN 3 

Analisis Outer Model dan Inner Model SEM-PLS 

Outer Loadings 

  Moderating Effect 1 Moderating Effect 2 Moderating Effect 3 Niat Norma Subjektif Pengetahuan Religiusitas Sikap_ 

N1       0.702         

N10       0.737         

N2       0.705         

N3       0.706         

N4       0.800         

N5       0.733         

N6       0.808         

N7       0.722         

N8       0.818         

N9       0.808         

NR1         0.857       

NR2         0.903       

NR3         0.879       

NR4         0.791       

Norma Subjektif * Religiusitas   0.960             

P1           0.816     

P2           0.841     

P3           0.850     

P4           0.845     

P5           0.790     

Pengetahuan * Religiusitas     0.976           
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R1             0.712   

R2             0.893   

R3             0.860   

R4             0.893   

R5             0.887   

R6             0.878   

R7             0.856   

R8             0.885   

S1               0.773 

S2               0.801 

S3               0.824 

S4               0.873 

S5               0.858 

Sikap_ * Religiusitas 1.008               

 

Construct Reliability and Validity 

  Cronbach's Alpha rho_A Composite Reliability Average Variance Extracted (AVE) 

Moderating Effect 1 1.000 1.000 1.000 1.000 

Moderating Effect 2 1.000 1.000 1.000 1.000 

Moderating Effect 3 1.000 1.000 1.000 1.000 

Niat 0.916 0.919 0.930 0.571 

Norma Subjektif 0.880 0.882 0.918 0.737 

Pengetahuan 0.887 0.895 0.916 0.686 

Religiusitas 0.949 0.950 0.958 0.739 

Sikap_ 0.884 0.894 0.915 0.683 
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Latent Variable Correlations 

  Moderating Effect 1 Moderating Effect 2 Moderating Effect 3 Niat Norma Subjektif Pengetahuan Religiusitas Sikap_ 

Moderating Effect 1 1.000 0.623 0.543 0.002 0.038 -0.252 0.088 -0.206 

Moderating Effect 2 0.623 1.000 0.675 0.123 0.087 -0.336 0.185 0.040 

Moderating Effect 3 0.543 0.675 1.000 
-

0.305 
-0.330 -0.650 -0.140 -0.260 

Niat 0.002 0.123 -0.305 1.000 0.672 0.586 0.777 0.767 

Norma Subjektif 0.038 0.087 -0.330 0.672 1.000 0.630 0.684 0.595 

Pengetahuan -0.252 -0.336 -0.650 0.586 0.630 1.000 0.530 0.525 

Religiusitas 0.088 0.185 -0.140 0.777 0.684 0.530 1.000 0.683 

Sikap_ -0.206 0.040 -0.260 0.767 0.595 0.525 0.683 1.000 

 

Cross Loadings 

  Moderating Effect 1 Moderating Effect 2 Moderating Effect 3 Niat Norma Subjektif Pengetahuan Religiusitas Sikap_ 

N1 -0.199 -0.114 -0.384 0.702 0.445 0.416 0.445 0.572 

N10 0.104 0.189 -0.181 0.737 0.550 0.461 0.706 0.530 

N2 0.017 0.110 -0.141 0.705 0.375 0.301 0.517 0.522 

N3 -0.003 0.203 -0.074 0.706 0.431 0.196 0.611 0.585 

N4 -0.074 0.077 -0.277 0.800 0.391 0.439 0.539 0.610 

N5 -0.076 0.080 -0.164 0.733 0.444 0.311 0.572 0.570 

N6 0.100 0.146 -0.150 0.808 0.567 0.442 0.573 0.604 

N7 -0.132 -0.127 -0.510 0.722 0.614 0.727 0.440 0.616 

N8 0.072 0.107 -0.269 0.818 0.612 0.563 0.588 0.636 

N9 0.137 0.213 -0.164 0.808 0.593 0.509 0.818 0.554 

NR1 -0.087 -0.051 -0.462 0.611 0.857 0.662 0.496 0.567 

NR2 -0.045 0.025 -0.382 0.582 0.903 0.563 0.519 0.533 



 

88 
 

NR3 0.104 0.094 -0.231 0.538 0.879 0.526 0.598 0.463 

NR4 0.174 0.243 -0.040 0.568 0.791 0.399 0.744 0.471 

Norma Subjektif * Religiusitas 0.623 1.000 0.675 0.123 0.087 -0.336 0.185 0.040 

P1 -0.183 -0.179 -0.540 0.588 0.554 0.816 0.451 0.513 

P2 -0.306 -0.376 -0.576 0.399 0.461 0.841 0.404 0.360 

P3 -0.225 -0.352 -0.537 0.425 0.563 0.850 0.472 0.378 

P4 -0.161 -0.242 -0.489 0.451 0.564 0.845 0.568 0.444 

P5 -0.186 -0.284 -0.545 0.507 0.454 0.790 0.306 0.436 

Pengetahuan * Religiusitas 0.543 0.675 1.000 
-

0.305 
-0.330 -0.650 -0.140 -0.260 

R1 -0.276 -0.138 -0.384 0.651 0.583 0.533 0.712 0.704 

R2 0.080 0.119 -0.131 0.639 0.545 0.468 0.893 0.545 

R3 -0.046 0.003 -0.242 0.677 0.521 0.544 0.860 0.594 

R4 0.171 0.195 -0.015 0.651 0.575 0.355 0.893 0.541 

R5 0.103 0.225 -0.106 0.753 0.618 0.506 0.887 0.636 

R6 0.181 0.268 -0.007 0.677 0.619 0.421 0.878 0.557 

R7 0.152 0.249 -0.077 0.619 0.599 0.385 0.856 0.544 

R8 0.236 0.345 0.002 0.655 0.633 0.417 0.885 0.559 

S1 -0.271 -0.066 -0.315 0.541 0.483 0.468 0.376 0.773 

S2 -0.119 0.064 -0.113 0.563 0.449 0.339 0.508 0.801 

S3 -0.155 0.045 -0.224 0.642 0.379 0.388 0.618 0.824 

S4 -0.136 0.068 -0.255 0.740 0.596 0.518 0.661 0.873 

S5 -0.186 0.037 -0.168 0.655 0.538 0.443 0.618 0.858 

Sikap_ * Religiusitas 1.000 0.623 0.543 0.002 0.038 -0.252 0.088 -0.206 
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Path Coefficients 

 Mean, STDEV, T-Values, P-Values 

  Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) T Statistics (|O/STDEV|) P Values 

Moderating Effect 1 -> Niat 0.108 0.115 0.099 1.086 0.278 

Moderating Effect 2 -> Niat 0.184 0.179 0.117 1.574 0.116 

Moderating Effect 3 -> Niat -0.275 -0.276 0.119 2.299 0.022 

Norma Subjektif -> Niat 0.025 0.051 0.100 0.251 0.802 

Pengetahuan -> Niat 0.075 0.071 0.114 0.658 0.511 

Religiusitas -> Niat 0.358 0.337 0.108 3.326 0.001 

Sikap -> Niat 0.414 0.421 0.096 4.318 0.000 

 

R Square 
  

     R Square R Square Adjusted 

Niat 0.760 0.742 
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LAMPIRAN  4 

Hasil Turnitin 

 

 

 


