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ABSTRAK 

Nama         : Muh. Tahir 

NIM           : 80500220035 

Prodi          : Ekonomi Syariah 

Judul       : Determinan Keputusan Wakif Melaksanakan Pembayaran Wakaf  

Melalui Uang dengan Kesadaran Sebagai Variabel Moderasi  

Penelitian ini bertujuan untuk  mengkaji sikap yang mempengaruhi keputusan 

wakif dalam melaksanakan pembayaran wakaf melaui uang, kontrol perilaku terhadap 

keputusan wakif berwakaf melaui uang, transparansi terhadap keputusan wakif 

berwakaf melaui uang, sikap yang di moderasi kesadaran terhadap keputusan wakif 

berwakaf melaui uang, kontrol perilaku terhadap keputusan wakif berwakaf melaui 

uang, transparansi yang di moderasi kesadaran terhadap keputusan wakif berwakaf 

melaui uang. 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitaif dengan menggunakan 

pendekatan asosiatif kausal. Metode pengumpulan data primer melaui penyebaran 

kuesioner dan data sekunder melalui pengumpulan data di Kota Makassar serta melalui 

jurnal referensi yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik  sampel dalam 

penelitian ini menggunakan rumus Hair dengan jumlah sampel  150. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan SEM-PLS versi 03. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap tidak berpengaruh terhadap 

keputusan wakif melakukan pembayaran wakaf melsaui uang, kontrol prilaku 

berpengaruh terhadap keputusan wakif melaksankan pembayaran wakaf melaui uang, 

transparansi berpengaruh terhadap keputusan wakif melakukan pembayaran wakaf 

melaui uang, sikap yang di moderasi kesadaran tidak berpengaruh terhadap keputusan 

wakif melakukan pembayaran wakaf melaui uang, kontrol perilaku berpengaruh 

terhadap keputusan wakif melakukan pembayaran wakaf melaui uang, transparansi 

yang di moderasi kesadaran perilaku berpengaruh terhadap keputusan wakif 

melakukan pembayaran wakaf melaui uang. 

Implikasi pada penelitian ini bahwa masyarakat Kota Makassar khususnya para 

wakif diharapkan dapat lebih termotivasi untuk melakukan wakaf melaui uang. Para 

lembaga-lembaga wakaf serta instansi yang memiliki program wakaf melalui uang agar 

lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat lebih optimal dalam 

mengumpulkan dana wakaf. 

Kata Kunci: Keputusan Wakif, Wakaf Melaui Uang, Kesadaran
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Wakaf sebagai salah satu syariat yang dibawa oleh Rasulullah saw merupakan 

salah satu instrumen yang menarik dalam kerangka ibadah yang berhubungan dengan 

berbagi atau memberikan harta kepada orang lain.1 Sejak dahulu wakaf telah dikenal 

dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya. Salah satu sahabat 

Nabi yang mempraktekkan wakaf adalah Usman bin Affan yang membeli sumur 

raumah dari orang yahudi kemudian mewakafkannya untuk dimanfaatkan masyarakat 

Madinah dan manfaatnya masih dirasakan hingga saat ini.2 Hal ini menandakan bahwa 

wakaf dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas secara terus-menerus jika 

tertangani dan dikelola dengan baik3 

Wakaf melalui uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan 

dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya yang digunakan langsung untuk 

mengadakan harta benda wakaf bergerak maupun tidak bergerak untuk keperluan 

ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf melalui uang saat ini 

dipandang sangat potensial dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi dan mampu 

memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi yang diharapkan dapat 

 
1Nafisah Maulidia Chusma et al., “Wakaf  Uang Sebagai  Instrumen Perkembangan Ekonomi 

Islam” 6, no. 1 (2022): h.92. 

2 Septyaningdyah Setyorini et al., “Sejarah Wakaf Dalam Islam Dan Perkembangannya,” 

Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 1, no. 1 (2022). 

3 Ahmad Atabik, “Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia,” Jurnal ZISWAF IAIN 

Kudus 1, no. 1 (2016): h. 90. 
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mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf memiliki 

ketentuan yang tidak terlalu ketat layaknya pada zakat, sehingga hasil dari wakaf bisa 

dialokasikan untuk apa pun, tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur saja (jalan, 

jembatan, rumah sakit) tetapi bisa untuk pemberian modal usaha pedagang kecil, 

beasiswa bahkan menciptakan lapangan kerja baru untuk masyarakat. Hal ini 

menunjukkan keistimewaan dan keunggulan wakaf sebagai salah satu dari sistem 

syariat Islam yang mengelola harta untuk kebaikan dan kesejahteraan umat.4 

Indonesia memiliki potensi wakaf melalui uang yang sangat besar mencapai 

180 triliun per tahun. Potensi yang besar tersebut dapat menjadi dasar bahwa wakaf 

uang menjadi penting untuk dikaji karena dapat memberikan manfaat yang sangat besar 

terhadap kesejahteraan umat Islam.5 Wakaf Juga dapat berperan dalam menunjang 

proses pembangunan secara menyeluruh, baik dalam pembangunan sumber daya 

manusia, maupun dalam pembangunan ekonomi dan sosial 6. Meskipun potensi wakaf 

uang sangat besar di Indonesia namun bertolak belakang dengan realisasi 

penghimpunan yang ada, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 
4 Izra Berakon et al., “Inovasi Layanan Penghimpunan Dan Redistribusi Wakaf Uang Berbasis,” 

Jurnal Al Qardh V, No. 1, Juli 2017, no. 1 (2017): h. 32. 

5 Supriyanto, “Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan,” Jurnal Hukum Volkgeist 4, no. 1 

(2022):h. 32, https://core.ac.uk/download/pdf/327176569.pdf. 

6 Mustopa Kamal, “Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia,” Istinbath | Jurnal Penelitian 

Hukum Islam 16, no. 2 (2021): h. 143, https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i2.133. 
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Tabel 1.1  

Potensi & Realisasi Wakaf Uang 

 

No Tahun Potensi Wakaf (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 

1 2019 77.000.000.000.000 185.000.000.000 0,2403 

2 2020 180.000.000.000.000 391.000.000.000  0,2172  

3 2021 180.000.000.000.0
00  

819.360.000.000  0,4552  

Sumber: Badan Wakaf Indonesia (2021) 

Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa penghimpunan wakaf di Indonesia masih 

sangat jauh dari potensi yang ada. Rendahnya minat berwakaf uang di masyarakat 

ditunjukkan dengan perbandingan realisasi dan potensi wakaf uang dalam beberapa 

tahun terakhir. Realisasi yang tidak mencapai 1% ini sangatlah miris mengingat 

besarnya potensi wakaf uang yang ada dan fakta bahwa 87% masyarakat Indonesia 

ialah muslim. Adanya gap antara potensi yang ada dengan realisasi penghimpunan 

wakaf uang/wakaf melaui uang, maka pemerintah  Indonesia melalui Kementrian 

Agama dan BWI mencanangkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) secara 

nasional pada tahun 2021 untuk mendorong pemahaman dan kesadaran masyarakat 

terhadap uang wakaf .7 Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut berpastisipasi dan 

 
7 Muthiah, Lukman Mohammad Baga, and Imam Teguh Saptono, “Cash Waqf Literacy Index 

and Determinants of Public Intention to Pay Cash Waqf,” International Journal of Research and Review 

8, no. 12 (2021): h. 250, https://doi.org/10.52403/ijrr.20211231. 
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termotivasi dalam berwakaf. Agar potensi wakaf uang/melalui uang tersebut dapat 

terealisasi dengan baik, maka diperlukan kajian terhadap faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi masyarakat untuk berwakaf. 

Kajian teori tindakan beralasan (Theory of Reasoned Action) yang di dalamnya 

terdapat sikap dan norma subjektif, serta teori (Theory of planned behavior) yang 

mengukur kontrol perilaku dapat mengukur keinginan dan tindakan berbagi pada 

individu yang sangat beragam.8 Penelitian yang dilakukan oleh Priambodo yang 

menggunakan Theory Of Planned Behavior (TPB) dalam penelitiannya, menyebutkan 

bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara faktor sikap, norma dan kontrol 

perilaku terhadap minat wakaf wakaf uang.9 Hal ini senada dengan penelitian Muthiah 

dan penelitian Haidlir yang menyebutkan bahwa semua variabel yang terdapat dalam 

Theory Of Planned Behavior (TPB) berpengaruh terhadap keputusan untuk berwakaf 

uang. 

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel yang 

terdapat dalam Theory Of Planned Behavior memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan seseorang dalam melaksanakan wakaf tunai, namun masih terdapat 

gap atau celah yang masih bisa dikembangkan. Bersandar pada hal tersebut, dalam 

penelitian Maziah menyebutkan bahwa sikap tidak memiliki pengaruh terhadap minat 

 
8 Icek Ajzen, “The Theory of Planned Behavior,” Organizational Behavior and Human 

Decision Proceses 50, (1991), h. 189, https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1493416. 

 
9 Doni Priambodo, “Analysis of the Influence Theory off Planned Behavior on Interest in 

Money Waqf (Case Study in Dompet Dhuafa Republika),” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8, no. 1 (2022): 

h. 651, https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3785. 

https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1493416
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berwakaf tunai pada generasi milenial di Kabupaten Semarang.10 Mudrikah 

menemukan bahwa kontrol prilaku tidak berpengaruh terhadap niat membayar wakaf 

uang bagi anggota IPNU/IPPNU di Jawa Tengah.11 Hal inilah yang menjadi dasar 

penulis untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan  sikap dan kontrol 

prilaku yang diambil dari Theory Of Planned Behavior. 

Peneliti juga merujuk pada teori stewardship yang merupakan kondisi dimana 

manajer atau pimpinan lebih mengutamakan kepentingan bersama atau tujuan 

lembaga.12 Pertanggung jawaban pemerintah atau lembaga publik terhadap masyarakat 

sebagai pemilik sumber daya merupakan kewajiban yang harus diutamakan. Teori ini 

menyinggung transparansi pelaporan keuangan yang merupakan elemen yang 

mempengaruhi wakif untuk melakukan pembayaran wakaf tunai.13 Pada penelitian 

Rofiko dan Sari menemukan bahwa variabel transparansi memiliki pengaruh terhadap 

keputusan berwakaf.14 

 
10 Emy Widyastuty Ummu Maziah, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat 

Generasi Milenial Dalam Berwakaf Tunai,” Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam 

5, no. 2 (2021): h. 121, https://doi.org/10.22236/alurban. 

11 Siti Mudrikah, “Determinan Terhadap Niat Membayar Wakaf Uang,” Journal.Uinsi.Ac.Id 4, 

no. 1 (2021): h. 13, http://journal.uinsi.ac.id/index.php/el-Buhuth/article/view/3730. 
 

12 Lex Donaldson and James H. Davis, “Stewardship Theory or Agency Theory: CEO 

Governance and Shareholder Returns,” Australian Journal of Management 16, no. 1 (1991): 54, 

https://doi.org/10.1177/031289629101600103. 

13 Fanny Jitmau, Lintje Kalangi, and Linda Lambey, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi 

Dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten 

Sorong),” Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill” 8, no. 1 (2017): 280, 

https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.16036. 

14 Azidni Rofiqo and Diyan Novita Sari, “Transparency and Reputation as The Factor 

Influences to The Intention Waqf: Empirical Studies in Gontor Institution,” Velocity: Journal of Sharia 

Finance and Banking 2, no. 1 (2022): h. 8  
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Hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dapat 

dipengaruhi oleh variabel lainnya. Salah satunya adalah variabel moderating. Variabel 

moderating dimaksudkan untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara 

variabel independen dan dependen. Sifat hubungan antara variabel yang 

mempengaruhi dan yang dipengaruhi dapat menjadi positif dan negatif tergantung 

dengan variabel moderating. Perlunya penambahan variabel moderasi dimaksudkan 

sebagai kontribusi penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi serta memperluas 

teori maupun model penelitian yang sudah ada.15 

Menurut Ardianto dkk bahwa efek moderasi menunjukkan interaksi antara 

variabel moderator dengan variabel independen dalam mempengaruhi variabel 

dependen. Pada penelitian ini faktor kesadaran dimasukkan untuk memperkuat 

pengaruh pertimbangan variabel sikap, kontrol perilaku, transparansi dan keputusan 

wakif dalam membayar wakaf melalui uang. Kesadaran dijadikan sebagai variabel 

moderasi karena faktor tersebut dapat memberikan pengaruh kepada perilaku 

seseorang dalam melaksanakan wakaf. 16 Hal ini senada dengan penelitian Hadiyati 

yang menemukan bahwa variabel kesadaran wakif memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap minat untuk melakukan wakaf. Berdasarkan hal tersebut 

menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wakif yang tinggi dapat mempengaruhi 

 
15 L. Liana, “Penggunaan MRA Dengan SPSS Untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating 

Terhadap Hubungan Antara Variabel Independen Dan Variabel Dependen,” Dinamik 14, no. 2 (2009): 

90–97. 
16 Liana, “Penggunaan MRA Dengan SPSS Untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating 

Terhadap Hubungan Antara Variabel Independen Dan Variabel Dependen,” Dinamik 14, no. 2 (2009): 

90–97. 
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seseorang untuk melakukan wakaf melaui uang.17 Namun berbeda dengan penelitian 

Aldeen yang menemukan bahwa tingginya tingkat kedasaran akan pentingnya wakaf 

uang tidak otomatis memberikan motivasi terhadap seseorang untuk berwakaf uang.18 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan kajian yang lebih kompleks dan mendalam dengan judul 

“Determinan Keputusan Wakif Melakukan Pembayaran Wakaf Melalui Uang 

dengan Kesadaran Sebagai Variabel Moderasi di Kota Makassar” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah sikap berpengaruh terhadap keputusan membayar wakaf melalui uang? 

2. Apakah kontrol prilaku berpengaruh terhadap keputusan membayar wakaf 

melalui uang? 

3. Apakah transparansi berpengaruh terhadap keputusan membayar wakaf melalui 

uang? 

4. Apakah kesadaran dapat memoderasi sikap terhadap keputusan membayar wakaf 

melalui uang? 

 
17 Puji Hadiyati, “Encourage People’s Interest to Do Cash Waqf” ISLAMICONOMIC: Jurnal 

Ekonomi Islam 11, no. 2 (2020): h. 181. 

18 Khaled Nour Aldeen, Inayah Swasti Ratih, and Risa Sari Pertiwi, “Cash Waqf from the 

Millennials’ Perspective: A Case of Indonesia,” ISRA International Journal of Islamic Finance 14, no. 

1 (2022): 20, https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223. 
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5. Apakah kesadaran dapat memoderasi kontrol prilaku terhadap keputusan 

membayar wakaf melalui uang? 

6. Apakah kesadaran dapat memoderasi transparansi terhadap keputusan membayar 

wakaf melalui uang? 

C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan solusi sementara dari suatu masalah, hipotesis adalah 

bagian terpenting dalam penelitian yang harus terjawab sebagai kesimpulan penelitian 

itu sendiri. Hipotesis bersifat dugaan, karena itu peneliti harus mengumpulkan data 

yang cukup untuk membuktikan bahwa dugaannya benar.19 Adapun hipotesis peneliti 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh Sikap Terhadap Keputusan Wakif Membayar Wakaf Melalui 

Uang 

Berdasarkan Theory of Planned Behavior,  Sikap merupakan bentuk evaluasi 

terhadap perilaku tertentu yang melibatkan objek sikap. Sikap menjadi bagian penting 

untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia. Selanjutnya, menurut Ajzen 

bahwa Sikap didefinisikan sebagai kecenderungan psikologis yang dinyatakan dari 

suatu evaluasi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan pada entitas tertentu. 

Secara umum, sikap seseorang terhadap perilaku yang lebih baik maka semakin besar 

kemungkinan orang tersebut untuk terlibat dalam perilaku.20 Hubungannya dengan 

 
19 Enos Lolang, “Hipotesis Nol dan Hipotesis Alternatif,” Jurnal Kip 3, no. 3 (2014): h. 685 

20 Icek Ajzen, “The Theory of Planned Behavior,” Organizational Behavior and Human 

Decision Proceses 50, (1991), h. 189, https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1493416. 

 



9 
 

 
 

penelitian ini ialah semakin positif sikap seseorang terhadap wakaf melalui uang maka 

akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan berwakaf melaui uang. 

Beberapa penelitian telah menemukan bahwa sikap berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan untuk berwakaf tunai.21 

Berdasarkan pemaparan teori dan penelitian sejenis di atas, dapat 

dikembangkan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan wakif 

membayar wakaf melalui uang 

2. Pengaruh Kontrol Prilaku Terhadap Keputusan Wakif Membayar Wakaf 

Melaui Uang 

Berdasarkan Theory of Planned Behavior yang dikemukakan oleh Ajzen 

kontrol prilaku menentukan keputusan seseorang untuk menampilkan perilaku tertentu. 

Kontrol perilaku mengacu pada persepsi individu tentang kemampuan mereka dalam 

melakukan suatu perilaku serta mengacu pada persepsi kemudahan atau kesulitan 

seseorang dalam melakukan perilaku tertentu yang mencerminkan pengalaman masa 

lalu dan tantangan serta hambatan yang diantisipasi dalam melakukan perilaku 

tersebut. Hal tersebut ditentukan oleh control belief  yang berarti keyakinan tentang 

adanya faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat kinerja perilaku. 

 
21 Doni Priambodo, “Analysis of the Influence Theory off Planned Behavior on Interest in 

Money Waqf (Case Study in Dompet Dhuafa Republika),” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8, no. 1 (2022): 

h. 651, https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3785. 
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Tindakan seseorang dipengaruhi oleh suatu kontrol.22 Setiap individu mempunyai 

kontrol berupa keberadaan sumber daya, keterampilan, atau kemungkinan untuk 

memperlihatkan suatu perbuatan. Apabila seseorang memiliki ketiga kontrol tersebut, 

maka ia bisa mempunyai tekad yang kuat untuk memperlihatkan perilaku tersebut, 

dalam hal ini keputusan untuk berwakaf melaui uang.23 Penelitian Putra, Priambodo  

dan Muthiah et al., menemukan bahwa kontrol prilaku berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan melakukan wakaf tunai. 

Berdasarkan pemaparan teori dan penelitian sejenis di atas, dapat 

dikembangkan hipotesis sebagai berikut: 

H2: Kontrol prilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

wakif membayar wakaf melaui uang 

3. Pengaruh Transparansi Terhadap Keputusan Wakif Membayar Wakaf 

Melalui Uang 

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi 

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan instansi, yakni 

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil 

yang dicapai.24 Berdasarkan teori stewardship yang merupakan kondisi dimana manajer 

 
22 Nashrudin Ismail and Tatik Maryanti, “Determinants of Intention To Donate on Share Waqf: 

The Case of Muslim Workers in Jakarta,” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic 

Economics and Business) 8, no. 1 (2022): 1–17, https://doi.org/10.20473/jebis.v8i1.28654. 
 

23 Muthiah, Lukman Mohammad Baga, and Imam Teguh Saptono, “Cash Waqf Literacy Index 

and Determinants of Public Intention to Pay Cash Waqf,” International Journal of Research and Review 

8, no. 12 (2021): h. 250, https://doi.org/10.52403/ijrr.20211231. 
 

24 Lex Donaldson and James H. Davis, “Stewardship Theory or Agency Theory: CEO 

Governance and Shareholder Returns,” Australian Journal of Management 16, no. 1 (1991): 54, 

https://doi.org/10.1177/031289629101600103. 
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atau pimpinan lebih mengutamakan kepentingan bersama atau tujuan lembaga. 

Pertanggung jawaban instansi atau lembaga publik terhadap masyarakat sebagai 

pemilik sumber daya merupakan kewajiban yang harus diutamakan. Teori ini 

menyinggung transparansi pelaporan keuangan yang merupakan elemen yang dapat 

mempengaruhi wakif untuk melakukan pembayaran wakaf tunai,25 sebagaimana pada 

penelitian Rofiqo & Sari yang menemukan bahwa variabel transparansi memiliki 

pengaruh terhadap keputusan berwakaf. Hal ini menunjukkan bahwa adanya 

transparansi pada lembaga wakaf dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk 

melakukan wakaf melaui uang. 

Berdasarkan pemaparan teori dan penelitian sejenis di atas, dapat 

dikembangkan hipotesis sebagai berikut: 

H3: Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan wakif 

membayar wakaf melaui uang 

4. Kesadaran Memoderasi Sikap Terhadap Keputusan Wakif Membayar 

Wakaf Melalui Uang 

Sikap menurut Ajzen didefinisikan sebagai sebuah disposisi atau 

kecenderungan untuk menanggapi hal-hal yang bersifat evaluatif, disenangi atau tidak 

disenangi terhadap objek, orang, institusi atau peristiwa. Sikap mencerminkan tiga 

komponen pertama, komponen kognitif, kedua komponen afektif, ketiga komponen 

 
 

25 Muthiah, Lukman Mohammad Baga, and Imam Teguh Saptono, “Cash Waqf Literacy Index 

and Determinants of Public Intention to Pay Cash Waqf,” International Journal of Research and Review 

8, no. 12 (2021): h. 250, https://doi.org/10.52403/ijrr.20211231. 
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perilaku. Ketiga komponen tersebut merangkum tindakan yang mengacu pada 

pendapat dan keyakinan orang lain, mengacu kepada emosional atau perasaan 

seseorang terhadap objek dan mengacu kepada maksud untuk berperilaku dalam cara 

tertentu.26 

Penelitian yang dilakukan oleh Hadiyati yang menemukan bahwasannya 

variabel kesadaran wakif memberikan pengaruh yang signifikan terhadap minat untuk 

melakukan wakaf tunai. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat 

kesadaran wakif yang tinggi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan wakaf 

tunai.27 

Jika masyarakat memiliki sikap yang positif dan didasari oleh kesadaran yang 

penuh akan berikan efek yang positif terhadap keputusan berwakaf tunai. Berdasarkan 

pemaparan teori dan penelitian sejenis di atas, dapat dikembangkan hipotesis sebagai 

berikut: 

H4: Kesadaran signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara sikap terhadap 

keputusan wakif membayar wakaf melaui uang. 

5. Kesadaran Memoderasi Kontrol Prilaku Wakaf Terhadap Keputusan 

Wakif Membayar Wakaf Melalui Uang 

Kontrol keperilakuan yang dirasakan merupakan kondisi pada saat orang 

percaya bahwa suatu tindakan itu mudah atau sulit dilakukan, sehingga perceived 

 
26 Icek Ajzen, “The Theory of Planned Behavior,” Organizational Behavior and Human 

Decision Proceses 50, (1991), h. 189, https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1493416. 
 

27 Puji Hadiyati, “Encourage People’s Interest to Do Cash Waqf” ISLAMICONOMIC: Jurnal 

Ekonomi Islam 11, no. 2 (2020): h. 181. 
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behavioral control dapat dikatakan faktor persepsi tentang kemampuan seseorang 

dalam mengendalikan perilaku yang akan dikerjakan. Kesadaran dalam hal ini adalah 

kesadaran dalam melakukan kebaikan. Kesadaran juga dapat diasah melalui 

pengalaman-pengalaman yang didapat dari masyarakat.28 Apabila seseorang memiliki 

kontrol perilaku kemudian didasari kesadaran penuh, maka ia bisa mempunyai tekad 

yang kuat untuk mengambil keputusan untuk berwakaf melaui uang. 

Berdasarkan pemaparan teori dan penelitian sejenis di atas, dapat 

dikembangkan hipotesis sebagai berikut: 

H5: Kesadaran signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara prilaku kontrol 

terhadap keputusan wakif membayar wakaf melaui uang. 

6. Kesadaran Memoderasi Transparansi Terhadap Keputusan Wakif 

Membayar Wakaf Melalui Uang 

 Transparansi dapat diartikan sebagai ketersediaan    informasi    yang    bersifat    

terbuka    dan jujur    kepada masyarakat berdasarkan  pertimbangan bahwa masyarakat 

memiliki  hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban  pemerintah  dalam  pengelolaan  sumber  daya  yang 

dipercayakan. Berdasarkan teori stewardship yang merupakan kondisi dimana manajer 

atau pimpinan lebih mengutamakan kepentingan bersama atau tujuan lembaga. 

 
28 Juliana Nasution, “Analisis Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat Terhadap Keberkahan,” 

At-Tawassuth II, no. 2 (2017): 282–303. 
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Pertanggung jawaban pemerintah atau lembaga publik terhadap masyarakat sebagai 

pemilik sumber daya merupakan kewajiban yang harus diutamakan.29 

Kesadaran yang muncul dari kondisi internal adalah kesadaran yang muncul 

dari diri sendiri, hati nurani yang sudah dibekali dengan pendidikan sprituan 

keagamaan maupun tentang nilai-nilai dan norma-norma kemanusiaan. Dengan adanya 

transparansi oleh lembaga pengelolaan wakaf akan memberikan kesadaran masyarakat 

muslim dalam mengambil keputusan untuk berwakaf.  

Berdasarkan pemaparan teori dan penelitian sejenis di atas, dapat 

dikembangkan hipotesis sebagai berikut: 

H6: Kesadaran signifikan sebagai pemoderasi hubungan antara transparansi 

terhadap keputusan wakif membayar wakaf melaui uang. 

D. Kajian Pustaka 

Peneliti juga menambahkan beberapa penelitian terdahulu sebagai sumber 

referensi pada penelitian ini. Adapun sumber referensi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian Sadri et.,al  yang berjudul Factors Influencing the Behavioral 

Intentions of Muslim Employees to Contribute to Cash-Waqf Through Salary 

Deductions. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi niat perilaku karyawan Muslim untuk berkontribusi pada 

wakaf tunai melalui pemotongan gaji. Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dan menyebarkan kuisioner kepada 380 karyawan Muslim di negara 

 
29 Lex Donaldson and James H. Davis, “Stewardship Theory or Agency Theory: CEO 

Governance and Shareholder Returns,” Australian Journal of Management 16, no. 1 (1991): 54, 

https://doi.org/10.1177/031289629101600103. 
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bagian Selangor di Malaysia. Untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 

niat dalam berkontribusi wakaf uang penelitian ini menggunakan theory of 

resoned action (TRA) sebagai landasan teori yaitu sikap terhadap prilaku dan 

norma subyektif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap karyawan Muslim 

berpengaruh signifikan terhadap niat perilaku karyawan Muslim untuk 

berkontribusi terhadap wakaf tunai/uang melalui pemotongan gaji, hasilnya juga 

menunjukkan bahwa norma subjektif memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap niat perilaku karyawan Muslim untuk berkontribusi terhadap wakaf 

tunai/uang melalui pemotongan gaji.30 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hamid & Amin yang berjudul  Perceived Ihsan, 

Islamic egalitarian and Islamic religiosity to wards charitable giving of cash 

waqf. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan model konseptual yang 

menjelaskan niat umat muslim untuk berkontribusi pada wakaf uang yaitu 

dengan meneliti peran perceived ihsan, islamic egalitarian dan Islamic 

religiosity yang dikembangkan dari paradigma teori altruisme. Hasilnya 

menunjukkan bahwa perceived ihsan dan islamic egalitarian secara signifikan 

mempengaruhi rasa islamic religiosity, yang kemudian mendorong perilaku 

untuk berwakaf uang. Hal ini menunjukkan bahwa perceived ihsan dan islamic 

egalitarian yang tinggi dapat menumbuhkan rasa islamic religiosity seseorang 

 
30 Ahadin Sadri et al., “Factors Influencing the Behavioral Intentions of Muslim Employees to 

Contribute to Cash-Waqf Through Salary Deductions,” Journal of King Abdulaziz University-Islamic 

Economics 28, no. 2 (2015): 56–71, https://doi.org/10.4197 / Islec. 28-1.3. 
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yang kemudian memberikan motivasi untuk melakukan wakaf uang pada 

lembaga wakaf uang.31 

3. Hasil penelitian Thaker et.,al yang berjudul Modeling crowdfunders’ behavioral 

intention to adopt the crowdfunding-waqf model (CWM) in Malaysia The theory 

of the technology acceptance model. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur 

niat prilaku masyarakat Malaysia dalam menggunakan crowdfunding dalam 

berwakaf yang di kenal dengan istilah Crowdfunding Wakaf Model (CWM) 

dengan dengan mengadopsi teori Technology Acceptance Model (TAM). 

Penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan melakukan penyebaran 

kuesioner kepada para responden sebanyak 1.600 yang ada di Selangor, Penang, 

Johor and Pahang (Malaysia), kemudian data yang dikumpulkan dianalisis 

menggunakan aplikasi IBM Statistics Versi 22 dan SPSS Amos Versi 20. 

Berdasarkan temuan, baik perceived usefulness (persepsi manfaat) dan perceived 

ease of use (persepsi kemudahan penggunaan) CWM ditemukan memiliki 

dampak positif pada niat perilaku crowdfunder atau donatur dalam membantu 

lembaga wakaf untuk mengembangkan tanah wakaf di Malaysia. Selanjutnya, 

perceived ease of use (persepsi kemudahan penggunaan) memiliki hubungan 

positif dan efek langsung pada perceived usefulness (persepsi manfaat) 

crowdfunder untuk menggunakan CWM.32 

 
31 Rizal Hamid and Hanudddin Amin, “Perceived Ihsan , Islamic Egalitarian and Islamic 

Religiosity towards Charitable Giving of Cash Waqf,” Journal of Islamic Marketing, (2017), 

https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2015-0037. 
 

32 Mohamed Asmy Mohd Thas Thaker, Hassanudin Mohd Thas, and Anwar Allah Pitchay, 

“Modeling Crowdfunders ’ Behavioral Intention to Adopt the Crowdfunding-Waqf Model ( CWM ) in 
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4. Hasil penelitian Hasan dkk yang berjudul  Comparative Analysis of Waqf 

Generosity Index (WGI) in Generation Y and Z. Tujuan penelitian adalah untuk 

mengembangkan indeks kedermawanan di antara klasifikasi dua generasi. 

Variabel yang dipilih dalam penelitian ini yaitu kepercayaan, altruisme, 

karakteristik pribadi, citra diri, nilai agama, manfaat psikologis, norma sosial, 

kepuasan pribadi dan komitmen. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 

dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dan sampel yang diperoleh 

sebanyak 450. Hasil penelitian menunjukkan bahwa item yang paling 

memotivasi adalah Kepercayaan, Altruisme, Manfaat Psikologis dan Kepuasan 

Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa GenY dan GenZ paling termotivasi 

terhadap item dan mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan untuk 

Wakaf. Item yang kurang memotivasi adalah Karakteristik Pribadi, Citra Diri, 

Nilai Religius, Norma Sosial dan Komitmen. Hal ini menunjukkan bahwa GenY 

dan GenZ memiliki motivasi yang paling rendah yang ditunjukkan bahwa item-

item tersebut membawa pengaruh yang lebih kecil untuk pengambilan keputusan 

mereka terhadap wakaf.33 

5. Hasil penelitian Abdul Shukor et., al yang berjudul Trust on awqaf institutions: 

evidence from Malaysia. Jurnal ini bertujuan untuk meneliti hubungan integrity, 

reputation, trust on awqaf institution terhadap niat wakif untuk berwakaf uang. 

 
Malaysia The Theory of the Technology,” International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance 

and Management © Emerald Publishing Limite, (2018), https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2017-0157. 
 

33 Rashedul Hasan and M Kabir Hassan, "Mediating Role of Trust in Cash Waqf Donations, 

Revitalization of Waqf for Socio-Economic Development II" Springer International Publishing, (2019), 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-18449-0. 
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Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menyebarkan kuisioner 

kepada 377 responden kemudian di analisis menggunakan  structural equation 

modeling. Temuan menunjukkan bahwa integrity, reputation berdampak 

langsung pada kepercayaan wakif terhadap lembaga wakaf, yang akibatnya 

mengarah pada niat berwakaf uang. Hal ini menunjukkan bawa integrity, 

reputation lembaga wakaf berperan penting untuk membangun kepercarcayaan 

wakif, yang kemudian memberikan pengaruh positif terhadap niat untuk 

berwakaf uang pada lembaga wakaf.34 

6. Penelitian yang dilaukan oleh  Jazil et.,al yang berjudul Determinant Factors 

Motivated Waqif to donate Waqf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

motivasi  wakif dalam melaksanakan wakaf di Kota Bogor. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif, Data primer dan teknik kuesioner digunakan 

dengan menyebarkan kepada 103 responden wakif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa faktor internal seperti literasi wakaf dan kepercayaan 

melalui mediasi religiusitas berdampak pada motivasi dalam melaksanakan 

wakaf; sebaliknya faktor pendapatan dan kekayaan tidak berpengaruh terhadap 

motivasi wakaf. Adapun pada faktor eksternal, efisiensi kinerja kelembagaan dan 

insentif pajak tidak memberikan kontribusi terhadap motivasi wakaf. Namun 

 
34 Syadiyah Abdul Shukor et al., “Trust on Awqaf Institutions: Evidence from Malaysia,” 

Journal of Islamic Marketing 10, no. 2 (2019): h. 511–24, https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2017-0054. 
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peran pemerintah dan peran ulama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

motivasi wakaf.35 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal et.,al yang berjudul Increasing Community 

Awareness and Intention in Encouraging The Growth of Cash Waqf. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan kesadaran, 

niat dan keputusan masyarakat Indonesia terhadap wakaf tunai. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif, yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada 

responden dan diperoleh dan diperoleh 84 sampel. Teknik pengumpulan data 

menggunakan purposive sampling dengan metode PLS (Partial Least Squared) 

sebagai alat analisis data. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa lingkungan 

dan pemahaman sosial mempengaruhi kesadaran dan minat seseorang terhadap 

wakaf tunai. Munculnya kesadaran dan niat akan mendorong orang tersebut 

untuk melaksanakan wakaf uang. Sedangkan promosi wakaf uang tidak 

mempengaruhi kesadaran dan niat yang pada akhirnya tidak akan mendorong 

seseorang untuk berwakaf uang.36 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Al-harethi yang berjudul Factors Determine Cash 

Waqf Participation in Kedah, Malaysia: Perception from Students in Kolej 

University Insaniah. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki determinan 

 
35 Thuba Jazil, Safirah Rofifah, and Tita Nursyamsiah, “Determinant Factors Motivated Waqif 

to Donate Waqf,” El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business 2, no. 2 (2019): h. 162, 

https://doi.org/10.21154/elbarka.v2i2.1733. 
 

36 Muhammad Iqbal et al., “Increasing Community Awareness and Intention in Encouraging 

The Growth of Cash Waqf,” Economica: Jurnal Ekonomi Islam 10, no. 1 (2019): h. 29–56, 

https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.1.3152. 
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partisipasi wakaf tunai pada mahasiswa Kolej University Insaniah Malaysia. Tiga 

variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah religiusitas, norma subyektif, 

dan sikap yang menggunakan Theory of  Planned Behavior (TPB). Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif  yaitu dengan melakukan penyebaran kuesioner 

kepada 100 peserta dari Mahasiswa Kolej Insaniah Universiti. Temuan penelitian 

menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara religiusitas, norma 

subyektif, dan sikap dengan partisipasi wakaf tunai.37 

9. Penelitian yang dilakukan oleh Hakimi & Shafiai yang berjudul Demographic 

determinants of charity donors and its implication for cash waqf institutions in 

Malaysia. Penelitian ini dimaksudkan  untuk mengidentifikasi kelompok 

demografis yang dapat ditargetkan untuk dapat berdonasi secara wakaf tunai 

melalui lembaga dan untuk ditargetkan objek promosi wakaf tunai pada masa 

mendatang di Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 

menyebarkan kuesioner kepada responden, sampel yang di uji sebanyak 430 

yang diperoleh di daerah Selangor Malaysia. Temuan ini menunjukkan bahwa 

orang Melayu memang bersimpati terhadap orang miskin. Penyelidikan lebih 

lanjut menunjukkan bahwa kelas berpenghasilan tinggi dan perempuan adalah 

dua kelompok demografis yang lebih bersimpati terhadap orang miskin karena 

keyakinan mereka yang kuat pada amal. Olehnya itu untuk mempromosikan dan 

 
37 Abobakr Ramadhan Salem Al-harethi, “Factors Determine Cash Waqf Participation in Kedah 

, Malaysia : Perception from Students in Kolej University Insaniah,” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 

4, no. 1 (2019): h. 53–59. 
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mengajak untuk berdonasi wakaf tunai berdasarkan hasil penelitian tersebut 

perempuan dan yang berpenghasilan tinggi dapat menjadi sasaran.38 

10. Penelitian ini dilakukan oleh Aji et.,al yang berjudul Investigating the 

determinants of online infaq intention during the COVID-19 pandemic: an 

insight from Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki niat infaq 

online umat Islam selama wabah mematikan COVID-19. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif, yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada 

responden secara online dan diperoleh 560 sampel, kemudian dianalisis melalui 

structural equation modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

seluruh hipotesis yang dihasilkan dari TRA (Subjective norm, Attitude) dan SPT 

(Social presence, trust in fundraisers) berpengaruh signifikan terhadap niat 

berinfaq online. namun religiusitas intrinsik Muslim tidak mempengaruhi baik 

sikap terhadap infaq online maupun niat infaq online.39 

11. Penelitian yang dilakukan oleh Hadiyati yang berjudul Encourege Peoples’s 

Interest to do Cash Waqf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat 

masyarakat terhadap wakaf uang, Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang 

berdomisili di wilayah Jabodetabek. Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif, yaitu dengan menyebar kuesioner kepada responden dan didapatkan 

 
38 Muhammad Hakimi and Mohd Shafiai, “Demographic Determinants of Charity Donors and 

Its Implication for Cash Waqf Institutions in Malaysia,” Journal of Islamic Marketing, (2020), 

https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2019-0211. 
 

39 Hendy Mustiko Aji et al., “Investigating the Determinants of Online Infaq Intention during 

the COVID-19 Pandemic: An Insight from Indonesia,” Journal of Islamic Accounting and Business 

Research 12, no. 1 (2021): h. 1–20, https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2020-0136. 
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190 sampel yang kemudian dianalisis menggunakan aplikasi SPSS versi 20. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tidak 

berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk melakukan wakaf tunai, hal ini 

dapat disebabkan karena pengetahuan yang diterima masyarakat belum 

sepenuhnya meningkat atau menumbuhkan rasa minat masyarakat untuk 

melakukan wakaf uang. Begitupun dengan pemahaman masyarakat, dapat 

disimpulkan bahwa pemahaman yang diterima atau di serap oleh masyarakat 

belum mampu memberikan motivasi untuk berniat melakukan wakaf uang. 

sedangkan variabel awareness dan promosi berpengaruh terhadap minat 

masyarakat untuk melakukan wakaf tunai. Ini menunjukkan bahwa tingkat 

kesadaran wakif memberikan pengaruh yang signifikan terhadap minat mereka 

untuk berwakaf uang, begitu juga dengan variabel promosi, olehnya itu perlu 

untuk dilakukan secara masif promosi ini agar memberikan motivasi yang lebih 

kuat lagi kepada wakif untuk melakukan wakaf tunai.40 

12. Penelitian yang dilakukan oleh Nuraihan & Shatar yang berjudul Determinants 

of cash waqf fund collection in Malaysian Islamic banking institutions: empirical 

insights from employees’ perspectives. Penelitian  ini bertujuan untuk menguji 

faktor-faktor utama yang mempengaruhi pengumpulan wakaf tunai di kalangan 

karyawan Islamic banking institutions (IBIs) di Malaysia. Penelitian ini dibangun 

di atas teori theory of reasoned action (TRA) dan menunjukkan bahwa persepsi 

kepercayaan, kenyamanan, WOM dan aksesibilitas mempengaruhi niat perilaku 

 
40 Hadiyati, “Encourage People’s Interest to Do Cash Waqf” ISLAMICONOMIC: Jurnal 

Ekonomi Islam 11, no. 2 (2020): h. 181. 
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individu terhadap kontribusi wakaf tunai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

word of mouth dan trust berpengaruh positif signifikan terhadap pengumpulan 

wakaf tunai, ini menunjukkan bahwa word of mouth dan trust memberikan 

pengaruh yang positif terhadap karyawan untuk berdonasi wakaf uang. Hasilnya 

juga menegaskan bahwa kenyamanan dan aksesibilitas untuk berwakaf tunai 

memainkan peran penting dalam mempengaruhi pengumpulan wakaf tunai.41 

13. Peneltian yang dilakukan oleh Septiani et.,al yang berjudul Analysis of  Factors 

That  Influence Communytis Interest in Money Wakaf in Bogor District: Muslim  

Society Perspective. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

Pemahaman, Pendapatan, Religiusitas, dan Akses Informasi Terhadap Minat 

Wakaf Uang di Kabupaten Bogor. Data diperoleh dengan menyebarkan 

kuesioner dengan jumlah sampel 350 orang dengan penentuan menggunakan 

rumus tabel ISAAC dan MICHAEL serta menggunakan teknik proportional 

sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman berpengaruh positif 

terhadap minat wakaf uang, semakin tinggi pemahaman seseorang tentang wakaf 

tunai maka semakin tinggi pula minatnya terhadap wakaf tunai. Pendapatan 

berpengaruh positif terhadap minat wakaf uang, artinya bahwa pendapatan yang 

tinggi yang diperoleh seseorang dapat termotivasi dan memiliki niat untuk 

berwakaf uang. Religiusitas berpengaruh positif terhadap minat wakaf uang, 

semakin tinggi keyakinan seseorang terhadap agama maka akan memberikan 

 
41 Wan Nuraihan and Ab Shatar, “Determinants of Cash Waqf Fund Collection in Malaysian 

Islamic Banking Institutions : Empirical Insights from Employees ’ Perspectives” ISRA International 

Journal of Islamic Finance 13, no. 2 (2021): h. 177–93, https://doi.org/10.1108/IJIF-06-2020-0126. 
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dorongan yang kuat untuk berwakaf uang. Dan Akses Informasi berpengaruh 

positif terhadap minat wakaf uang, ini menunjukkan bahwa semakin mudah 

informasi tentang wakaf tunai yang di dapatkan seseorang maka akan semakin 

terdorong niatnya untuk berwakaf uang.42 

14. Penelitian yang dilakukan oleh  Muthiah et.,al  yang berjudul Cash Waqf 

Literacy Index and Determinants of Public Intention to Pay Cash Waqf. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indeks literasi wakaf tunai dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi niat masyarakat untuk membayar wakaf tunai. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks literasi wakaf tunai masyarakat 

Jabodetabek sebesar 59,04% masih termasuk dalam kategori literasi rendah. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa literasi wakaf tunai, religiusitas, sikap, 

norma subjektif dan kontrol perilaku berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

niat membayar wakaf tunai.43 

15. Penelitian yang dilakukan oleh Haidlir et.,al yang berjudul Public Behaviour 

on Cash Waqf: Evidence from Indonesia. penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi niat masyarakat dalam 

mewakafkan wakaf tunai dengan menggunakan Theory of  Planned Behavior 

(TPB) yang diperluas; di mana variabel religiusitas, pengetahuan, dan 

 
42 Ane Tri Septiani, Achmad Fauzi, and Dwi Kismayanti Respati, “Analysis of Factors That 

Influence Community’ s Interesst in Money Waakaf in Bogor District: Muslim,” Journal of Economic 

Education, Office and Accounting, (2021): h. 1–17, https://doi.org/doi.org/10.21009/JPEPA.007.2.3. 

43 Muthiah, Lukman Mohammad Baga, and Imam Teguh Saptono, “Cash Waqf Literacy Index 

and Determinants of Public Intention to Pay Cash Waqf,” International Journal of Research and Review 

8, no. 12 (2021): h. 250, https://doi.org/10.52403/ijrr.20211231. 
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kepercayaan ditambahkan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, data 

primer dari 685 responden di Indonesia dianalisis menggunakan structural 

equation modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa niat untuk 

mewakafkan wakaf tunai dipengaruhi secara positif oleh semua variabel TPB 

(sikap, norma subyektif, dan persepsi kontrol perilaku) dan variabel lanjutan 

religiusitas, pengetahuan, dan kepercayaan.44 

16. Penelitian yang dilakukan oleh Farid Setyawan yang berjudul The Effect of 

Religiosity, Knowledge, and Servive Quslity to People’s Interest in Implementing 

Cash Waqf. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dampak yang 

ditimbulkan oleh religiusitas, pengetahuan dan kualitas pelayanan terhadap minat 

masyarakat dalam melaksanakan wakaf uang. Unit analisis dari penelitian ini 

adalah masyarakat muslim yang telah melaksanakan wakaf tunai, baik di 

lembaga wakaf profesional maupun lembaga wakaf tradisional. jumlah sampel 

sebanyak 66 responden kemudian di uji melalui bantuan aplikasi SPSS. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Religiusitas tidak berdampak positif terhadap 

minat masyarakat dalam melaksanakan wakaf tunai. Sedangkan pengetahuan dan 

kualitas pelayanan  berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

masyarakat dalam melaksanakan wakaf uang.45 

 
44 Banu M Haidlir et al., “Public Behaviour on Cash Waqf: Evidence from Indonesia,” 

Jejak:Journal of Economics and Policy 14, no. 2 (2021): h. 316–32  
45 Arditya Farid Setyawan, “The Effect of Religiosity, Knowledge, and Service Quality To 

People’S Interest in Implementing Cash Waqf,” Dinasti International Journal of Digital Business 

Management 2, no. 3 (2021):h. 432–39, https://doi.org/10.31933/dijdbm.v2i3.823. 
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17. Peneltian ini dilakukan oleh Nour Aldeen et.,al yang berjudul Cash waqf from 

the millennials’ perspective: a case of Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat kesadaran dan kemauan generasi milenial di Indonesia 

terhadap wakaf tunai. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

awareness pada generasi melinial sangat tinggi namun willingness serta kemauan 

untuk melakukan wakaf uang masih sangat rendah, ini menunjukkan bahwa 

kedasaran akan pentingnya wakaf uang tida otomatis memberikan moivasi 

terhadap seseorang untuk berwakaf uang. Sedangkan variabel  promotion dan 

trust in nadzirs masih sangat rendah, artinya bahwa promosi tentang wakaf uang 

yang dilakukan oleh lembaga wakaf masih sangat kurang dan belum menyentuh 

secara masif kepada kaum milenial dan kepercayaan terhadap lembaga wakaf 

masih sangant kurang olehnya itu diperlukan transparansi lembaga wakaf serta 

kredibilitas sehingga mampu meningkatkan kepercaayaan generasi kaum 

milenial dan bahkan mampu meningkatkan kepercayan masyarakat umum.46 

18. Penelitian ini dilakukan oleh Maulina yang berjudul Factors Influencing the 

Success of Retail Cash Waqf Linked Ṣukūk (CWLS) Issuance: A Lesson from 

Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji determinan kunci 

dari kemauan muslim kelas menengah ke atas di Indonesia untuk berkontribusi 

pada CWLS dan menjelaskan hambatan dalam penghimpunan CWLS. Temuan 

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel, financial excess, trust in waqf 

 
46 Khalid Nour Aldeen, Inayah Swasti Ratih, and Risa Sari Pertiwi, “Cash Waqf from the 

Millennials’ Perspective: A Case of Indonesia,” ISRA International Journal of Islamic Finance 14, no. 

1 (2022): h.20, https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223. 
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institutions, trust in gov-ernment, secara signifikan mempengaruhi kemauan 

muslim kelas menengah ke atas di Indonesia untuk berkontribusi pada CWLS 

ritel. Sedangkan Variabel religious guid-ance, knowledge of CWLS dan access 

to CWLS  tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan muslim 

kelas menengah ke atas di Indonesia untuk berkontribusi pada CWLS ritel.47 

19. Penelitian ini dilakukan oleh Priambodo yang berjudul Analysis of Interest for 

Money Waqf Using Theory of  Planned Behavior (Case Study in Dompet Dhuafa 

Republika). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Theory Of 

Planned Behavior (Sikap, Norma dan Kontrol Perilaku) terhadap minat wakaf 

uang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan 

kuesioner kepada beberapa wakif sebanyak 105 responden. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara faktor sikap, 

norma dan kontrol perilaku terhadap minat wakaf wakaf uang.48 

20. Penelitian yang dilakukan oleh Sukmana yang berjudul Determinan Niatan 

Mahasiswa Terhadap Wakaf Tunai Secara Online Menggunakan Modifikasi 

Technology Acceptance Model. Tujuan dari Penelitian ini adalah menguji 

pengaruh kepercayaan dan citra website yang diintegrasikan dengan persepsi 

kemudahan penggunaan (perceived ease of use ) dan persepsi kebermanfaatan 

 
47 Rindawati Maulina, “Factors Influencing the Success of Retail Cash Waqf Linked Ṣukūk 

(CWLS) Issuance : A Lesson from Indonesia Rindawati Maulina,” JKAU: Islamic Economic 35, no. 1 

(2022): h.57–74, https://doi.org/10.4197/Islec.35-1.4. 

48 Doni Priambodo, “Analysis of the Influence Theory off Planned Behavior on Interest in 

Money Waqf (Case Study in Dompet Dhuafa Republika),” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8, no. 1 (2022): 

h. 651, https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3785. 
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(perceived usefulness)  pada niatan (Intention to use) seorang mahasiswa dalam 

membayar wakaf secara online. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 

yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dan data diperoleh 

sebanyak 100 sampel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan, 

citra website, kebermanfaatan aplikasi, dan kemudahan penggunaan 

berhubungan signifikan terhadap niat penggunaan wakaf online.49 

21. Penelitian yang dilakukan oleh Bulutoding, Parmitasari dan Suhartono yang 

berjudul Perilaku Kepatuhan Para Wajib Zakat di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Tujuan dari peneltian untuk menguji perilaku kepatuhan zakat di Provinsi 

Sulawesi Selatan dengan menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB). 

Hasil penelitian memberikan gambaran sikap dan kontrol perilaku zakat 

berpengaruh signifikan terhadap niat zakat. Niat zakat berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku kepatuhan zakat. Sementara norma subyektif bukanlah faktor 

penentu terhadap niat zakat. Sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku zakat 

tidak berpengaruh secara langsung terhadap perilaku kepatuhan zakat.50 

Berdasarkan referensi yang telah disebutkan tersebut, terdapat beberapa 

penelitian yang membahas terkait judul peneliti yaitu Al-harethi, Haidlir et.,al Muthiah 

et.,al Priambodo yang sama-sama menggunakan variabel sikap terhadap prilaku dan 

kontrol prilaku yang terdapat dalam Theory of  Planned Behavior (TPB) terhadap 

 
49 Raditya Sukmana, “Determinants of Student’s Intention to Online Cash Waqf Using 

Modification of Technology Acceptance Model,” Jurnal Ekonomi Syariah Dan Terapan 9, no. 1 (2022): 

h.78–91, https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp78-91. 

50 Lince Bulutoding, Rika Dwi Ayu Parmitasari, Suhartono  “Perilaku Kepatuhan Para Wajib 

Zakat Di Provinsi Sulawesi Selatan,” Laa Maisyir 6, no. 2 (2019). 
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keputusan untuk berwakaf, Namun terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian 

terdahulu tersebut yaitu dengan adanya penambahan kesadaran sebagai variabel 

moderasi. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini antara lain: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sikap terhadap keputusan membayar 

wakaf melalui uang. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kontrol perilaku terhadap keputusan 

membayar wakaf melalui uang. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap keputusan 

membayar wakaf melalui uang. 

4. Untuk menguji dan menganalisis kesadaran dapat memoderasi sikap terhadap 

keputusan membayar wakaf melalui uang. 

5. Untuk menguji dan menganalisis kesadaran dapat memoderasi kontrol perilaku 

terhadap keputusan membayar wakaf melalui uang. 

6. Untuk menguji dan menganalisis kesadaran dapat memoderasi transparansi 

terhadap keputusan membayar wakaf melalui uang. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin didapatkan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai tulisan untuk 

kemajuan ilmu pengetahuan dan dapat menambah pemahaman dan informasi bagi para 
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pembacanya. Dan hasil kajian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak 

yang membutuhkan, terkhusus kepada lembaga-lembaga wakaf yang ada di Wilayah 

Kota Makassar. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat sebagai 

motivasi dalam memperhatikan faktor-faktor yang terkait keputusan dalam melakukan 

wakaf melalui uang. Penelitian ini juga dapat membantu pihak lembaga-lembaga wakaf 

yang ada di Wilayah Kota Makassar agar dapat lebih memperhatikan faktor-faktor 

yang mempengaruhi keputusan wakif dalam melakukan pembayaran wakaf agar dapat 

memaksimakan penghimpunan wakaf melalui uang.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Theory of Planned Behavior 

Dalam teori perilaku terencana dijelaskan bahwa perilaku seseorang akan 

tampak dalam kaitannya dengan tujuan untuk bertindak. Teori ini berkomitmen pada 

perilaku tertentu dari seorang individu dan untuk setiap perilaku yang luas. Keunggulan 

individu dalam berperilaku dapat dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu sikap terhadap 

perilaku, norma subyektif dan persepsi pengendalian diri.1 

1. Sikap terhadap perilaku (attitude toward the behavior) 

Sikap terhadap perilaku ditentukan berdasarkan kepercayaan individu yang 

akan diperoleh atas perilaku yang diperbuat. Kepercayaan individu dapat dihubungkan 

dengan perilaku yang didapatkan baik dalam hal manfaat maupun kerugian yang akan 

terjadi ketika melaksanakannya. Kepercayaan dapat memperkuat sikap terhadap 

perilaku berdasarkan evaluasi, dimana perilaku tersebut dapat menjadi keuntungan 

bagi pelakunya. 

2. Norma subjektif (subjective norm) 

Norma subjektif merupakan perasaan individu yang menjadi harapan dari orang 

dilingkungan sekitar terkait perilaku yang ingin dilaksankan atau tidak. Korelasi sikap 

terhadap perilaku menjadi penentu dalam norma subjektif. Dalam norma subjektif juga 

di pengaruhi keyaninan sama halnya dengan sikap terhadap perilaku. Perbedaannya 

 
1Yustina Chrismardani, “Theory Of Planned Behavior Sebagai Prediktor Intensi 

Berwirausaha,” Kompetensi 10, no. 1 (2016): h.90–103. 
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jika sikap terhadap perilaku merupakan fungsi dari keyakinan yang akan dilakukan, 

maka norma subjektif ialah fungsi dari keyakinan individu yang didapat dari 

pandangan orang lain.2 

3. Kontrol prilaku (perceived behavior control) 

Kontrol prilaku dapat dikatakan sebagai perasaan seseorang mengenai usaha 

yang telah dilakukan dalam mewujudkan perilaku tertentu. Perilaku kontrol 

berhubungan dengan perasaan sebagai pusat kendali. Persepsi pengendalian diri bisa 

berubah tergantung dengan kondisi dan jenis perilaku yang dilakukan. Adanya peran 

pendukung memberikan peran penting dalam persepsi pengendalian diri seseorang.3 

B. Stewardship Theory 

Teori ini menggambarkan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan 

dengan kesuksesan organisasi. Teori stewardship merupakan kondisi yang mana 

manajer atau pimpinan lebih mengutamakan kepentingan bersama atau tujuan 

lembaga. Teori stewardship dapat diasumsikan sebagai filosofi sifat manusia yang 

dapat dipercaya, mempunyai rasa tanggung jawab dan berintegritas.4 Pemerintah 

sebagai steward yang berfungsi mengelola sumber daya dan masyarakat sebagai 

pemilik sumber daya. Pertanggung jawaban pemerintah atau lembaga publik terhadap 

 
2 Dian Anggraini Wikamorys and Thinni Nurul Rochmach, “Application Of The Theory Of 

Planned Behavior In Generating Patients Intention To Undergo Cataract Surgery,” Jurnal Administrasi 

Kesehatan Indonesia 5, no. 1 (2017): h. 31–40. 

3 Dian Anggraini Wikamorys and Thinni Nurul Rochmach, “Application Of The Theory Of 

Planned Behavior In Generating Patients Intention To Undergo Cataract Surgery,” Jurnal Administrasi 

Kesehatan Indonesia 5, no. 1 (2017): h. 31–40. 

4 Eko Raharjo, “Teori Agensi Dan Teori Stewrship Dalam Perspektif Akuntansi,” Fokus 

Ekonomi 2, no. 1 (2007) :h.37–46. 
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masyarakat sebagai pemilik sumber daya merupakan kewajiban yang harus 

diutamakan. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa adanya hubungan antara kepuasan 

yang akan mencapai kesuksesan suatu organisasi. Steward akan selalu menjadi 

pelindung guna memaksimalkan kekayaan organisasi atau lembaga terhadap kinerja 

perusahaan. Dengan demikian steward meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan 

pemilik.5 

Teori ini menyinggung transparansi pelaporan keuangan yang merupakan 

elemen yang mempengaruhi wakif untuk melakukan pembayaran wakaf. Salah satu 

bentuk tanggung jawab lembaga wakaf ialah  harus menyediakan informasi secara 

relevan, memadai, tepat waktu, akurat dan dapat  diperbandingkan serta mudah diakses 

oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya,  dimana pemangku kepentingan 

akan dapat melihat informasi yang penting sebagai dasar pengambilan keputusan.6 

C. Wakaf  

1. Definisi, Syarat dan Rukun Wakaf 

Wakaf berasal bahasa arab yaitu kata waqafa yaqifu-waqfan dan awqafa-

yuqifu-iqafan yang bermakna berdiri, diam, menahan atau menghentikan. Kata lain 

yang sepadan yang sering digunakan yaitu habasa yahbisu tahbisan yang berarti 

sesuatu yang ditahan atau dihentikan, maksudnya ditahan pokok atau intinya dan 

 
5 Bambang Jatmiko, “Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap 

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Sleman),” Jurnal Akuntansi Trisakti 7, no. 2 (2020): h. 231, 

https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446. 

6 Izra Berakon et al., “Inovasi Layanan Penghimpunan Dan Redistribusi Wakaf Uang Berbasis,” 

Jurnal Al Qardh V, No. 1, Juli 2017, no. 1 (2017): h. 32. 
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dimanfaatkan hasilnya di jalan Allah. Adapun secara istilah kata wakaf berarti suatu 

perbuatan menahan aset wakaf dari penggunaan dan penyerahan yang dapat 

dimanfaatkan atau digunakan hasilnya untuk tujuan amal kebaikan yang sesuai 

syari’ah.7 Sedangkan wakaf melalui uang adalah perbuatan hukum wakif untuk 

memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya yang digunakan langsung 

untuk mengadakan harta benda wakaf bergerak maupun tidak bergerak untuk 

keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.8  

Pengertian wakaf menurut ahli fikih yaitu:9 

1. Wakaf menurut Abu Hanifah yaitu menahan suatu benda yang dalam kacamata 

hukum tetap milik si pewakaf dalam hal mempergunakan manfaatnya untuk 

kebijakan. Berdasarkan definisi tersebut maka peilik harta wakaf tidak lepas dari 

wakif, bahkan wakif diperbolehkan untuk menarik kembali harta wakaf tersebut 

dan wakif juga diperbolehkan untuk menjualnya. 

2. Wakaf menurut Imam Maliki. Beliau berpendapat bahwa wakaf itu tidak 

melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan si pewakaf, namun wakaf 

tersebut mencegah tindakan wakif untuk melakukan hal yang dapat melepaskan 

kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban 

 
7 Wahib Aziz, “Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam,” International Journal Ihya’ 

’Ulum Al-Din 19, no. 1 (2017): h.6, https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1740. 

8 Oni Sahroni, “Wakaf Uang dan Wakaf Melaui Uang” Republika, 25 Maret 2018. 

https://www.republika.co.id/berita/p65c8v416/wakaf-uang-dan-wakaf-melalui-uang. 

9 Hasan and Sari, “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit 

Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan 

Ekonomi Islam 14, no. 1 (2021): 50–64, https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i1.116. 
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menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali harta yang telah 

diwakafkan. 

3. Wakaf menurut Imam Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut pendapat 

beliau wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif 

setelah melakukan segala prosedur wakaf dengan sempurna. Wakif tidak boleh 

melakukan apapun terhadap harta yang diwakafkan. 

Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang 

diwakafkan kepda orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam, 

adanya pemisahan atau penahanan pokok harta benda, benda wakaf tersebut harus 

kekal zatnya dan untuk selama-lamanya, dapat dilakukan oleh orang atu badan hukum. 

Jadi, benda wakaf bersifat tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan, benda 

wakaf merupakan milik Allah swt. Yang dibahasakan sebagai milik umum, dengan 

tujuan dengan tujuan yang spesifik.10 

Rukun wakaf yang harus dipenuhi dalam melakukan perbuatan hukum wakaf 

ada 4 (empat), yaitu:11  

a. Wakif (orang yang mewakafkan harta); 

b. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan); 

c. Mauquf‘ alaihi (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf); 

 
10 Mukhtar Lutfi, Pemberdayaan Wakaf Produktif: Konsep, Kebijakan, Dan Implementasi 

(Makassar: Alauddin University Press, 2012).h. 15-16 

11 Tho’in Muhammad and Iin Emy Prastiwi, “Wakaf Tunai Perspektif Syariah,” Jurnal Ilmiah 

Ekonomi Islam 01, no. 01 (2015): h.63–64. 
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d. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan 

sebagian harta bendanya). 

Masing-masing rukun ini mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan 

rincian sebagai berikut:12 

a. Wakif tersebut harus merdeka, berakal sehat, dewasa, kemauan sendiri atau dengan 

kata lain wakaf dilakukan atas dasar kemauan sendiri, bukan atas tekanan dan 

paksaan dari pihak lain. Para ulama sepakat bahwa wakaf dari orang yang dipaksa 

hukumnya tidak sah. 

b. Harta yang diwakafkan, syaratnya antara lain: harta yang diwakafkan harus berupa 

benda tetap karena wakaf itu untuk selamanya. Syarat benda yang diwakafkan 

lainnya seperti: telah ditentukan bendanya, baik ukurannya maupun sifatnya; 

benda yang diwakafkan milik wakif. 

c. Pihak yang menerima wakaf syaratnya: harus menggunakan barang wakaf tersebut 

untuk kebaikan, karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan 

diri manusia kepada Allah.; penerima perorangan/umum harus dapat memiliki 

harta yang diwakafkan kepadanya. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas 

yang sesuai dan diperbolehkan syari’at Islam.  

d. Shighat (ikrar wakaf) adalah harus munjazah (terjadi seketika/selesai). 

Maksudnya, shighat itu menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika 

 
12 Asri, Khaerul Aqbar, and Azwar Iskandar, “Hukum Dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam 

Tinjauan Fikih,” BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 1, no. 1 (2020): h.85–86, 

https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i1.132. 
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setelah ijab diucapkan atau ditulis. Tidak diikuti syarat batil yang dapat merusak 

hakekat wakaf. Tidak diikuti batas waktu tertentu, kecuali menurut salah satu 

pendapat ahli hukum Islam. Tidak mengandung pengertian mencabut atau 

membatalkan wakaf yang telah dilakukan. 

2. Macam-macam Wakaf 

Ada   beberapa   macam   wakaf   yang   dikenal   dalam   Islam   yang dibedakan 

berdasarkan atas beberapa kriteria:13 

a. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga: 

1. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (khairi), yaitu apabila tujuan wakafnya 

untuk kepentingan umum. 

2. Wakaf keluarga (dzurri), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberikan manfaat  

kepada  wakif,  keluarganya,  keturunannya,  dan  orang-orang tertentu, tanpa 

melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.  

3. Wakaf  gabungan  (musytarak),  yaitu  apabila  tujuan  wakafnya  untuk umum 

dan keluarga secara bersamaan. 

b. Sedangkan  berdasarkan  batasan  waktunya,  wakaf  terbagi  menjadi  dua macam: 

1. Wakaf abadi yaitu apabila   wakafnya   berbentuk   barang   yang   bersifat   abadi, 

seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang  

ditentukan  oleh  wakif  sebagai  wakaf  abadi  dan  produktif,  di mana   sebagian   

 
13 Yudi Permana and Meirani Rahayu Rukmanda, “Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, Dan 

Implementasinya Di Indonesia,” Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 3, no. 2 

(2021): h.165–66, https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.307. 
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hasilnya   untuk   disalurkan   sesuai   tujuan   wakaf, sedangkan  sisanya  untuk  

biaya  perawatan  wakaf  dan  menggantikan kerusakannya. 

2. Wakaf sementara yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang 

mudah rusak    ketika    dipergunakan    tanpa    memberikan    syarat    untuk 

mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa disebabkankeinginan 

wakif yang memberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya. 

c. Berdasarkan penggunaannya, wakaf juga dibagi menjadi dua macam: 

1. Wakaf langsung yaitu wakaf  yang  produk  barangnya  digunakan  untuk  

mencapai tujuannya,   seperti   masjid   untuk   sholat,   sekolah   untuk   kegiatan 

mengajar,   rumah   sakituntuk   mengobati   orang   sakit   dan   lain sebagainya. 

2. Wakaf produktif yaitu wakaf  yang   pokok   barangnya   digunakan   untuk   

kegiatan produksi  dan  hasilnya  diberikan  sesuai  dengan  tujuan  wakaf. 

3. Landasan Hukum Wakaf Melalui Uang 

a. Al-Qur’an dan Hadis 

QS Āli-‘Imrān/3: 92 

َ بِهٖ عَلِيْم   وْنَۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّّٰٰ بُّ حِ
ُ

ا ت ى تُنْفِقُوْا مَِِّ بِرَّ حَتّٰ
ْ
وا ال

ُ
نْ تَنَال

َ
 ل

Terjemahnya: 

Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum 

kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu 

infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.14 

 
14 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan Bukhara (Cet. 10; Bandung: Sygma 

Exagrafika, 2010), h. 
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Berdasarkan ayat tersebut menegaskan bahwa tidak akan meraih kebaikan 

sebelum kalian menginfakkann sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang 

kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah pasti megetahuinya. Anjuran untuk 

bernafkah di jalan Allah SWT, apa yang disukai. Mencampurkan yang disukai atau 

yang tidak disukai pun dapat ditoleransi, tetapi itu bukan cara terbaik untuk meraih 

kebajikan yang sempurna.15 

QS al-Ḥājj/22: 77 

مْ تُفْلِحُوْنَ 
ُ
ك

َّ
عَل

َ
خَيْرَ ل

ْ
وا ال

ُ
مْ وَافْعَل

ُ
عُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّك

َ
مَنُوا ارْك

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
 ۩    يٰٓا

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, 

dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.16 

Maksud kata “Waf’alû al-Khair” (kerjakanlah kebaikan) pada ayat tersebut 

yaitu mengerjakan kebaikan mencakup setiap apa saja yang bisa memperindah 

hubungan hamba dengan Tuhannya, dan memperbagus hubungan hamba dengan 

sesama manusia. Perintah di sini lebih umum, yakni melakukan setiap kebajikan yang 

mencakup ibadah, ketika kita memperhatikan makna ayat ini akan menemukan bahwa 

perintah dalam ayat tersebut masih runtut. Pertama ayat tersebut memerintahkan ibadah 

khusus yaitu shalat, kemudian memerintahkan melakukan ibadah umum yaitu semua 

 
15 Quraisy Shihab, al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pembelajaran dari Surah-Surah al-Qur’an, 

(Tangerang: Lantera Hati, 2012), 121-122 

16 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan Bukhara (Cet. 10; Bandung: Sygma 

Exagrafika, 2010), h. 
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ibadah, “sembahlah tuhan kalian”, memerintahkan dengan perintah yang lebih umum 

dari kesemuanya, dalam firman Allah “lakukanlah kebajikan”.17 

Hadis 

ا مِ 
ََّ
هُ إِل

ُ
سَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَل

ْ
إِن

ْ
 : إِذَا مَاتَ ال

َ
 الِلّٰ قَال

َ
نََّ رَسُوْل

َ
بِي هُرَيرَْةَ رضي اللّٰ عنه  أ

َ
اثَة  عَنْ أ

َ
نْ ثَل

دٍ صَالِحٍ يَدْعُو 
َ
وْ وَل

َ
مٍ يُنْتَفَعُ بِه أ

ْ
وْ عِل

َ
 صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أ

Artinya: 

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda: bila manusia mati 

terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariah, ilmu yang 

bermanfaat dan anak yang shaleh yang mendoakan kepadanya.18 

Syaikh ‘Abdullah Al-Fauzan berkata, “Hadits ini jadi dalil akan sahnya wakaf 

dan pahalanya yang besar di sisi Allah. Di mana wakaf tersebut tetap manfaatnya dan 

langgeng pahalanya. Contoh, wakaf aktiva tanah seperti tanah, kitab, dan mushaf yang 

terus bisa dimanfaatkan. Selama benda-benda tadi ada, lalu dimanfaatkan, maka akan 

terus mengalir pahalanya pada seorang hamba.”19 

 
17 Ahmad Muhammad al-Hushari, Tafsir ayat-ayat ahkâm terj. Abdurrahman Kasdi (Jakarta: 

Pustaka al-Kautsar), h.65. 

18 Al-Imam Abdul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz 

III, Mesir: Tijaria Kubra, tth, h. 73 
19  ‘Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, Minhah Al-‘Allam fi Syarh Bulugh Al-Marram. Cetakan 

ketiga, (1432 H) Dar Ibnul Jauzi. 
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ى ا
ََّ
بِيََّ صَل تىَ النََّ

َ
رْضًا بِخَيْبَرَ فَأ

َ
صَابَ أ

َ
ابِ أ خَطََّ

ْ
نََّ عُمَرَ بْنَ ال

َ
مَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الُلّٰ عَنْهُمَا أ

ََّ
يْهِ وَسَل

َ
لُلّٰ عَل

 
َ

 يَا رَسُول
َ

مِرُهُ فِيْهَا فَقَال
ْ
مُرُ يسَْتَأ

ْ
نْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأ

َ
 قَطَُّ أ

ً
صِبْ مَالا

ُ
مْ أ

َ
رْضًا بِخَيْبَرَ ل

َ
َّي صَبْتُ أ

الِلّٰ إِنِ

قْتَ بِهَا  هَا وَتَصَدََّ
َ
صْل

َ
 إِنْ شِئْتَ حَبََّسْتَ أ

َ
 بِهِ قَال

Artinya: 

Dari Ibnu Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di 

Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad untuk meminta saran. Umar 

berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang 

sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan 

engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan tersebut?’ Nabi bersabda: “Jika 

kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.” (HR. 

Bukhari) 

Hadis ‘Umar ini a dalah hadis yang paling populer dalam kajian wakaf sehingga 

tidak salah jika Ibnu Hajar menyebutnya sebagai aslun (asal/dasar) bagi 

disyariatkannya wakaf. Berdasarkan hadis ini pula Ibnu Hajar menyebutkan pendapat 

yang mengatakan bahwa wakaf ‘Umar ini merupakan wakaf yang pertama kali terjadi 

dalam sejarah Islam.20 

 

 

 

 
20 Nurodin Usman, “Studi Hadis-Hadis Wakaf Dalam Kitab Sahih Al-Bukhari Dan Fath Al-

Bari,” Cakrawala X, no. 2 (2015): 175. 
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4. Perbedaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang 

a. Wakaf uang  

Wakaf uang adalah perbuatan wakif yang menyerahkan sebagian uang yang 

dimiliki untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai 

dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum yang sesuai 

dengan syariat.21 Wakaf uang masuk dalam kategori benda wakaf bergerak dan 

dikembangkan melalui lembaga-lembaga perbankan atau badan usaha dalam bentuk 

investasi/perbankan deposito/sukuk dan terbuka untuk jenis investasi lainnya selama 

tidak bertentangan dengan syariah dan undang-undang. Hasil dari pengembangan 

wakaf itu kemudian diperuntukan untuk keperluan sosial, seperti untuk 

mengembangkan pendidikan Islam, bantuan, sarana atau prasarana ibadah.22 

Secara praktis, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peran strategis 

dalam mengembangkan dan memelihara harta benda wakaf berdasarkan apa yang 

diamanatkan waqif kepada nadzir. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang harus 

dilakukan melalui investasi pada produk- produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 

atau instrumen keuangan syariah. Investasi di sini dalam pengertian bahwa dana yang 

dipercayakan kepada bank syariah atau UUS itu wajib diinvestasikan berdasarkan akad 

 
21 Mukhtar Luthfi, Abdul Wahab, and Husni Nasir, “Penerapan Instrumen Cash Waqf Linked 

Sukuk (CWLS) Berdasarkan Prinsip Maslahah Pada BSI,” Al-Azhar Journal of Islamic Economics 4, 

no. 1 (2022). h. 2, https://doi.org/10.37146/ajie.v4i1.118.  

22 Junaidi Abdullah, “Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia,” ZISWAF : Jurnal 

Zakat Dan Wakaf 4, no. 1 (2018): 87, https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3033. 
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syariah seperti mudhârabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan 

syariah.23 

Dana wakaf berupa uang bisa diinvestasikan melalui aset-aset finansial 

(financial asset) dan melalui aset-aset riil (real asset). Investasi pada aset-aset finansial 

dilakukan melalui pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi. Sementara, 

pengelolaan dana wakaf uang melalui produk-produk di luar produk syariah harus 

diasuransikan pada asuransi syariah. Melalui cara ini dana wakaf uang masyarakat yang 

terkumpul bisa terjamin keamanannya dan memberikan rasa aman bagi para wâqif.24 

Keuntungan dari investasi di atas didistribusikan kepada rakyat miskin melalui 

pengadaan dana kesehatan, pendidikan, rehabilitasi keluarga, bantuan untuk bencana 

alam, perbaikan infrastruktur dan sebagainya yang persentasenya sesuai dengan 

permintaan wakif. Mengenai uang pokonya akan terus diinvestasikan dan dana poko 

wakaf akan senantiasa ada dan akan bertambah terus menerus seiring dengan 

bertambahnya wakif yang beramal.25 

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, Nazhir wajib mengelola 

dan mengembangkan harta benda sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya 

sesuai dengan prinsip Syari’ah dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara 

 
23 Diah Sulistyani et al., “Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia,” Jurnal 

Usm Law Review 3, no. 2 (2020): 328, https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2874. 

24 Haniah Lubis, “Potensi Dan Kendala Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia,” ISLAMIC 

BUSINESS and FINANCE 1, no. 1 (2020): 43–59, https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373. 

25 Nanda Suryadi and Arie Yusnelly, “Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia,” Syarikat: Jurnal 

Rumpun Ekonomi Syariah 2, no. 1 (2019): 27–36, https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698. 
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produktif. Dalam pelaksanaannya diperlukan penjaminan yakni lembaga penjaminan 

Syari’ah yang sesuai dengan peraturan pemerintah.26 

b. Wakaf Melalui uang 

Wakaf melalui uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan 

dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya yang digunakan langsung untuk 

mengadakan harta benda wakaf bergerak maupun tidak bergerak untuk keperluan 

ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.27 

Berbeda dengan wakaf uang yang pengembangan dana wakafnya dapat 

dilakukan secara luas dan tak terbatas, wakaf melalui uang terbatas pada program yang 

telah disediakan nadzir. Wakaf melalui uang melakukan pendistribusian dengan cara 

wakaf uang dibelikan kepada benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Hal ini 

disesuaikan berdasarkan program yang dimiliki nadzir. Program nadzir biasanya 

dibidang pendidikan, perekonomian, kesehatan.28 

Berikut beberapa contoh program wakaf melalui uang yang disediakan salah 

satu bank syariah yakni Bank CIMB Syariah: 

 
26 Mukhtar Lutfi, Pemberdayaan Wakaf Produktif: Konsep, Kebijakan dan Implementasi 

(Makassar: Alauddin University Press, 2012). 

27 Izra Berakon et al., “Inovasi Layanan Penghimpunan Dan Redistribusi Wakaf Uang Berbasis,” 

Jurnal Al Qardh V, no. 1 (2017): 26–41. 

28 Seilla Nur Amalia Firdaus, “Analisis Perbandingan Wakaf Uang Dan Wakaf Melalui Uang 

Di Indonesia,” Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam) 5, no. 1 (2022): 101–20, 

https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9123. 
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1) Kesehatan : Program Wakaf Rumah Sakit (Dompet Dhuafa), Program 

Wakaf Rumah Sakit (Rumah Wakaf), Program Wakaf Rumah Sakit 

(Badan Wakaf Indonesia) 

2) Pendidikan : Program Wakaf Khadijah Learning Center (Dompet 

Dhuafa), Program Wakaf Pesantren Tahfidz (Yayasan Daarut Tauhid), 

Program Wakaf Sekolah Pemimpin (Baitul Maal Hidayatullah) 

3) Perekonomian : Program Wakaf Ternak (Global Wakaf – ACT), 

Program Wakaf Bus Pariwisata (Yayasan Wakaf Al Ahzar), Program 

Wakaf Sakinah Mart (Baitul Mal Hidayatullah) 

4)  Kemasjidan : Program Wakaf Sumur (Global Wakaf – ACT), Program 

Wakaf Masjid Tahfidz (Daarul Qur’an), Program 1 Wakaf 3 Masjid 

(Daarut Tauhid), Program Wakaf masjid Ar Rahman (Yayasan Bangun 

Nurani Bangsa). 

D.   Keputusan Membayar Wakaf 

Keputusan menurut Schiffman & Kanuk dikutip oleh Sangadji & Sopiah  

memiliki pengertian bahwa keputusan merupakan pilihan dari suatu tindakan berasal 

dari dua pilihan atau lebih. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses yang 

berlangsung dalam suatu sistem. Sistem dimana proses pengambilan keputusan 

berlangsung dan terdiri dari beberapa unsur yang masing-masing merupakan suatu 

faktor yang menentukan segala apa yang akan terjadi atau apa yang terjadi. Unsur 
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utama yang terpenting di dalam proses pengambilan keputusan adalah masalah atau 

problema yang harus dihadapi atas keputusan itu sendiri.29 

Menurut Kotler untuk menentukan keputusan pembelian, perusahaan dapat 

menggunakan empat indikator berikut:30 

1. Kemantapan pada sebuah produk. Dalam melakukan pembelian, konsumen akan 

memilih salah satu dari beberapa alternatif yang ada. Pilihan tersebut didasarkan 

pada kualitas, mutu, harga yang terjangkau, dan faktor-faktor lain yang dapat 

memantapkan keinginan konsumen untuk membeli produk apakah produk 

tersebut benar-benar ingin digunakan atau dibutuhkan. 

2. Kebiasaan dalam membeli produk. Kebiasaan konsumen dalam membeli produk 

juga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Konsumen merasa produk 

tersebut sudah terlalu melekat di benak mereka karena mereka sudah merasakan 

manfaat dari produk tersebut. Oleh karena itu, konsumen akan merasa tidak 

nyaman jika mencoba produk baru dan harus menyesuaikan diri lagi. Mereka 

cenderung memilih produk yang sudah biasa digunakan. 

3. Memberikan rekomendasi kepada orang lain. Dalam melakukan pembelian, jika 

konsumen mendapatkan manfaat yang sesuai dengan sebuah produk, mereka 

pasti akan merekomendasikan produk tersebut dengan orang lain. Mereka ingin 

orang lain juga merasakan bahwa produk tersebut sangat bagus dan lebih baik 

dari produk lain 

 
29 Herson Anwar, “Proses Pengambilan Keputusan Untuk Mengembangkan Mutu Madrasah,” 

Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam 8, no. 1 (2014): h. 41, https://doi.org/10.21580/nw.2014.8.1.569. 
30 Kotler, dkk. Principles of Marketing, ed. New Jersey: Pearson Prentico Hall (2006). 
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4. Melakukan pembelian ulang. Kepuasan konsumen dalam menggunakan sebuah 

produk akan menyebabkan konsumen melakukan pembelian ulang produk 

tersebut. Mereka merasa produk tersebut sudah cocok dan sesuai dengan apa 

yang mereka inginkan dan harapkan. 

E. Sikap Terhadap Prilaku 

Sikap terhadap perilaku ditentukan berdasarkan kepercayaan individu yang 

akan diperoleh atas perilaku yang diperbuat. Kepercayaan individu dapat dihubungkan 

dengan perilaku yang didapatkan baik dalam hal manfaat maupun kerugian yang akan 

terjadi ketika melaksanakannya. Kepercayaan dapat memperkuat sikap terhadap 

perilaku berdasarkan evaluasi, dimana perilaku tersebut dapat menjadi keuntungan 

bagi pelakunya. Menurut Schwartz, umumnya sikap adalah keyakinan yang di 

terjemahkan ke dalam tindakan pada objek yang inginkan. Sikap, didefinisikan oleh 

Psikologi Sosial sebagai evaluasi positif atau negatif dari reaksi terhadap objek, orang, 

situasi atau aspek lain, dan memungkinkan kita untuk mempredeksi dan mengubah 

perilaku masyarakat.31 

Sikap menurut Ajzen didefinisikan sebagai sebuah disposisi atau 

kecenderungan untuk menanggapi hal-hal yang bersifat evaluatif, disenangi atau tidak 

disenangi terhadap objek, orang, institusi atau peristiwa. Salah satu karakteristik utama 

yang membedakan sikap dengan variabel lain adalah bahwa sikap bersifat evaluatif 

atau cenderung afektif. Afeksi merupakan bagian sikap yang paling penting, karena 

 
31 Tyas Palupi and Dian Ratna Sawitri, “Hubungan Antara Sikap Dengan Perilaku Pro-

Lingkungan Ditinjau Dari Perspektif Theory Of Planned Behavior,” Proceeding Biology Education 

Conference 14, no. 1 (2017): h.214. 
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afeksi mengacu pada perasaan dan penilaian seseorang akan objek, orang, 

permasalahan atauperistiwa tertentu.32 

Disamping itu sikap akan mempertegas   dalam    memberi   respon positif 

terkait penilaian tentang wakaf tersebut, apalagi jika memberikan manfaat. Sikap yang   

terdapat   dalam Teori   Planned Behavior (TPB) berpengaruh pada Minat. Sikap 

merupakan suatu faktor dalam diri seseorang yang dipelajari untuk memberikan respon  

positif atau negatif.33 Jadi, dapat disimpulkan bahwa sikap adalah kecenderungan, 

perasaan, pola pikir atau pandangan seseorang dalam bertindak berkaitan dengan sifat 

positif atau negatif tentang objek tertentu berdasarkan hasil pengetahuan atau informasi 

yang didapatkannya. 

Adapun indikator sikap terhadap prilaku adalah:34 

1. Kognitif: Komponen kognitif terdiri dari pengetahuan, persepsi dan keyakian 

tentang objek. Komponen kognitif berkaitan dengan pengetahuan, keyakinan, 

dan pemahaman seseorang terhadap suatu objek atau situasi. Ini melibatkan 

proses berpikir dan penilaian rasional. 

2. Afektif:  Afektif dalam sikap melibatkan reaksi emosional atau perasaan terhadap 

objek atau situasi tertentu. Berdasarkan konteks TPB, afektif berperan dalam 

 
32 Yuli Yulfinarsyah, “Sikap, Norma Subyektif, Perceived Behavioral Control Dan Perceived 

Risk Pada Intensi Menggunakan Produk Energi,” IKON Jurnal Ilmu Komunikasi 2021 (Universitas 

Persada Indonesia Y.A.I) XXVI, no. 2 (2021): h. 132–45. 

33 Maivalinda, Rita Srihasnita, and Firsta Firsta, “Mengukur Minat Wakaf Uang Generasi 

Milenial Dalam Mendukung Pendanaan Pembangunan Berkelanjutan Sumatera Barat,” Jurnal Ekonomi 

Dan Bisnis Dharma Andalas 23, no. 1 (2021):h.93, https://doi.org/10.47233/jebd.v23i1.175. 

34 Icek Ajzen, “The Theory of Planned Behavior,” Organizational Behavior and Human 

Decision Proceses 50, (1991), h. 189, https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1493416. 
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membentuk kehendak atau intensi seseorang untuk melakukan tingkah laku 

tertentu. afektif dalam teori TPB adalah reaksi emosional atau perasaan 

seseorang terhadap objek atau situasi tertentu yang berperan dalam membentuk 

sikap dan intensi seseorang untuk melaksanakan perilaku tertentu. Komponen 

afektif berkaitan dengan perasaan dan emosi seseorang terhadap suatu objek atau 

situasi. Ini mencakup reaksi emosional seperti suka, tidak suka, senang, atau 

sedih. 

3. Konatif: Komponen konatif yakni reaksi atau tindakan. Komponen konatif 

berkaitan dengan tindakan atau perilaku yang diwujudkan sebagai hasil dari sikap 

seseorang terhadap suatu objek atau situasi. Ini melibatkan niat, motivasi, dan 

kemauan untuk bertindak. 

F. Kontrol Prilaku 

Kontrol prilaku dapat dikatakan sebagai perasaan seseorang mengenai usaha 

yang telah dilakukan dalam mewujudkan perilaku tertentu. Perilaku kontrol 

berhubungan dengan perasaan sebagai pusat kendali. Persepsi pengendalian diri bisa 

berubah tergantung dengan kondisi dan jenis perilaku yang dilakukan. 

Kontrol perilaku didefinisikan sebagai keyakinan seseorang terhadap faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi kinerjanya, secara internal atau eksternal. Kontrol 

perilaku dalam konteks kinerja, juga mempertimbangkan aspek kemudahan dalam 

pengunaan. Kontrol perilaku yang dirasakan dalam penelitian ini mengacu pada sejauh 
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mana wakif akan melakukan transaksi akad wakaf melalui uang berdasarkan aspek 

fasilitas yang memungkinkan adanya unsur kemudahan yang dirasakan.35 

Kontrol keperilakuan yang dirasakan merupakan kondisi pada saat orang 

percaya bahwa suatu tindakan itu mudah atau sulit dilakukan, sehingga perceived 

behavioral control dapat dikatakan faktor persepsi tentang kemampuan seseorang 

dalam mengendalikan perilaku yang akan dikerjakan. Persepsi tersebut ditentukan oleh 

keyakinan (beliefs) seseorang, yang disebut control beliefs, untuk mengendalikan 

faktor-faktor yang menghambat ataupun yang mendorong munculnya perilaku.36 

Adapun indikator persepsi kontrol prilaku adalah:37 

1. Control beliefs yaitu seberapa besar kontrol terhadap perilaku yang dimiliki 

individu untuk menghalangi atau memfasilitasi dalam berprilaku. 

2. Perceived power yaitu  seberapa besar atau kecil kemungkinan pengaruh kontrol 

keyakinan seseorang untuk menampilkan atau tidak berprilaku  

G. Transparansi 

Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata dan 

bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan 

informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi 

 
35 Fuad Hasyim and Yulfan Arif Nurohman, “Adopsi Teori Perilaku Berencana Dalam 

Menganalisis Niat Melakukan Wakaf Tunai,” Among Makarti 14, no. 1 (2021): h. 78–92, 

https://doi.org/10.52353/ama.v14i1.201. 

36 Ircham Maulaya Fadhila, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa 

Mengeluarkan Zakat, Infaq Dan Sedekah Di LAZISWAF UNIDA Gontor,” Journal of Islamic 

Economics and Philanthropy (JIEP) 04, no. 02 (2021):. 

37 Icek Ajzen, “The Theory of Planned Behavior,” Organizational Behavior and Human 

Decision Proceses 50, (1991), h. 192, https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1493416 



51 
 

 
 

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, 

yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-

hasil yang dicapai.38 

Transparansi merupakan unsur penting dalam rangka peningkatan kepercayaan 

dan profesionalisme suatu instansi. Hal ini berakibat terhadap meningkatnya 

kepercayaan wakif akan kepuasan atas kinerja badan wakaf bila sikap transparansi 

pengelolanya tinggi. Sikap transparannya lembaga wakaf terhadap pengelolaan dana, 

maka akan melahirkan sistem pengawasan yang bagus,karena selain pihak internal juga 

melibatkan pihak diluar lembaga. Transparansi akan meminimalisir rasa curiga dan 

keragu-raguan masyarakat.39 Perlunya sikap transparansi dan pada sebuah lembaga 

atau organisasi terkhusus di lembaga pengelola dana wakaf untuk meningkatkan 

keyakinan para wakif dan donatur untuk dimanfaatkan dananya. 

Transparansi memiliki beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:40 

1. Informatif, yaitu memberikan aliran data, berita, klarifikasi sistem, teknik, 

informasi, kepada mitra yang membutuhkan data yang jelas dan tepat. 

 
38 John S. Jordan, Joe Peek, and Eric S. Rosengren, “The Market Reaction to the Disclosure of 

Supervisory Actions: Implications for Bank Transparency,” Journal of Financial Intermediation 9, no. 

3 (2000): h. 298, https://doi.org/10.1006/jfin.2000.0292. 

39 Mochammad Ilyas Junjunan, “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan IGCG Terhadap 

Tingkat Kepercayaan Muzakki Di Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat,” Akuntansi : Jurnal 

Akuntansi Integratif 6, no. 2 (2020): 112–25, https://doi.org/10.29080/jai.v6i2.289. 

40 Lalolo Krina, Indikator dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta:  

BAPPENANAS, Sekretariat Pengembangan Kebikajan Nasional Tata Kepemerintahan Yang Baik. 

(2003) h.1 
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2. Keterbukaan, yaitu keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap 

orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan 

publik. 

3. Pengungkapan, yaitu pengungkapan kepada masyarakat atau publik atas aktifitas 

dan kinerja finansial. 

Transparansi dijadikan variabel dalam penelitian ini karena salah satu cara 

untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf adalah dengan 

meningkatkan transparansinya. Ketika tranparansi dalam suatu lembaga wakaf 

meningkat maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf tersebut akan 

menjadi positif sehingga masyarakat pun akan termotivasi untuk berwakaf.41 

H. Kesadaran 

Kesadaran merupakan motivasi yang kuat untuk melakukan suatu tindakan, dari 

dalam pribadi seseorang. Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi dimana seorang 

individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. 

Namun, kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-

samar disadari oleh individu sehingga akhirnya perhatiannya terpusat. Kesadaran 

berwakaf melalui uang menunjukkan bahwa  masyarakat  memahami  konsep  wakaf  

dan  juga  cara kerja  wakaf.42 

 
41 Rusdianto Zilfikar, “Impact of Transparency and Accountability on Trust and Intention to 

Donate Cash Waqf in Islamic Microfinance Institutions,” Shirkah: Journal of Economics and Business 

5, no. 2 (2020). 

42 Nuraini Desty Nurmasari Latifah Putranti, Ninditya Nareswari, “Peran Persepsi Ihsan, 

Egalitarianisme Islam, Persepsi Wakaf Uang, Dan Kesadaran Wakaf Uang,” The Journal Of Business 

and Management 5, no. 2 (2022): h. 96. 
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Terdapat   tiga   indikator   kesadaran yang    masing-masing    merupakan    

suatu tahapan    bagi    tahapan    berikutnya    dan menunjuk  pada  tingkat  kesadaran  

tertentu, mulai  dari  yang  terendah  sampai  dengan yang   tertinggi,   antara   lain:43 

1. Pengetahuan 

2.  Sikap 

3.  Tindakan 

I. Kerangka Konseptual 

Kerangka konsepsual disajikan untuk menggambarkan hubungan antar 

variabel. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan gambaran mengenai tiga variabel 

yaitu sikap, kontrol perilaku, dan transparansi sebagai variabel bebas (independent) 

yang mempengaruhi variabel keputusan sebagai variabel terikat (dependent), kemudian 

peneliti menambakan variabel kesadaran sebagai variabel moderasi yang bertujuan 

untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas (independent) 

dan variabel terikat (dependent). Kerangka konsepsual dapat dilihat dalam gambar 

berikut ini. 

 

 

 

 

 
43 Agus Sugiarto and Diana Ayu Gabriella, “Kesadaran Dan Perilaku Ramah Lingkungan 

Mahasiswa Di Kampus,” Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 9, no. 2 (2020): h. 260, 

https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v9i2.21061. 
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Gambar 2.1  

Kerangka Pikir
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, 

analisis data bersifat satistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.1 Menurut Sukidin dan Mundir, penelitian kuantitatif merupakan 

penelitian yang datanya berupa angka, lalu diolah dengan rumus statistik tertentu, 

dan diinterprestasikan dalam rangka menguji hipotesis yang telah disiapkan lebih 

dahulu, serta lazim bertujuan mencari sebab akibat sesuatu.penelitian kuantitatif 

cenderung meneliti lebih dari satu variabel.2 

Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, dan membangun fakta, 

menunjukkan gabungan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menaksir 

dan meramalkan hasilnya. Desain penelitian yang menggunakan pendekatan 

kuantitatif harus terstruktur, baku, formal, dan dirancang sematang mungkin 

sebelumnya. Berdasarkan pemaparan tersebut, jenis penelitian kuantitatif ialah 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

satistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.3  

 
1 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kuaitatif dan Penelitian Gabungan, 

Jakarta:Kencana (2014) h. 60. 

2 Sugiyono, , Metode Penelitian Kuantitatif, Kuaitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta CV 

(2016)  

3 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, Yogyakarta: Teras (2009) h. 99 
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Adapun lokasi penelitian yang dipilih peneliti ialah Kota Makassar Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis asosiatif. 

Jenis penelitian asosiatif adalah suatu rumusan penelitian yang bersifat menanyakan 

hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan kausal adalah hubungan yang 

bersifat sebab akibat. Jadi disini ada varibel independen (variabel yang 

mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi). Dalam 

penelitian asosiatif terdapat tiga bentuk hubungan yang mendasarinya, yaitu 

hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif/resiprokal/timbal 

balik. Penelitian ini mengacu pada hubungan kausal dimana menunjukkan 

hubungan yang bersifat sebab akibat dengan menunjukkan adanaya variabel 

independen (variable yang mempengaruhi) dan variable dependen (dipengaruhi).4 

Tujuan penelitian lebih di arahkan untuk menunjukkan hubungan antar 

variabel, memverifikasi teori, melakukan prediksi, dan generalisasi. Peneliti 

kuantitatif akan membahas fenomena berdasar pada teori yang dimilikinya Teori-

teori yang diajukan dijadikan sebagai standar untuk menyatakan sesuai tidaknya 

sebuah gejala yang terjadi, dan di sinilah muncul istilah kebenaran etik, sebuah 

kebenaran berdasarkan pada teori yang diajukan peneliti.5 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang ditetapkan untuk 

dianalisis dan ditarik kesimpulan oleh peneliti. Populasi adalah jumlah keseluruhan 

dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. 

 
4 Sugiyono,  Metode Penelitian Kuantitatif, Kuaitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta CV 

(2016) h. 65 

5 Usman Rianse, Metodologi Penelitian sosia dan Ekonomi, Bandung: Alfabeta (2008) h. 

24 
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Satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, 

institusi-institusi, benda-benda. Pada langkah awal seorang peneliti harus 

menentukan secara jelas mengenai populasi yang menjadi sasaran penelitiannya 

yang disebut dengan populasi sasaran, yaitu populasi yang nantinya akan menjadi 

cakupan kesimpulan penelitian.6 Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh wakif yang pernah berwakaf melalui uang dan berdomisili di Kota 

Makassar. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.7 Menurut Hair, Anderson, Tatham, & Black, besarnya sampel 

bila terlalu besar akan menyulitkan untuk mendapat model yang cocok, dan 

disarankan ukuran sampel yang sesuai antara 100-200 responden agar dapat 

digunakan estimasi interpretasi dengan Structural Equation Model (SEM). Untuk 

itu jumlah sampel akan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan sampel minimum. 

Penentuan jumlah sampel minimum untuk SEM menurut Hair et al., bahwa 

pedoman ukuran sampel tergantung dari jumlah indikator kemudian dikali dengan 

5 sampai 10.8 Adapun jumlah indikator dalam penelitian ini ialah 15 indikator. 

Jumlah sampel = Indikator x 10 

Jumlah sampel = 15 x 10 = 150 

Berdasarkan pedoman tersebut maka jumlah responden dalam penelitian ini 

ialah 150 responden yang merupakan wakif yang pernah berwakaf melalui uang 

dan berdomisili di Kota Makassar. 

 
6 Burhanudin E, Metode Penelitian Kuantitatif, Yogyakarta: Pandiva Buku (2014) h. 66. 

7 D. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan, Bandung: Alfabeta 

(2013) h. 66. 

8 J. F. Hair et al., “A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-

SEM). Sage Publications,” European Journal of Tourism Research 6, no. 2 (2014): h. 211–13. 



58 
 

 
 

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non 

probability sampling dengan teknik purposive sampling. Non popability sampling 

dengan teknik purposive sampling merupakan Teknik yang digunakan oleh peneliti 

untuk memilih responden dengan kriteria tertentu.9 Untuk itu peneliti menentukan 

kriteria subjek yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Adapun kriteria-kriteria 

tersebut sebagai berikut: 

1. Responden yang beragama Islam 

2. Responden yang pernah berwakaf  melalui uang 

3. Responden yang berdomisili di Makassar 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah Teknik yang dipergunakan untuk 

mengumpulkan jenis-jenis data dalam penelitian. Pengumpulan data diartikan 

sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau 

menjaring berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai 

dengan lingkup penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Data primer didapatkan secara langsung dari jawaban 

responden. Sedangkan data sekunder didapatkan oleh peneliti dari berbagai sumber 

referensi seperti karya ilmiah, buku, serta berita online yang sesuai dengan 

kebutuhan peneliti. 

Adapun sumber data yang didapatkan oleh peneliti melalui: 

1. Kuesioner 

Arikunto mengemukakan kuesioner atau angket sebgai sekumpulan 

pertanyaan atau pernyataan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden terkait dengan pribadinya maupun hal-hal lain yang terkait dengan 

 
9 Siyoto Sandu and Sodik Ali, Dasar Metodologi Penelitian, Cetakan 1 (ogyakarta, (2015). 
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kebutuhan penelitian. Kuesioner adalah suatu instrumen  pengumpulan  data  yang  

digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dalam  jumlah  yang besar. Caranya dengan 

memberikan sejumlah pertanyaan tertulis secara terstruktur  kepada  respoden  

berkaitan  degan  tanggapannya  terhadap  berbagai  variabel  yang diteliti.10 

Kuisioner disebarkan kepada wakif yang telah berwakaf melaui uang yang 

berdomisili di Kota Makassar untuk mendapatkan data tentang determinan 

keputusan wakif dalam melaksanakan wakaf melalui uang. Wakif sebagai objek 

penelitian diberikan angket yang berupa kuisioner yang berisi peryataan pada setiap 

variable dengan memberikan nilai atau jawaban sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Skala Likert 

Penilaian Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (SS) 4 

Kurang Setuju (KS) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS 1 

 

Pada setiap penilaian dari penyataan yang diajukan diberikan skor satu 

sampai lima dengan aturan sangat setuju mendapatkan skor tertinggi yaitu lima, 

sedangkan sangat tidak setuju mendapatkan skor yang paling rendah yaitu satu. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah situasi berhadap-hadapan antara pewawancara dan 

responden yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang diharapkan, dan 

bertujuan mendapatkan data tentang responden.11 Wawancara adalah salah satu 

 
10 Eko Nugroho, “Prinsip-Prinsip Menyusun Kuesioner,” Edisi Pertama, Malang: UB Press 

(2018) h. 19. 
 

11 Lukman Nul Hakim, “Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit,” 

Aspirasi 4, no. 2 (2013): h. 165, https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/501. 
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kaedah mengumpulkan data dalam penelitian sosial. Kaedah ini digunakan ketika 

subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses 

mendapatkan informasi bagi keperluan peneliti, wawancara digunakan untuk 

mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, 

keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian.12 

Metode wawancara pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang 

ditujukan kepada nadzir tentang wakaf melalui uang dan praktik yang terjadi di 

lapangan. Diharapkan dapat menggali informasi yang lebih dalam dari responden 

sehingga diperoleh jawaban yang lebih khusus dan tepat.  

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah mencari, mengumpulkan, mencatat, dan 

mengkaji data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, dokumen, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, jurnal, website dan sebagainya. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengumpulkan keseluruhan data yang dibutuhkan guna 

menjawab persoalaan penelitian dan memperkaya literatur untuk menunjang data 

kuantitatif yang diperoleh.13 Metode dokumentasi dalam penelitian ini ialah dengan 

melakukan penelusuran data sekunder berupa arsip naskah dari nadzir yang ada di  

Kota Makassar untuk mendapatkan data wakif  terkait nama-nama orang yang 

berwakaf melalui uang. 

E. Teknik Pengolahan Data 

Metode analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

metode yang dilakukan melalui pengukuran numerik menggunakan metode 

statistik. Pendekatan yang digunakan adalah metode Structural Equation Modeling 

 
12 Mita Rosaliza, “Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif,” 

Jurnal Ilmu Budaya 11, no. 2 (2015). 
 

13 D. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan, Bandung: 

Alfabeta (2013) h. 137 
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(SEM) dalam penelitian kuantitatif. Metode pemodelan statistik SEM cross-

sectional, linier, sedangkan SEM umum berkembang dan memiliki versi yang 

menyerupai regresi berganda. Meskipun demikian, SEM menjadi alat yang lebih 

kuat dan ampuh dalam menganalisis data.14 

Structural Equation Modeling (SEM) merupakan metode analisis 

multivariat yang dapat digunakan untuk menggambarkan keterkaitan hubungan 

linier secara simultan antara variabel pengamatan indikator dan variabel yang tidak 

dapat diukur secara langsung (variabel laten).15 Pada penelitian ini menggunakan 

aplikasi SmartPLS versi 3.  

F. Metode Analisis Data 

Berikut ini langkah-langkah metode pnelitian yang menggunakan SEM-

PLS: 

1. Merancang Pengukuran Model (Outer Model) 

Merujuk Imam & Latan, Analisa outer model digunakan untuk memastikan 

bahwa measurement yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan 

reliabel) dengan beberapa indikator sebagai berikut:16 

a. Convergen Validty adalah jenis validitas yang digunakan dalam penelitian 

ilmiah untuk mengetahui validitas hubungan antara indikator dan konstruk atau 

variabel laten. Untuk menguji convergent validity digunakan nilai outer 

 
14 Sarwono Jonathan, “Pengertian Dasar Structural Equation Modeling (SEM),” Jurnal 

Ilmiah Manajemen Bisnis Ukrida 10, no. 3 (2010): h. 182. 

15 Eva Ummi Nikmatus Sholiha and Mutiah Salamah, “Structural Equation Modeling-

Partial Least Square,” Jurnal Sains Dan Seni ITS 4, no. 2 (2015): h. 169. 

16 Ghozali Imam and Hengki Latan, Partial Least Squares: Konsep Teknik Dan Aplikasi 

Menggunakan Program SmartPLS 2.0 M3, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro 

(2012). 
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loading atau loading factor. Suatu indikator dinyatakan memenuhi convergent 

validity dalam kategori baik apabila nilai outer loading > 0,70. 

b. Discriminant Validity adalah metode untuk menilai seberapa berbeda suatu 

konstruk laten dengan konstruk lainnya. Singkatnya, validitas diskriminan 

adalah ukuran seberapa berbeda suatu konstruk laten dari konstruk lainnya. 

Dievaluasi dengan membandingkan AVE dengan korelasi antara variabel laten 

dan dapat dinilai dengan menggunakan kriteria Fornell-Larcker dan cross-

loading. hasil uji discriminant validity yang dilihat dari nilai AVE dengan 

persyaratan nilai harus > 0,50 

c. Composite Reliability merupakan metode uji reliabilitas yang digunakan dalam 

PLS. Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan 

ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Persyaratan composite 

reliability apabila memiliki nilai composite reliability > 0,70. 

2. Merancang Model Struktural (Inner Model) 

Inner model merupakan model struktural yang digunakan untuk 

memprediksi hubungan kausalitas (hubungan sebab-akibat) antar variabel laten 

atau variabel yang tidak dapat diukur secara langsung.17 

a. Uji Analisis R-Square2  

R-Square2 merupakan suatu nilai yang memperlihatkan seberapa besar 

variabel independen (eksogen) mempengaruhi variabel dependen (endogen). R 

Square2 merupakan angka yang berkisar antara 0 sampai 1 yang mengindikasikan 

besarnya kombinasi variabel independen secara bersama – sama mempengaruhi 

nilai variabel dependen. Nilai R-Square2 digunakan untuk menilai seberapa besar 

 
17 Ghozali Imam and Hengki Latan, Partial Least Squares: Konsep Teknik Dan Aplikasi 

Menggunakan Program SmartPLS 2.0 M3, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro 

(2012). 
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pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen. Hair 

menyatakan bahwa nilai R square 0,75 termasuk ke dalam kategori kuat, nilai R-

Square2 0,50 termasuk kategori moderat dan nilai R-Square2 0,25 termasuk kategori 

lemah. 

b. Path Coefficient 

Koefisien jalur (path coefficients) adalah suatu nilai yang menunjukkan arah 

hubungan pada variabel, apakah suatu hipotesis memiliki arah yang positif atau 

negative. Koefisien jalur memiliki nilai yang berada di rentang -1 sampai dengan 

1. Jika nilai berada pada rentang 0 sampai dengan 1 maka dapat dinyatakan positif, 

sedangkan jika nilai berada pada rentang -1 sampai dengan 0 maka dapat dinyatakan 

negative. Besarnya pengaruh langsung dari suatu variabel eksogen terhadap 

variabel endogen tertentu dinyatakan oleh besarnya nilai koefisien jalur (path 

coefficient). Koefisien jalur dapat dihitung menggunakan persamaan yang 

melibatkan korelasi. 

3. Moderated Structural Equation Modeling (MSEM) 

Moderated Structural Equation Modeling (MSEM) adalah teknik 

pemodelan statistik yang memadukan unsur analisis faktor, analisis regresi, dan 

analisis jalur yang mempertimbangkan efek moderasi dari variabel lain terhadap 

hubungan antara variabel Independen dan variabel dependen. MSEM 

memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis tentang hubungan antar variabel 

laten dengan mempertimbangkan efek moderasi dari variabel lain. Teknik ini dapat 

digunakan untuk menganalisis suatu hubungan yang kompleks antara variabel 

dengan efek moderasi. MSEM dapat dilakukan dengan menggunakan teknik seperti 

Partial Least Square (PLS).18 

 
18 Sayyida and Anik Anekawati, “Penggunaan Analisis Structural Equation Modelling 

(SEM) Dalam Mengidentikasi Pengaruh Variabel Moderasi Struktur Desentralisasi Terhadap 
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Variabel moderator merupakan variabel yang sangat tergantung pada 

variabel dependen dan independen. Variabel independen dan dependen dapat 

diperkuat atau diperlemah dengan variabel moderasi. Metode ping digunakan untuk 

melakukan studi MSEM. Dengan mengalikan indikator variabel laten eksogen 

dengan indikator moderasi, teknik ping menggunakan indikator tunggal. 

Menghitung indikator, loading factor dan error variance untuk variabel interaksi 

merupakan tahap pertama dalam analisis MSEM. Indikator variabel interaksi 

diturunkan melalui penjumlahan indikator variabel eksogen dengan menggunakan 

pendekatan ping.19 

 

 

 

 

 

  

 
Hubungan Partispasi Dalam Penyusunan Anggaran Dan Kinerja Manajerial SKPD Di Kabupaten 

Sumenep,” Proceding Call For Paper 1, no. 1 (2018): h. 63–75. 
19 Mukrimatun Nisa, Sudarno Sudarno, and Sugito Sugito, “Moderating Structural Equation 

Modeling Dengan Partial Least Square Pada Pemodelan Penerimaan Dan Penggunaan Dompet 

Digital Di Kota Semarang,” Jurnal Gaussian 10, no. 1 (2021): 66–

75,https://doi.org/10.14710/j.gauss.v10i1.30044. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Kota Makassar 

Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di wilayah Indonesia timur 

yang secara geografis berada di pesisir barat daya Pulau Sulawesi berbatasan 

dengan Selat Makassar di Sebelah Barat, berbatasan dengan Kepulauan Pangkajene 

di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Maros di sebelah timur dan 

berbatasan dengan Kabupaten Gowa di sebelah selatan. Kota Makassar memiliki 

luas wilayah 199,26 km2 dengan jumlah penduduk lebih dari 1,5 Juta Jiwa yang 

menempati urutan kelima sebagai kota dengan penduduk terbesar di Indonesia 

setelah Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan.20 

1. Gambaran Umum Kota Makassar 

a. Letak Geografis dan Administrasi 

Kota makassar merupakan ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak 

di bagian selatan Pulau Sulawesi. Secara astronomis, Kota Makassar terletak antara 

119°24’17’38” Bujur Timur dan 5°8’6’19” Lintang Selatan, Berdasarkan posisi 

geografisnya, batas-batas Kota Makassar yaitu : 

• Sebelah Utara: Kabupaten Maros 

• Sebelah Selatan: Kabupaten Gowa 

• Sebelah Timur: Kabupaten Maros 

• Sebelah Barat: Selat Makassar 

Secara administratif Kota Makassar terdiri dari 15 kecamatan, yaitu 

Kecamatan Mariso, Mamajang, Tamalate, Rappocini, Makassar, Ujung Pandang, 

Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, Tallo, Panakkukang, Manggala, Biringkanaya, 

 
20 Ratno Nur Suryadi, ‘Pengaruh Budaya Organisasi, Motivasi Kerja Dan Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja Guru Sma Negeri Di Kota Makassar’, Indonesian Journal of Economics, 

Entrepreneurship, and Innovation, 1.1 (2020), 14–28 <https://doi.org/10.31960/ijoeei.v1i1.439>.   



66 
 

 
 

Tamalanrea, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Jumlah kelurahan di Kota 48 

Makassar sebanyak 153 kelurahan dengan 996 RW dan 4.964 RT.21  

Tabel 4.1  

Luas Wilayah dan Persentasi Terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan 

di Kota Makassar Tahun 2022 

No Kecamatan 
Luas 

(Km2) 

Persentase Terhadap Luas Kota 

Makassar 

1 Mariso 1,82 1,04 

2 Mamajang 2,25 1,28 

3 Tamalate 20,21 12,07 

4 Rappocini 9,23 5,25 

5 Makassar 2,52 1,43 

6 Ujung Pandang 2,63 1,50 

7 Wajo 1,99 1,13 

8 Bontoala 2,10 1,19 

9 Ujung Tanah 5,94 3,38 

10 Tallo 5,83 3,32 

11 Panakkukang 17,05 9,70 

12 Manggala 24,14 13,73 

13 Biringkanaya 48,22 27,43 

14 Tamalanrea 31,84 18,11 

15 Kepulauan Sangkarrang 1,54 0,88 

Kota Makassar 175,77 100.00 
Sumber: Kota Makassar Dalam Angka 2022 

Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan Biringkanaya merupakan Kecamatan 

terluas di Kota Makassar. Luas wilayahnya kurang lebih mencapai 48,222 km atau 

sama dengan 27,43% dari total luas Kota Makassar. Sedangkan, Kepulauan 

Sangkarrang merupakan Kecamatan terkecil yang berada di Kota Makassar. Luas 

daerah Kepulauan Sangkarrang hanya 1,54 km2 atau sama dengan 0,88% dari total 

luas Kota Makassar. Kepulauan Sangkarrang merupakan kecamatan yang baru di 

Kota Makassar. Sebelumnya Kepulauan Sangkarrang tergabung dalam Kecamatan 

Ujung Tanah, sebelum akhirnya berdiri sendiri pada tahun 2018. 

 

 

 
21 Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2022 
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b. Kondisi Fisik Wilayah 

Kota Makassar adalah kota yang letaknya berada dekat dengan pantai, 

membentang sepanjang koridor Barat dan Utara, lazim dikenal sebagai kota dengan 

ciri “Waterfront City”, di dalamnya mengalir beberapa sungai yang kesemuanya 

bermuara ke dalam kota (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang). 

Sungai Jeneberang misalnya, yang mengalir melintasi wilayah Kabupaten 

Gowa dan bermuara ke bagian sela tan Kota Makassar merupakan sungai dengan 

kapasitas sedang (debit air 1-2 m/detik). Sedangkan Sungai Tallo dan Sungai 

Pampang yang bermuara di bagian utara Kota Makassar adalah sungai dengan 

kapasitas rendah berdebit kira-kira hanya mencapai 0-5 m/detik di musim kemarau. 

Sebagai kota yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah dataran 

rendah, yang membentang dari tepi pantai sebelah barat dan melebar hingga ke arah 

timur sejauh kurang lebih 20 km dan memanjang dari arah selatan ke utara 

merupakan koridor utama kota yang termasuk dalam jalur-jalur pengembangan, 

pertokoan, perkantoran, pendidikan, dan pusat kegiatan industri di Kota Makassar. 

Dari dua sungai besar yang mengalir di dalam kota secara umum kondisinya belum 

banyak dimanfaatkan, seperti menjadikannya sebagai jalur alternatif baru bagi 

transportasi kota. 

Kota Makassar secara topografi berada pada dataran rendah dengan 

ketinggian bervariasi antara 1-22 meter di atas permukaan laut. Daerah pesisir di 

Sebelah Timur yang cenderung datar antara 1-4 meter di atas permukaan laut, 

sedangkan pada Sebelah Utara dan Barat wilayah cenderung bervariasi antara 1-22 

meter di atas permukaan laut. 

Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu 

udara rata-rata berkisar antara 26°C sampai dengan 29°C. Iklim di Kota Makassar 

pada umumnya sama dengan daerah lainnya di Indonesia yang memiliki dua musim 
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yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pada tahun 2021 bulan Januari 

menjadi bulan dengan curah hujan tertinggi yaitu 1.995 mm³ dengan jumlah hari 

hujan sebanyak 30 hari, 

c. Aspek Kependudukan 

1) Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan 

Berdasarkan data BPS Kota Makassar dalam angka tahun 2022, penduduk 

Kota Makassar pada tahun 2021 sebanyak  1.427.619 jiwa dan jumlah penduduk 

tertinggi terdapat di  Kecamatan Biringkanaya dengan jumlah penduduk 210.076 

jiwa.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2  

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan 

di Kota Makassar Tahun 2021 

No Kecamatan 
Penduduk 

(ribu) 

Laju Pertumbuhan Penduduk 

per Tahun 2020-2021 (%) 

1 Mariso 57.594 0,30 

2 Mamajang 56.056 0,02 

3 Tamalate 181.533 0,40 

4 Rappocini 144.619 0,03 

5 Makassar 82.142 0,10 

6 Ujung Pandang 24.526 0,01 

7 Wajo 30.033 0,21 

8 Bontoala 55.102 0,20 

9 Ujung Tanah 35.947 0,45 

10 Tallo 145.400 0,30 

11 Panakkukang 139.635 0,04 

12 Manggala 147.549 0,57 

13 Biringkanaya 210.076 0,50 

14 Tamalanrea 103.220 0,05 

15 Kepulauan Sangkarrang 14.187 0,45 

Kota Makassar 1.427.619 0,26 
Sumber: Kota Makassar Dalam Angka 2022 

2) Distribusi dan Kepadatan Penduduk 

Berdasarkan data BPS dalam angka tahun 2022 Kota Makassar, tingkat 

kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Makassar sebanyak 32.596 jiwa/km2. 

Sedangkan yang terendah di Kecamatan Tamalanrea sebanyak 3.242 jiwa/km2. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut: 
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Tabel 4.3  

Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Makassar 

Tahun 2021 

No Kecamatan 
Penduduk 

(ribu) 

Laju Pertumbuhan Penduduk 

per Tahun 2020-2021 (%) 

1 Mariso 4,03 31.645 

2 Mamajang 3,93 24.914 

3 Tamalate 12,72 8.982 

4 Rappocini 10,13 15.668 

5 Makassar 5,75 32.596 

6 Ujung Pandang 1,72 9.325 

7 Wajo 2,10 15.092 

8 Bontoala 3,86 26.239 

9 Ujung Tanah 2,52 8.170 

10 Tallo 10,18 24.940 

11 Panakkukang 9,78 8.190 

12 Manggala 10,34 6.112 

13 Biringkanaya 14,72 4.357 

14 Tamalanrea 7,23 3.242 

15 Kepulauan Sangkarrang 0,99 9.212 

Kota Makassar 100 8.122 
Sumber: Kota Makassar Dalam Angka 2022 

Kota Makassar terdiri atas 15 kecamatan dan 153 kelurahan yaitu 

Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Mariso, Kecamatan 

Mamajang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Manggala, Kecamatan 

Panakkukang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Kecamatan 

Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Ujung 

Tanah, Kecamatan Wajo dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Kota Makassar 

memiliki mayoritas penduduk beragama Islam yakni dengan jumlah 1,3 Juta dari 

1,5 juta jumlah penduduk keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Makassar 

memiliki potensi dana wakaf yang sangat besar. Kota Makassar dengan mayoritas 

penduduknya beragama Islam memiliki potensi penghimpunan dana wakaf yang 

besar.  
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Tabel 4.1 

Data Penerimaan Wakaf LAZNAS BMH/Mitra Baitul Wakaf Kota 

Makassar 

No Penerimaan Wakaf Tahun 

1 150.000.000 2018 

2 300.000.000 2019 

3 100.000.000 2020 

4 500.000.000 2021 

5 100.000.000 2022 
Sumber: LAZNAS BMH/Mitra Baitul Wakaf Kota Makassar 2023 

Berdasarkan tabel penerimaan wakaf LAZNAS BMH/Mitra Baitul Wakaf 

Kota Makassar tersebut memberikan informasi bahwa penerimaan wakaf melaui 

uang memiliki potensi yang sangat besar. 

B. Deskripsi Responden 

1. Jenis Kelamin Responden 

Jenis kelamin responden merujuk pada perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan dalam sebuah penelitian atau survei. mencatat jenis kelamin responden 

penting dalam penelitian karena dapat membantu peneliti memahami perbedaan 

antara laki-laki dan perempuan, menentukan sampel yang representatif, melakukan 

analisis data yang lebih akurat, dan memperoleh informasi tambahan tentang 

responden. 

Gambar 4.1 

Jenis Kelamin Responden 

 

Dapat dilihat dari gambar 4.1 dimana jenis kelamin responden dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu laki-laki dan perempuan. Responden berjenis laki-laki 

34%

66%

Jenis Kelamin Responden

Perempuan Laki-Laki
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sebanyak 66% dengan jumlah total sebanyak 99 responden. Kemudian responden 

perempuan sebanyak 34% dengan total responden 51 responden. Dari data diatas 

dapat kita simpulkan bahwa responden yang jenis kelamin laki-laki lebih banyak 

daripada responden perempuan dengan persentase 66%. 

2. Usia Responden 

Usia responden adalah rentang waktu dari awal kelahiran sampai pada saat 

penelitian dilakukan. Pengaruh usia responden terhadap hasil penelitian dapat 

bervariasi tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, peneliti 

perlu mempertimbangkan karakteristik responden, termasuk usia, dalam 

merancang penelitian agar hasil penelitian yang didapatkan dapat lebih akurat dan 

representatif. 

Tabel 4.2 

Usia Responden 

No Usia Jumlah Persentase (%) 

1 19-26 22 15 

2 26-35 67 44 

3 36-40 46 31 

4 < 50 15 10 
Sumber: Data primer diolah 2023 

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa usia responden dibagi menjadi empat 

bagian. Pertama, usia 19-26 berjumlah 22 responden dengan persentase 15%. 

Kedua, usia 26-35 berjumlah 67 responden dengan persentase 44%. Ketiga, usia 

36-40 berjumlah 46 responden dengan persentase 31%. Keempat, usia < 50 

berjumlah 15 responden dengan persentase 10%. Jadi dapat disimpulkan responden 

paling banyak dalam penelitian ini yang berusia 26-35 yang berjumlah 67 

responden dengan persentase 44%. 
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3. Pendapatan Responden 

Pendapatan responden dapat diartikan sebagai penghasilan yang diperoleh 

oleh seseorang dari kegiatan penjualan barang atau jasa yang dilakukan untuk 

mendapatkan laba dan gaji sebagai upah.  

Tabel 4.3 

Pendapatan responden 

 

Sumber: Data primer diolah 2023 

Berdasarkan tabel 4.3 pendapatan 1.500.000-2.500.000 sebanyak 27 

responden dengan persentase 18%. Pendapatan 3.000.000 – 4.000.000 sebanyak 72 

responden dengan persentase 48%. Pendapatan 4.500.000– 6.00.000 sebanyak 36 

responden dengan persentase 28%. Penghasilan >7.000.000 sebanyak 15 responden 

dengan persentase 10%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang 

mendominasi penelitian ini yaitu penghasilan 3.000.000 – 4.00.000 sebanyak 36 

responden dengan persentase 28%. 

4. Pendidikan Responden 

Karakteristik responden dalam sebuah penelitian dapat mencakup berbagai 

aspek, termasuk pendidikan. Pendidikan responden adalah salah satu karakteristik 

yang sering digunakan dalam penelitian.  

Tabel 4.4  

Pendidikan Responden 

No Pendidikan Jumlah Persentase (%) 

1 SD/MI 2 1.3 

2 SMP/MTS 7 4.7 

3 SMK/SMA/MA 38 25.3 

4 D3/S1/S2/S3 103 68.7 

 Total 150 100 
Sumber: Data primer diolah 2023 

No Pendapatan Jumlah Persentase (%) 

1 1.500.000 -2.500.000 27 18 

2 3.000.000 – 4.000.000 72 48 

3 4.500.000– 6.00.000 36 28 

4 >7.000.000 15 10 
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Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa tingkat Pendidikan responden 

dibagi menjadi empat bagian. Pertama, tingkat SD/MI sebanyak 2 orang dengan 

tingkat persentase 1,3%. Kedua, tingkat SMP/MTS sebanyak 7 orang dengan 

persentase 4.7%. Ketiga, tingkat SMA/MA sebanyak 38 orang dengan persentase 

25.3%. Keempat, tingkat D3/S1/S2/S3 sebanyak 103 orang dengan persentase 

68.7%.  

C. Deskripsi Hasil Tanggapan Responden 

1. Sikap 

Sikap merupakan kecenderungan kognitif, afektif, dan tingkah laku yang 

dipelajari untuk berespon secara positif maupun negatif terhadap objek, situasi, atau 

orang tertentu. Berdasarkan teori TPB, sikap merujuk pada kepercayaan individu 

mengenai suatu perilaku dan evaluasi terhadap perilaku tersebut. Berikut ini 

merupakan hasil tanggapan responden terhadap variabel sikap. 

Tabel 4.5  

Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sikap 

Kognitif Skala Likert Frequency Percent (%) 

Saya memandang wakaf 

melalui uang sebagai hal yang 

positif 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

0 

0 

1 

50 

99 

150 

0 

0 

0.7 

33.3 

66 

100 

Afektif    

Saya suka melakukan wakaf 

melalui uang 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

0 

0 

0 

37 

113 

150 

0 

0 

0 

24.7 

75.3 

100 

Konatif    

Saya melakukan wakaf melaui 

uang karena keyakinan agama 

yang saya miliki 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

0 

2 

12 

58 

78 

150 

0 

1.3 

8 

38.7 

52 

100 
Sumber: Data primer diolah 2023 
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Berdasarkan table 4.5 menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden 

sangat setuju. Pada pernyataan pertama, responden memandang wakaf melalui uang 

sebagai hal yang positif dengan peresentse 66%. Pernyataan kedua, responden suka 

melakukan wakaf melalui uang dengan persentase 75.3%.  Pernyataan ketiga, 

responden melakukan wakaf melalui uang karena keyakinan yang mereka miliki 

dengan persentase 52%.  

2. Kontrol Perilaku 

Kontrol perilaku merujuk pada kemampuan individu untuk mengontrol 

perilaku yang akan dilakukan. Kontrol perilaku dapat dipengaruhi oleh faktor-

faktor seperti kemampuan, sumber daya, dan kesempatan. Berikut ini merupakan 

hasil tanggapan responden terhadap variabel kontrol perilaku. 

Tabel 4.6 

 Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kontrol Perilaku 

Control beliefs Skala Likert Frequency Percent (%) 

Jika saya punya harta yang 

menurut saya lebih, saya tidak 

akan menyianyiakan melainkan 

untuk berwakaf melalui uang. 
 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

0 

0 

4 

64 

82 

150 

0 

0 

2.7 

42.7 

54.7 

100 

Perceived power    

Dalam pandangan saya wakaf 

melalui uang berguna untuk 

keperluan ibadah dan/atau 

kesejahteraan umum 
 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

0 

0 

5 

48 
97 
150 

0 

0 

3.3 

32 

64.7 

100 
Sumber: Data primer diolah 2023 

Berdasarkan tabel 4.6 Menunjukkan bahwa responden rata-rata memberikan 

jawaban sangat setuju. Pada pernyataan pertama, responden yang memiliki harta 

yang lebih tida menyianyiakan melainkan untuk berwakaf melaui uang dengan 

persentase 54.7%. Pernyataan kedua, dalam pandangan responden wakaf melaui 

uang berguna untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum dengan persentase 

64.7%.  
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3. Transparansi 

Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata 

dan bersifat terbuka. Transparansi dijadikan variabel dalam penelitian ini karena 

salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 

wakaf adalah dengan meningkatkan transparansinya. Ketika tranparansi dalam 

suatu lembaga wakaf meningkat maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 

wakaf tersebut akan menjadi positif sehingga masyarakat pun akan termotivasi 

untuk berwakaf. Berikut ini merupakan hasil tanggapan responden terhadap 

variabel transparansi. 

Tabel 4.7  

Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Transparansi 

Informatif Skala Likert Frequency Percent (%) 

Akses untuk memperoleh 

dokumen tentang pengelolaan 

keuangan mudah diperoleh 
 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

1 

0 

15 

64 

70 

150 

0.7 

0 

10 

42.7 

46.7 

100 

Keterbukaan    

Penggunaan dana wakaf melaui 

uang dipublikasikan secara 

terbuka 
 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

0 

0 

1 

50 

99 

150 

0 

0 

0.7 

33.3 

66 

100 

Pengungkapan    

Menyediakan informasi tentang 

tanggung jawab penggunaan 

biaya-biaya berdasarkan 

peraturan 
 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

0 

0 

9 

51 

90 

150 

0 

0 

9 

34 

60 

100 
Sumber: Data primer diolah 2023 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden 

sangat setuju. Pada pernyataan pertama, Akses untuk memperoleh dokumen tentang 

pengelolaan keuangan mudah diperoleh dengan persentase 46.7%. Pernyataan 

kedua, penggunaan dana wakaf melalui uang dipublikasikan secara terbuka dengan 
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persentase 66%. Pernyataan ketiga, menyediakan informasi tentang tanggung 

jawab penggunaan biaya-biaya berdasarkan peraturan dengan persentase 60%. 

4. Keputusan 

Keputusan adalah proses memilih suatu strategi atau tindakan dalam 

pemecahan masalah. Pengambilan keputusan merupakan proses penting dalam 

berbagai konteks, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam dunia bisnis dan 

organisasi. Berikut ini merupakan hasil tanggapan responden terhadap variabel 

keputusan. 

Tabel 4.8  

Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Keputusan 

Kemantapan Skala Likert Frequency Percent (%) 

Saya telah memantapkan hati saya 

untuk melakukan wakaf melaui 

uang 
 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

0 

0 

0 

48 

102 

150 

0 

0 

0 

32 

68 

100 

Kebiasaan    

Saya terbiasa melaukan wakaf 

melalui uang 
 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

0 

0 

7 

59 

84 

150 

0 

0 

4.7 

39.3 

56 

100 

Melakukan Pembayaran Ulang    

Jika saya memiliki kesempatan, 

saya akan kembali melakukan 

wakaf melaui uang 
 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

0 

0 

13 

67 

70 

150 

0 

0 

8.7 

44.7 

46.7 

100 

Merekomendasikan    

Saya akan merekomendasikan 

kepada orang lain untuk 

melakukan wakaf melalui uang 
 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

0 

0 

2 

52 

96 

150 

0 

0 

1.3 

34.7 

64 

100 
Sumber: Data primer diolah 2023 

Berdasarkan tabel 4.8 Menunjukkan bahwa responden rata-rata menjawab 

sangat setuju. Pada pernyataan pertama, responden telah memantapkan hati untuk 
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melaukan wakaf melalui uang dengan persentase 68%. Pernyataan kedua, 

responden percaya bahwa wakaf melalui uang adalah alternative yang baik untuk 

beramal dengan persentase 56%. Pernyataan ketiga, jika responden memiliki 

kesempatan responden akan Kembali melakukan wakaf melalui uang dengan 

persentase 46.7%. Pernyataan keempat, responden akan merekomendasikan kepada 

orang lain untuk melakukan wakaf melalui uang dengan persentase 64% 

5. Kesadaran 

Kesadaran merupakan motivasi yang kuat untuk melakukan suatu tindakan 

dari dalam pribadi seseorang. Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi dimana 

seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun 

stimulus eksternal. Berikut ini merupakan hasil tanggapan responden terhadap 

variabel kesadaran. 

Tabel 4.9  

Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kesadaran 

Pengetahuan Skala Likert Frequency Percent (%) 

 

Saya menyadari bahwa 

wakaf melaui uang salah 

satu bentuk amal yang 

diperuntukkan untuk 

kesejahteraan umum 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

0 

0 

3 

64 

83 

150 

0 

0 

2 

42.7 

55.3 

100 

Sikap    

Saya memandang wakaf 

melaui uang sebagai hal 

yang positif 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

0 

0 

6 

60 

84 

150 

0 

0 

4 

40 

56 

100 

Tindakan    

Saya akan memilih wakaf 

melaui uang sebagai cara 

saya untuk beramal 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

0 

0 

4 

56 

90 

150 

0 

0 

2.7 

37.3 

60 

100 
Sumber: Data primer diolah 2023 
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Berdasarkan tabel 4.9 Menunjukkan bahwa responden rata-rata memberikan 

jawaban sangat setuju. Pada pernyataan pertama, responden menyadari bahwa 

wakaf melalui uang salah satu bentuk amal yang diperuntukkan untuk kesejahteraan 

umum dengan persentase 55.3%. Pernyataan kedua, responden memandang wakaf 

melalui uang sebagai hal yang positif dengan persentase 56%. Pernyataan ketiga, 

responden memilih wakaf melaui uang sebagai salah satu cara untuk beramal 

dengan persentase 60%. 

D. Hasil Penelitian dan Pengelohan Data 

1. Outher Model 

Outer model adalah bagian dari model pengukuran dalam analisis Structural 

Equation Modeling (SEM) yang menghubungkan indikator dengan variabel laten. 

Outer model terdiri dari pengukuran reflektif dan formatif. Pengukuran reflektif 

dinilai menggunakan reliabilitas dan validitas, seperti Cronbach's Alpha, yang 

mencerminkan reliabilitas semua indikator dalam model. Berikut ini adalah sekema 

model program PLS yang diujikan:: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2  

Model Penelitian Outer Model  
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a. Convergent Validity 

Uji validitas konvergen bertujuan untuk untuk menguji besarnya korelasi 

antara indikator dengan variabel lain 22. Nilai loading factor dikatakan diterima jika 

nilai loading faktor diatas 0,7. Berikut hasil ouput dari validitas konvergen yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 4.10  

Nilai Loading Factor 

Variabel Indikator Nilai Loading 

Sikap X1 X1.1 0,871 

 X1.2 0,808 

 X1.3 0,791 

Kontrol Perilaku X2 X2.1 0,908 

 X2.2 0,865 

Transparansi X3 X3.1 0,774 

 X3.2 0,833 

 X3.3 0,864 

Keputusan Berwakaf Y Y1.1 0,770 

 Y1.2 0,805 

 Y1.3 0,876 

 Y1.4 0,843 

Kesadaran Z Z1 0,887 

 Z2 0,857 

 Z3 0,880 

Sumber: Data primer diolah SmartPLS.3 2023 

Dari tabel 4.10 dapat kita pahami bahwa indikator-indikator dari kelima 

variabel memiliki nilai diatas > 0.7 dan nilai AVE lebih besar dari pada konstruk 

lainnya dimana nilai pada AVE harus diatas 0,5. 

b. Discriminant Validity 

Pengujian discriminant validity digunakan untuk menentukan apakah suatu 

indikator konstruk memiliki korelasi yang kuat dengan indikator konstruk lainnya. 

 
22 Dwi Junianto and Joko Sabtohadi, “Pengaruh Sistem Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Industri Pabrik Gula,” 

Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi 9, no. 1 (2020): 1–9, 

https://doi.org/10.35906/je001.v9i1.423. 
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Konstruk yang mendasari memprediksi ukuran blok lebih akurat daripada ukuran 

blok lainnya jika korelasi antara konstruk dan item pengukuran lebih tinggi 

daripada korelasi antara ukuran konstruk lainnya. Ukuran struktural yang valid 

adalah ukuran dengan nilai faktor pembebanan lebih besar dari 0,70. Namun, untuk 

penyelidikan sebelumnya yang membuat skala pengukuran, nilai pemuatan 0,50 

hingga 0,60 dianggap cukup. 

Tabel 4.11  

Hasil Nilai Cross Loading 

Indikator 
Sikap 

(X1) 

Kontrol 

Perilaku  

(X2) 

Transparansi 

(X3) 

Keputusan 

Berwakaf 

(Y) 

Kesadaran 

(Z) 

X1.1 0,871     

X1.2 0,808     

X1.3 0,791     

X2.1  0,908    

X2.2  0,865    

X3.1   0,774   

X3.2   0,833   

X3.3   0,864   

Y1.1    0,770  

Y1.2    0,805  

Y1.3    0,876  

Y1.4    0,843  

Z1     0,887 

Z2     0,857 

Z3     0,880 

Sumber: Data primer diolah SmartPLS.3 2023 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.11, menunjukkan bahwa seluruh indikator 

sudah memenuhi kriteria discriminant validity, karena nilai cross loading lebih 

besar daripada nilai loading faktor yang ditentukan. 

c. Composite Reability dan Ave 

Composite reability digunakan untuk melihat ouput dari view latent variabel 

coefficients dan memiliki dua kriteria yaitu, composite reability dan cronbach’s 

alpha yang harus bernilai diatas 0.70 dapat dikatakan valid dan reliabel. Nilai 
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Average Variance Extracted (AVE) minimal harus 0,50. Hasil pengukuran 

realibilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.12  

Composite Reliability dan AVE 

Variabel Cronbach’s Alpha 
Composite 

Realibity 
AVE Keterangan 

Sikap X1 0,763 0,864 0,679  

Kontrol Perilaku X2 0,730 0,880 0,786 Valid dan 

Transparansi X3 0,764 0,864 0,680 Reliabel 

Keputusan 

Berwakaf Y 
0,842 0,894 0,679 

 

Kesadaran Z 0,846 0,907 0,765  

Sumber: Data primer diolah SmartPLS.3 2023 

Berdasarkan tabel 4.12, hasilnya menunjukkan nilai composite realibility 

dan cronbach’s alpha seluruhnya lebih besar dari 0,70. Sehingga seluruhnya 

dikatakan valid dan reliabel dan dapat dilanjutkan kepengujian selajutnya. 

2. Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

Inner model merupakan model struktural yang digunakan untuk 

memprediksi hubungan kausalitas (hubungan sebab-akibat) antar variabel laten 

atau variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Berikut ini hasil uji 

berdasarkan aplikasi SmartPLS.3: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Model Penelitian Inner Model  
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a. Uji Analisis R-Square (R2) dan Q-Square 

Koefisien determinasi terutama mengukur kemampuan model untuk 

menjelaskan variasi endogen. Struktur ini disebut nilai R-square. Model struktural 

(inner model), dengan memprediksi hubungan antar variabel laten. Nilai R-square 

0,75 termasuk kategori kuat, nilai R-square 0,50 menunjukkan model sedang, dan 

nilai R-square hanya 0,25 menunjukkan model tergolong rendah. 

Tabel 4.13  

Hasil Uji R-Square (R2) 

 R Square R Square Adjusted 

Keputusan Berwakaf  Y 0,850 0,842 

Sumber: Data primer diolah SmartPLS.3 2023 

Dari tabel 4.13 menunjukkan nilai R-square (R2) keputusan berada di 

kategori model kuat karena lebih besar dari pada 0,85. Maka dapat dijelaskan bahwa 

semua variabel independent secara simultan memiliki pengaruh yaitu 85% terhadap 

keputusan membayar wakaf, sisanya 15% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dijelaskan dalam penelitian ini. 

b. Path Coefficient 

Pengujian hipotesis menggunakan software SmartPLS dengan melakukan 

metode boothstrapping resampling SmartPLS dan menguji signifikansi 

diterimanya hipotesis dengan syarat original sampel sebagai pengaruh positif atau 

negatif dan nilai p-value < 0,05. 

Tabel 4 14  

Hasil Path Coefficients (Pengaruh Langsung) 

 Original 

Sampel 
T-Statistik P-Value 

Sikap → Keputusan Berwakaf -0,009 0,062 0,950 

Kontrol Perilaku → Keputusan Berwakaf 0,425 4,408 0,000 

Transparansi → Keputusan Berwakaf 0,174 2,323 0,021 

Sumber: Data primer diolah SmartPLS.3 2023 
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 Pada tabel 4.15 Pengaruh langsung antar variabel dapat diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

1) Pengaruh Sikap Terhadap Keputusan Membayar Wakaf Melalui Uang 

Sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar wakaf 

dengan nilai original sampel -0,009, dan nilai P-value sebesar 0,950. Hasil ini 

menunjukkan bahwa nilai original sampel bertanda negatif dan nilai p-value 0,950 

lebih besar dari 0,05. Jadi hasil pengujian ini menunjukkan bahwa variabel sikap 

tidak berpengaruh terhadap keputusan membayar wakaf. Hal ini tidak sesuai 

dengan hipotesis, sehingga diputuskan bahwa Hipotesis 1 ditolak. 

2) Pengaruh Kontrol Perilaku Terhadap Keputusan Membayar Wakaf 

Melalui Uang 

Kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

membayar wakaf dengan nilai original sampel 0,425 dan nilai p-value sebesar 

0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai original sampel bertanda positif, dan nilai 

p-value 0,000 lebih kecil dari 0,05. Jadi hasil pengujian ini menunjukkan bahwa 

variabel kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

dalam membayar wakaf. Hasil ini sesuai dengan hipotesis, sehingga diputuskan 

bahwa Hipotesis 2 diterima.  

3) Pengaruh Transparansi Terhadap Keputusan Membayar Wakaf 

Melalui Uang 

Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

membayar wakaf dengan nilai original sampel 0,174 dan nilai p-value sebesar 

0,021. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai original sampel bertanda positif, dan nilai 

p-value 0,021 lebih kecil dari 0,05. Jadi hasil pengujian ini menunjukkan bahwa 

variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan dalam 
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membayar wakaf. Hasil ini sesuai dengan hipotesis, sehingga diputuskan bahwa 

Hipotesis 3 diterima. 

Tabel 4.15   

Hasil Path Coefficients (Pengaruh Tidak Langsung) 

 Original 

Sampel 
T-Statistik P-Value 

Kesadaran memoderasi Sikap → 

Keputusan Berwakaf  

-0,011 0,102 

 

0,918 

 

Kesadaran memoderasi Kontrol 

Perilaku → Keputusan Berwakaf 

0,177 2,174 

 

0,030 

 

Kesadaran memoderasi Transparansi 

→ Keputusan Berwakaf  

-0,147 

 

2,075 

 

0,039 

 

Sumber: Data primer diolah SmartPLS.3 2023 

Pada tabel 4.17 Pengaruh tidak  langsung antar variabel dapat diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

1) Pengaruh Sikap Terhadap Keputusan Membayar Wakaf Melalui Uang 

Uang dengan di Moderasi Kesadaran 

Sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan dalam berwakaf 

melalui kesadaran. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai original sampel -0,011 dan 

nilai p-value sebesar 0,981. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai original sampel 

bertanda negatif dan nilai p-value 0,981 lebih besar dari 0,05. Jadi hasil pengujian 

ini menunjukkan bahwa variabel sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan dalam berwakaf melalui kesadaran. Hasil ini tidak sejalan dengan 

hipotesis, sehingga diputuskan bahwa hipotesis 4 ditolak. 

2) Pengaruh Kontrol Perilaku Terhadap Keputusan Membayar Wakaf 

Melalui Uang dengan di Moderasi Kesadaran 

Kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap keputusan dalam 

berwakaf melalui kesadaran. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai original sampel -

0,177 dan nilai p-value sebesar 0,030. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai original 

sampel bertanda positif dan nilai p-value 0,030 lebih kecil dari 0.05. jadi hasil 
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pengujian ini menunjukkan bahwa variabel kontrol perilaku berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan dalam berwakaf melalui kesadaran. Hasil ini sejalan dengan 

hipotesis, sehingga hipotesis 5 diterima. 

3) Pengaruh transparansi Terhadap Keputusan Membayar Wakaf Melalui 

Uang dengan di Moderasi Kesadaran 

Transparansi berpengaruh signifikan  terhadap keputusan dalam berwakaf 

melalui kesadaran. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai original sampel -0,147 dan 

nilai p-value sebesar 0,039. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai original sampel 

bertanda positif dan nilai p-value 0,039 lebih kecil dari 0.05. jadi hasil pengujian 

ini menunjukkan bahwa variabel transparansi berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan dalam berwakaf melalui kesadaran. Hasil ini sejalan dengan hipotesis, 

sehingga hipotesis 6 diterima. 

E. Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang telah dilakukan dan secara emperis menjelaskan 

bahwa penelitian baik dan dapat diterima. Uji hipotesis dalam penelitian ini juga 

menjelaskan hasil secara keseluruhan. Hasil dan pembahasan terkait hasil pengujian 

hipotesis akan dijelaskan lebih jelas dan rinci. Pembahasan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Pengaruh Sikap Terhadap Keputusan Membayar Wakaf Melalui Uang 

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa sikap tidak memiliki 

pengaruh terhadap keputusan wakif melakukan pembayaran wakaf melalui uang. 

Hal ini menunjukkan bahwa keputusan wakif dalam melakukan pembayaran wakaf 

melalui uang tidak dipengaruhi oleh sikap. Berdasarkan hal tersebut memberikan 

pemahaman bahwa sikap bukan merupakan faktor yang menentukan keputusan 

wakif dalam melakukan pembayaran wakaf melalui uang.  
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Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh Maziah dan 

Widyastuti yang menyatakan bahwa sikap tidak berpengaruh terhadap keputusan  

berwakaf .23 Penelitian senada juga dilakukan oleh  Mudrikah yang menemukan 

bahwa sikap tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap niat untuk melakukan 

wakaf uang.24  

Berdasarkan hasil jawaban responden terhadap variabel sikap menunjukkan 

bahwa rata-rata jawaban responden sangat setuju. Pada pernyataan pertama, 

responden memandang wakaf melalui uang sebagai hal yang positif. Pernyataan 

kedua, responden suka melakukan wakaf melalui uang.  Pernyataan ketiga, 

responden melakukan wakaf melalui uang karena keyakinan yang mereka miliki. 

Hal ini menunjukkan bahwa positifnya pandangan responden terhadap wakaf 

melalui uang belum tentu mempengaruhi keputusannya dalam melakukan wakaf 

melaui uang. Sebab wakaf melalui uang bukan merupakan kewajiban setiap 

individu muslim sebagaimana halnya dengan zakat. Sehingga masyarakat atau 

warga kota Makassar dapat memutuskan sendiri apakah akan melakukan 

pembayaran wakaf melalui uang atau tidak. Hal lain yang menyebabkan tidak 

berpengaruhnya sikap terhadap keputusan melakukan wakaf melaui uang ialah 

karena mayoritas responden yang mengisi angket berpenghasilan di bawah 5 juta 

sehingga mereka lebih mementingkan kebutuhan-kebutuhan pribadi daripada 

melakukan pembayaran wakaf melaui uang. Hal ini senada dengan firman Allah 

dalam QS Al Baqarah/02:219: 

وْنكََ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ 
ُ
ل ٔـَ   ەۗ وَيسَْ

َّ
عَل

َ
يٰتِ ل

ٰ
ا
ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
ُ ل نُ اللّّٰٰ ذٰلِكَ يُبَيَِّ

َ
عَفْوَۗ ك

ْ
مْ قُلِ ال

ُ
رُوْنَ   ك

َّ
 تَتَفَك

 
23 Emy Widyastuty Ummu Maziah, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Minat Generasi Milenial Dalam Berwakaf Tunai Ummu,” Al-Urban: Jurnal Ekonomi 

Syariah Dan Filantropfi Islam 5, no. 2 (2021): 121–36, https://doi.org/10.22236/alurban. 

24 Siti Mudrikah, “Determinan Terhadap Niat Membayar Wakaf Uang,” 

Journal.Uinsi.Ac.Id 4, no. 1 (2021): 2021. 
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Terjemahnya: 

Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. 

Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang 

diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar 

kamu berpikir. 

Hamka menyebutkan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan nafkah 

dalam ayat ini ialah memberi sedekah, amal jariah, derma, sumbangan, wakaf dan 

lain-lain yang hukumnya sunah, sedang zakat hukumnya wajib. Hal ini sudah 

diterangkan dalam ayat- ayat yang lain. Arti al-'afwa di sini ialah "yang lebih dari 

keperluan". Jadi yang akan dinafkahkan adalah harta yang sudah berlebih dari 

keperluan pokok sehari-hari.25 

Berdasarkan ayat tersebut menyebutkan bahwa keperluan pribadi adalah hal 

yang harus diutamakan sebagaimana makna yang terkandung dalam kata Al’afwa. 

2. Pengaruh Kontrol Perilaku Terhadap Keputusan Membayar Wakaf 

Melalui Uang 

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kontrol perilaku 

memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan wakif melakukan pembayaran 

wakaf melalui uang. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan wakif dipengaruhi oleh 

kontrol perilaku untuk melakukan pembayaran wakaf melalui uang. Oleh karena itu 

kontrol perilaku menjadi hal yang penting yang dapat mempengaruhi keputusan 

seseorang dalam melakukan wakaf melaui uang. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muthiah,  

Baga dan Saptono yang  menyatakan bahwa kontrol perilaku berpengaruh terhadap 

keputusan berwakaf uang.26 Penelitian senada juga dilakukan oleh Hasyim dan 

 
25 Hamka, Tafsir Al Azhar Jilid I, Edisi Kedua (Depok: Gema Insani, 2020) h. 420. 

26 Mutia, Muthiah, Lukman Mohammad Baga, and Imam Teguh Saptono, “Cash Waqf 

Literacy Index and Determinants of Public Intention to Pay Cash Waqf,” International Journal of 

Research and Review 8, no. 12 (2021): 249–59, https://doi.org/10.52403/ijrr.20211231. 
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Nurohman yang menemukan bahwa kontrol perilaku berpengaruh terhadap niat 

seseoarang dalam melakukan wakaf tunai.27 Hal serupa juga ditemukan oleh 

Purnama dan Isfandayani yang menemukan bahwa kontrol perilaku merupakan 

variabel yang paling mendominasi seseorang untuk melakukan wakaf tunai.28 

Persepsi kontrol perilaku atau disebut juga dengan kontrol perilaku adalah 

perasaan seseorang mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku 

tertentu. Ajzen menjelaskan tentang perasaan yang berkaitan dengan perilaku 

kontrol dengan cara membedakannya dengan locus of control atau pusat kendali 

yang dikemukakan oleh Rotter’s. Pusat kendali berkaitan dengan keyakinan 

seseorang yang relatif stabil dalam segala situasi.29 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kontrol 

perilaku berpengaruh positif dan signifikan dikarenakan masyarakat kota makassar 

mengganggap bahwa dengan melakukan wakaf melalui uang berguna untuk 

keperluan ibadah dan kesejahteraan umum, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan 

jawaban rata-rata responden yang sangat setuju pada pernyataan tersebut.  Hal lain 

yang mendasari berpengaruhnya kontrol perilaku terhadap keputusan berwakaf 

melalui uang ialah jika responden memiliki harta yang lebih, akan digunakan untuk 

berwakaf melalui uang sebagaimana dijelaskan pada rata-rata jawaban responden 

yang sangat setuju. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontrol perilaku dapat 

 

27 Fuad Hasyim and Yulfan Arif Nurohman, “Adopsi Teori Perilaku Berencana Dalam 

Menganalisis Niat Melakukan Wakaf Tunai,” Among Makarti 14, no. 1 (2021): 78–92, 

https://doi.org/10.52353/ama.v14i1.201. 

28 Purnama and Isfandayani, “Planned Behavior Theory in Paying Cash Waqf,” 

International Journal of Psychosocial Rehabilitation 24, no. 4 (2020): 5669–77, 

https://doi.org/10.37200/ijpr/v24i4/pr201662. 

29 Adib Saeroji, Ali Maskur, and Endang Tjahjaningsih, “Pengaruh Norma 

Subjektif Dan Kontrol Prilaku Yang Dipersepsikan Terhadap Niat Pinjam KUR Mikro ( 

Studi Pada Nasabah BRI Di Pati),” Kajian Multi Disiplin Ilmu Untuk Mewujudkan Poros 

Maritim Dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat, 2015, 1–15. 
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menjadi tolok ukur seseorang terhadap keputusannya dalam melakukan wakaf 

melaui uang. 

3. Pengaruh Transparansi Terhadap Keputusan Membayar Wakaf 

Melalui Uang 

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa transparansi memiliki 

pengaruh yang positif terhadap keputusan wakif melakukan pembayaran wakaf 

melalui uang. Hal ini menunjukkan bahwa ketika lembaga transparan dalam 

mengelola dana wakaf maka akan memberikan pengaruh yang positif terhadap 

keputusan wakif untuk melakukan pembayaran wakaf melalui uang. Transparansi 

menjadi faktor penentu keputusan seorang wakif dalam melakukan pembayaran 

wakaf melaui uang. 

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rofiqo dan Sari yang menemukan bahwa variabel tranparansi memiliki pengaruh 

terhadap keputusan melakukan wakaf.30 Hasil penelitian yang diperoleh dilapangan 

didapatkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan membayar wakaf melalui uang dikarenakan mayarakat kota makassar 

sangat mudah mendapatkan informasi tantang pengelolaan wakaf dan dana wakaf 

di publikasikan secara umum oleh pihak lembaga pengelolaan wakaf, hal ini 

dibuktikan pada hasil penyebaran kuesioner dengan jawaban responden rata-rata 

sangat setuju. Hal ini menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 

pengelolaan wakaf, sehingga masyarakat kota makassar tidak ragu dalam 

memutuskan berwakaf melalui uang.  

Pada pengelolaan wakaf, tujuannya menciptakan bahwasanya tidak ada 

yang ditutupi, keyakinan pada lembaga pengelolaan, menciptakan opini 

 
30 Azidni Rofiqo and Diyan Novita Sari, “Transparency and Reputation as The 

Factor Influences to The Intention Waqf: Empirical Studies in Gontor Institution,” 

Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking 2, no. 1 (2022): 1–10. 
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bahwasanya, mereka kompeten, jujur, dengan terciptanya rasa keyakinan tersebut 

berbanding lurus pada masyarakat yang bisa melihat atau melakukan akses 

mengetahui informasi yang jelas. Tujuan dari transparansi   adalah   membangun   

rasa   saling percaya   antara   organisasi   pengelola   wakaf dengan   publik   di   

mana   organisasi   harus memberikan informasi akurat bagi publik yang 

membutuhkan. Berdasarkan hal tersebut dan hasil penelitian yang diperoleh 

menunjukkan bahwa transparansi menjadi tolok ukur seseorang terhadap 

keputusannya dalam melakukan wakaf melalui uang. 

4. Pengaruh Sikap Terhadap Keputusan Membayar Wakaf Melalui Uang 

Uang dengan di Moderasi Kesadaran 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap tidak berpengaruh positif dan 

sigifikan terhadap keputusan membayar wakaf melalui uang dengan di moderasi 

kesadaran. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan dalam melakukan pembayaran 

wakaf melalui uang tidak dipengaruhi oleh sikap yang dimoderasi dengan 

kesadaran. Oleh karena itu sikap yang di moderasi dengan kesadaran bukan sebagai 

faktor penentu keputusan wakif untuk melakukan pembayaran wakaf melalui uang.  

Menurut Assael dalam Manda dan Iskandarsyah sikap merupakan 

kecenderungan yang dipelajari untuk memberikan respon kepada obyek atau kelas 

obyek secara konsisten baik dalam rasa suka maupun tidak suka. Sebagai contoh 

apabila seseorang menganggap sesuatu bermanfaat bagi dirinya maka dia akan 

memberikan respon positif terhadapnya, sebaliknya jika sesuatu tersebut tidak 

bermanfaat maka dia akan memberikan respon negatif 31. Aspek utama yang 

mendorong unsur kesadaran diri dalam pribadi manusia adalah aspek rohani. Secara 

bahasa kesadaran diri diartikan dengan ingat, merasa dan insaf terhadap diri sendiri, 

 
31 Kgs M Ikbal, Rusmala Santi, and Seva Novika, “Penerapan Metode Theory Of 

Planned Behavior (TPB) Terhadap Respon Pengguna Dalam Pemanfaatan E-Learning 

Pada UIN Raden Fatah Palembang,” Jurnal Ilmiah Sistem Informasi 1, no. 1 (2018): 1–30. 
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fungsi dari kesadaran diantaranya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan 

sehingga seseorang dapat memutuskan.32 

Berdasarkan hasil penelitian, kesadaran tidak dapat memoderasi sikap 

terhadap keputusan melakukan pembayaran wakaf melalui uang. Hal ini 

dikarenakan sebagian masyarakat kota makassar meskipun memandang wakaf 

melalui uang sebagai hal yang positif dan memiliki kesadaran akan pentingnya 

wakaf tidak memberikan pengaruh terhadap keputusannya melakukan wakaf 

melalui uang. Masyarakat juga menganggap bahwa wakaf tidak wajib dilakukan 

dan berbeda halnya dengan zakat. Untuk itu perlu untuk memberikan sosialisasi 

kepada masyarakat terkait dengan wakaf melalui uang agar masyarakat dapat 

menyadari bahwa wakaf melalui uang adalah investasi jangka panjang untuk 

akhirat sehingga masyarakat terpanggil untuk melakukan wakaf melalui uang di 

kemudian hari 

5. Pengaruh Kontrol Perilaku Terhadap Keputusan Membayar Wakaf 

Melalui Uang dengan di Moderasi Kesadaran 

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kontrol perilaku 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan wakif membayar wakaf 

melalui uang dengan di moderasi kesadaran. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi kontrol perilaku seseorang dan dibarengi dengan kesadaran yang kuat maka 

akan memberikan pengaruh yang positif terhadap keputusan berwakaf melalui 

uang. Kontrol perilaku yang dikuatkan dengan kesadaran yang tinggi menjadi 

faktor penentu terhadap keputusan seseorang dalam melakukan pembayaran wakaf 

melalui uang. 

 
32 Malikah Malikah, “Kesadaran Diri Proses Pembentukan Karakter Islam Malikah 

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo,” Jurnal Al-Ulum 13, no. 1 (2013): 

129–50. 
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Kesadaran dapat memoderasi kontrol perilaku terhadap keputusan wakif 

melakukan pembayaran wakaf melaui uang. Seseorang yang mengetahui bahwa 

wakaf melalui uang berguna untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum, 

serta memiliki kesadaran bahwa wakaf melalui uang adalah salah satu cara untuk 

investasi akhirat akan memberikan pengaruh yang positif dan memudahkan wakif 

mengambil keputusan untuk berwakaf melalui uang. Hal ini dapat dibuktikan 

berdasarkan jawaban responden pada pernyataan “Saya akan memilih wakaf melaui 

uang sebagai cara saya untuk beramal” dengan rata-rata jawaban responden sangat 

setuju.  

6. Pengaruh transparansi Terhadap Keputusan Membayar Wakaf Melalui 

Uang dengan di Moderasi Kesadaran 

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa transparansi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar wakaf melalui 

uang dengan di moderasi kesadaran. Hal ini menunjukkan bahwa ketika sebuah 

lembaga transparan dalam mengelola dana wakaf dan dikuatkan dengan kesadaran 

yang tinggi yang dimiliki oleh seorang wakif maka akan memberikan pengaruh 

yang positif terhadap keputusan berwakaf melalui uang. Transparansi sebuah 

lembaga dan dikuatkan dengan kesadaran seorang wakif menjadi faktor penentu 

terhadap keputusan seseorang dalam melakukan pembayaran wakaf melalui uang. 

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi 

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan suatu lembaga 

yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta 

hasil-hasil yang dicapai. Menurut Mardiasmo  menyatakan  bahwa  transparansi  

adalah  keterbukaan  dalam  memberikan  informasi yang  terkait  dengan  aktivitas  

pengelolaan  sumber  daya  publik  kepada  pihak-pihak  yang membutuhkan  
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informasi.33 Transparansi berpengaruh terhadap keputusan wakif dalam membayar 

wakaf melalui uang uang dengan di moderasi kesadaran, salah satu faktor yang 

mempengaruhi keputusan wakif dalam membayar wakaf uang adalah transparansi 

yang dilakukan oleh pihak pengelolaan dana wakaf, sehingga menimbulkan rasa 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan dana wakaf. Jadi, 

transparansi yang dilakukan pihak lembaga wakaf akan memberikan rasa 

kepercayaan kepada masyarakat sehingga masyarakat memiliki kesadaran yang 

penuh dan memutuskan untuk melakukan pembayaran wakaf melalui uang. 

Hasil penelitian menguatkan teori stewardship yang merupakan kondisi 

dimana manajer atau pimpinan lebih mengutamakan kepentingan bersama atau 

tujuan lembaga, dalam hal ini lembaga lebih memprioritaskan kepercayaan 

masyarakat dengan meningkatkan transparansi pengelolaan dana wakaf, agar 

mampu mendorong kesadaran masyarakat untuk berwakaf melaui uang. 

Transparansi sangat erat kaitannya dengan   kejujuran (sidq), sebab dalam 

transparansi memberikan informasi yang jujur kepada khalayak umum. Kejujuran 

(sidq) merupakan induk dari segala nilai, hal ini senada dengan hadis berikut: 

مْْ
ُ
ـيْك

َ
دْقِْ عَل دْقَْ فَاِن ْ بِـالص ِ لبِر ِْ اِلىَْ يَـهْدِى الص ِ

ْ
لبِرْ  وَْ ا

ْ
ةِْ اِلىَْ يَـهْدِى ا لجَن 

ْ
ْ مَا وَْ .ا

ُ
ْ يَزَال

ُ
جُل يَصْدُقُْ الـر   

ى وَْ دْقَْ يَـتَحَر  ـتَبَْ حَت ىْ الص ِ
ْ
قًا اللِْ عِنْدَْ يُك ْـ ي مْْ وَْ .صِد ِ

ُ
اك ذِبَْ وَْ اِي ـ

َ
لك

ْ
ذِبَْ فَاِن ْ ا

َ
لك

ْ
اِلىَْ يَـهْدِى ا  

لفُجُوْرِْ
ْ
لفُجُوْرُْ وَْ ا

ْ
ْ مَاْ وَْ .الن ارِْ اِلىَْ يَـهْدِى ا

ُ
لعَبْدُْ يَزَال
ْ
ذِبُْ ا

ْ
ى وَْ يَك ذِبَْ يَـتَحَر 

َ
لك

ْ
ـتَبَْ حَت ىْ ا

ْ
عِنْدَْ يُك  

اْ اللِْ ًـ اب ـذ 
َ
ك  

 

 

 
33 Fadjar Trisakti et al., “Transparansi Dan Kepentingan Umum,” Jurnal 

Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial 19, no. 1 (2022): 29–38, 

https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.61. 
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Artinya: 

“Wajib bagi kalian untuk jujur, karena sesungguhnya jujur itu membawa pada 

kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Dan seseorang senantiasa jujur 

dan memilih kejujuran sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. 

Dan takutlah kalian dari dusta, karena sesungguhnya dusta itu membawa 

kepada kedurhakaan, dan durhaka itu membawa ke neraka. Dan seseorang 

senantiasa berdusta dan memilih berdusta sehingga dicatat di sisi Allah 

sebagai pendusta.”(H.R Bukhari dan Muslim) 

Hadis di atas berisi janji Allah kepada orang yang tidak ingin berdusta meski 

hanya dengan bergurau. Ini berarti bahwa kejujuran adalah syarat mutlak 

terbentuknya karakter yang terpuji. Karakter yang terpuji merupakan akhlak yang 

meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah Ta’ala pun dalam sudut pandang 

manusia.34 

  

 
34 Hanipatudiniah Madani, “Pembinaan Nilai-Nilai Kejujuran Menurut Rasulullah Saw,” 

Jurnal Riset Agama 1, no. 1 (2021): 145–56, https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14346. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian, kemudian analisis data dan pembahasan, 

maka dapat ditarik kesimpulan terkait jawaban rumusan masalah pada penelitian 

sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa sikap tidak memiliki 

pengaruh terhadap keputusan wakif melakukan pembayaran wakaf melalui 

uang. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan wakif dalam melakukan 

pembayaran wakaf melalui uang tidak dipengaruhi oleh sikap. Berdasarkan 

hal tersebut memberikan pemahaman bahwa sikap bukan merupakan faktor 

yang menentukan keputusan wakif dalam melakukan pembayaran wakaf 

melalui uang.  

2. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kontrol perilaku 

memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan wakif melakukan 

pembayaran wakaf melalui uang. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan 

wakif dipengaruhi oleh kontrol perilaku untuk melakukan pembayaran wakaf 

melalui uang. Oleh karena itu kontrol perilaku menjadi hal yang penting yang 

dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam berwakaf. 

3. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa transparansi memiliki 

pengaruh yang positif terhadap keputusan wakif melakukan pembayaran 

wakaf melalui uang. Hal ini menunjukkan bahwa ketika lembaga transparan 

dalam mengelola dana wakaf maka akan memberikan pengaruh yang positif 

terhadap keputusan wakif untuk melakukan pembayaran wakaf melalui uang. 

Transparansi menjadi faktor penentu keputusan seorang wakif dalam 

melakukan pembayaran wakaf melaui uang. 
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4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap tidak berpengaruh positif dan 

sigifikan terhadap keputusan membayar wakaf melalui uang dengan di 

moderasi kesadaran. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan dalam 

melakukan pembayaran wakaf melalui uang tidak dipengaruhi oleh sikap 

yang dimoderasi dengan kesadaran. Oleh karena itu sikap yang di moderasi 

dengan kesadaran bukan sebagai faktor penentu keputusan wakif untuk 

melakukan pembayaran wakaf melalui uang.  

5. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kontrol perilaku 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan wakif membayar 

wakaf melalui uang dengan di moderasi kesadaran. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi kontrol perilaku seseorang dan dibarengi dengan 

kesadaran yang kuat maka akan memberikan pengaruh yang positif terhadap 

keputusan berwakaf melalui uang. Kontrol perilaku yang dikuatkan dengan 

kesadaran yang tinggi menjadi faktor penentu terhadap keputusan seseorang 

dalam melakukan pembayaran wakaf melalui uang. 

6. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa transparansi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar wakaf 

melalui uang dengan di moderasi kesadaran. Hal ini menunjukkan bahwa 

ketika sebuah lembaga transparan dalam mengelola dana wakaf dan 

dikuatkan dengan kesadaran yang tinggi yang dimiliki oleh seorang wakif 

maka akan memberikan pengaruh yang positif terhadap keputusan berwakaf 

melalui uang. Transparansi sebuah lembaga dan dikuatkan dengan kesadaran 

seorang wakif menjadi faktor penentu terhadap keputusan seseorang dalam 

melakukan pembayaran wakaf melalui uang. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka implikasi pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Kepada Wakif 

Menunaikan wakaf merupakan bentuk amal kebajikan yang memiliki peran 

penting dalam memajukan kesejahteraan sosial, mengentaskan kemiskinan, dan 

mendorong pembangunan masyarakat. Oleh sebab itu wakif diharapkan dapat 

mensosialisasikan kepada keluarga, teman, dan masyarakat umum untuk 

menginspirasi dan membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya wakaf 

sebagai bentuk amal sosial. 

2. Kepada Lembaga Wakaf 

Lembaga wakaf menjadi ujung tombak terwujudnya penghimpunan dana 

wakaf yang optimal. Oleh sebab itu lembaga wakaf diharapkan: 

a. Memastikan lembaga wakaf memiliki praktik yang transparan dalam 

pengelolaan dana dan asset wakaf 

b. Memiliki tim yang terampil dan berdedikasi dalam mengelola lembaga wakaf 

c. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang tujuan lembaga wakaf 

dengan jelas kepada para wakif dan juga kepada masyarakat. 
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ANGKET PENELITIAN 

DETERMINAN KEPUTUSAN WAKIF MELAKSANAKAN 
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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Dengan Hormat, 

 

Nama saya Muh. Tahir, dalam rangka penelitian untuk penyelesaian tugas akhir 

(Tesis) yang sedang saya lakukan sabagai salah satu syarat penyelesaian studi pada 

program Pascasarjana Ekonomi Syariah Universitas UIN Alauddin Makassar. 

 

Salah satu cara untuk mendapatkan data pada penelitian adalah dengan 

menyebarkan kuesioner pada responden. Oleh karena itu dimohon untuk kesediaan 

Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini secara lengkap dan jujur. Semua 
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I. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : 

Jenis Kelamin : 

Pendapatan : 

Umur  : 

Domisili  : 

Pendidikan : 

  

 

II. PETUNJUK PENGISIAN 

Jawablah pertanyaan berikut dengan memberi tanda Chek List atau 

silang (x) pada kolom yang sudah disediakan. Setiap butir pernyataan 

berikut terdiri dari 5 pilihan jawaban. Adapun makna dari jawaban 

tersebut adalah: 

 

No Pernyataan Skor 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (S) 4 

3 Kurang Setuju (KS) 3 

4 Tidak Setuju (TS) 2 

5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

  

 

Daftar Pernyataan 

1. Sikap 

NO PERNYATAAN SS S KS TS STS 

1 Saya memandang wakaf melalui uang sebagai 

hal yang positif 

 

     

2 Saya suka melakukan wakaf melalui uang 

 

     

3 Saya melakukan wakaf melaui uang karena 

keyakinan agama yang saya miliki 

 

     

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2. Kontrol Perilaku 

NO.  PERNYATAAN SS S KS TS STS 

1 Jika saya punya harta yang menurut saya lebih, 

saya tidak akan menyianyiakan melainkan 

untuk berwakaf melalui uang. 

 

     

2 Dalam pandangan saya wakaf melalui uang 

berguna untuk keperluan ibadah dan/atau 

kesejahteraan umum 

 

     

 

3. Angket Transparansi 

NO PERNYATAAN SS S KS TS STS 

1 Akses untuk memperoleh dokumen tentang 

pengelolaan keuangan mudah diperoleh 

 

     

2 Penggunaan dana wakaf melaui uang 

dipublikasikan secara terbuka 

 

     

3 Menyediakan informasi tentang tanggung 

jawab penggunaan biaya-biaya berdasarkan 

peraturan 

 

     

4. Angket Keputusan 

NO PERNYATAAN SS S KS TS STS 

1 Saya telah memantapkan hati saya untuk 

melaukan wakaf melaui uang 

 

     

2 Saya percaya bahwa wakaf melaui uang adalah 

alternatif yang baik untuk beramal 

 

     

3 Jika saya memiliki kesempatan, saya akan 

kembali melakukan wakaf melaui uang 

 

     

4 Saya akan merekomendasikan kepada orang 

lain untuk melakukan wakaf melalui uang 

 

     

 

 

 

 



 
 

 
 

 

5. Angket Kesadaran 

NO PERNYATAAN SS S KS TS STS 

1 Saya menyadari bahwa wakaf melaui uang 

adalah salah satu bentuk amal yang 

diperuntukkan untuk kesejahteraan umum 

 

     

2 Saya memandang wakaf melaui uang sebagai 

hal yang positif 

 

     

3 Saya akan memilih wakaf melaui uang sebagai 

cara saya untuk beramal 

 

     

 

  



 
 

 
 

 LAMPIRAN II 

TABULASI DATA PENELITIAN 

Sikap 
Kontrol 

Perilaku 
Transparansi Keputusan Kesadaran 

X1.1 X1.2 X1.3 X2.1 X2.2 X3.1 X3.2 X3.3 Y1 Y2 Y3 Y4 Z1 Z2 Z3 

5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 

4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 3 4 3 3 4 5 4 4 3 4 4 3 4 

5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

4 5 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 

4 4 4 4 5 3 5 4 5 3 3 4 4 3 4 

4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 

4 5 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 

5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 

5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 

5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 

5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 

4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 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 4 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 5 5 4 5 3 4 4 5 4 5 5 4 5 5 

5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 

5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

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 5 5 5 

4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 

4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 

4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 4 5 

4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

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 5 5 5 

5 4 4 5 4 3 5 4 5 4 4 4 5 5 4 



 
 

 
 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 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 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

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 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 

5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 3 4 4 

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 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 

4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 

5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 

5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 

5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 

5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 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 5 5 5 4 5 4 5 5 

5 5 5 4 5 4 4 3 5 3 3 5 5 4 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 

4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 



 
 

 
 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 

5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 

4 4 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 

5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 4 3 5 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 3 5 4 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

5 5 5 5 4 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 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

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

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

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 

5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 

5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 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 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 5 5 5 5 5 5 5 

4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

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 5 5 5 

5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 

5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 

4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 3 

5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 



 
 

 
 

4 5 4 4 4 4 5 5 5 3 4 5 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 

5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 

5 5 3 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 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 5 5 4 5 4 5 5 

5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 

 

  



 
 

 
 

LAMPIRAN III 

HASIL UJI SAMRT PLS 

OUTHER MODEL 

 

 

Convergent Validity 

  X2 Y Z X1 X3 

X1.1    0,871  

X1.2    0,808  

X1.3    0,791  

X2.1 0,908     

X2.2 0,865     

X3.1     0,774 

X3.2     0,833 

X3.3     0,864 

Y1  0,770    

Y2  0,805    

Y3  0,876    

Y4  0,843    

Z1   0,887   

Z2   0,857   

Z3   0,880   

 

 



 
 

 
 

 

Discriminant Validity 

 

 

Composite Reliability dan AVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X2 Y Z 
Moderating 

1 
Moderating  

2 
Moderating  

3 
X1 X3 

X1.1 0,710 0,649 0,654 -0,373 -0,221 -0,240 0,871 0,635 

X1.2 0,551 0,612 0,526 -0,422 -0,154 -0,265 0,808 0,548 

X1.3 0,689 0,642 0,624 -0,364 -0,352 -0,295 0,791 0,601 

X2.1 0,908 0,807 0,744 -0,329 -0,336 -0,296 0,725 0,657 

X2.2 0,865 0,672 0,521 -0,198 -0,317 -0,238 0,676 0,620 

X3.1 0,530 0,608 0,559 -0,240 -0,210 -0,135 0,573 0,774 

X3.2 0,642 0,657 0,645 -0,340 -0,372 -0,415 0,601 0,833 

X3.3 0,608 0,678 0,571 -0,175 -0,110 -0,246 0,614 0,864 

Y1 0,666 0,770 0,553 -0,233 -0,224 -0,324 0,582 0,652 

Y2 0,686 0,805 0,618 -0,176 -0,119 -0,156 0,623 0,674 

Y3 0,747 0,876 0,771 -0,317 -0,297 -0,308 0,656 0,645 

Y4 0,668 0,843 0,813 -0,345 -0,388 -0,339 0,673 0,629 

Z1 0,611 0,754 0,887 -0,292 -0,290 -0,246 0,634 0,614 

Z2 0,614 0,718 0,857 -0,360 -0,384 -0,297 0,597 0,577 

Z3 0,674 0,740 0,880 -0,377 -0,406 -0,375 0,688 0,692 

X1 * Z -0,303 -0,329 -0,392 1,000 0,743 0,745 -0,468 -0,304 

X2 * Z -0,369 -0,317 -0,410 0,743 1,000 0,764 -0,296 -0,278 

X3 * Z -0,303 -0,343 -0,349 0,745 0,764 1,000 -0,324 -0,325 

 Cronbach's Alpha Composite Reliability 
Average Variance Extracted 

(AVE) 

Sikap 0,763 0,864 0,679 

transparansi 0,764 0,864 0,680 

Kontrol Perilaku 0,730 0,880 0,786 

Keputusan 0,842 0,894 0,679 

Kesadaran 0,846 0,907 0,765 

Moderating Effect 1 1,000 1,000 1,000 

Moderating Effect 2 1,000 1,000 1,000 

Moderating Effect 3 1,000 1,000 1,000 



 
 

 
 

HASIL UJI SMART PLS 

INNER MODEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-Square2 

 

 

 

 

Path Coefficients 

 

 

 R Square R Square Adjusted 

Keputusan 0,850 0,842 

   

 
Original 
Sample 

(O) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P Values 

Sikap -> Keputusan -0,009 0,062 0,950 

transparansi -> Keputusan 0,174 2,323 0,021 

Kontrol Perilaku -> Keputusan 0,425 4,408 0,000 

Kesadaran -> Keputusan 0,438 4,567 0,000 

Moderating Effect 1 -> Keputusan -0,011 0,102 0,918 

Moderating Effect 2 -> Keputusan 0,177 2,174 0,030 

Moderating Effect 3 -> Keputusan -0,147 2,075 0,039 



 
 

 
 

 LAMPIRAN IV 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

Ketua Mitra Baitul Wakaf/LAZNAS BMH Kota Makassar 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengurus Mesjid Nahdlatul Qurra’ wal Huffadz Pannampu 

Makassar 
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