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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

DAN KATEGORI SINGKATAN  

 

 Prinsipnya “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang digunakan dalam 

penulisan tesis ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama 

R.I., dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1987, Nomor: 

0543/b/U/1987. 

 
A. Transliterasi 

 
1. Konsonan 

 
Huruf hijaiyyah ditransliterasi ke dalam huruf latin, sebagai berikut: 
 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

1 2 3 4 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B be ب

 ta T te ت

 s\a s\ es\ (dengan titik di atas) ث

 jim J je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal D de د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R er ر

 zai Z zet ز

 sin S es س

 syin sy es dan ye ش

 {s}ad s} es ص

 d}ad d} d}e ض

 t}a t} t}e ط

 z}a z} z}et ظ

 ai ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain G ge غ

 fa F ef ف

 qaf Q qi ق
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 kaf K ka ك

 lam L el ل

 mim M em م

 nun N en ن

 wau W we و

 ha H ha ه

 hamzah , apostrof ء

 ya Y ye ى

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah/diakhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah a a ا َ

َِِ  kasrah i i اِ

 d}ammah u u ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya ai a dan i ـىَْ 

 fath}ah dan wau iu i dan u ـوَْ 

Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفَ 

 haula : هَـوْ لَ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat 

dan Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 
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 fath}ah dan alif atau ya a a dan garis di atas ... َ ا  ... َ ى

ـى ِِ  Kasrah dan ya i i dan garis di atas 

 d}ammah dan wau u u dan garis di atas ــُـو

Contoh:  

 ma>ta : ما تَ 

 <rama : رَمَى

 qi>la : قيِْلَ 

 yamu>tu : يمَوْتُ 

4. Ta marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang 

hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

trans-literasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l : رَوْضَةاُلأ طْفاَلِ 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَْمَدِيْنةَاُلَْفاضِلةَُ 
  al-h}ikmah :  الَحِكْمَةُ 

5. Syaddah (Tasydi>d ) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d (   ِ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

 <rabbana : رَب ناَ   

يْنا   <najjai>na : نجََّ

 al-h}aqq : الَحَق  ُ 

 al-h}ajj : الَحَج  ُ 
 nu“ima : نعُ مَ  

 aduwwun‘ : عَدوٌُّ 

 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (  ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>). 
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Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِىٌّ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبى  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال 

(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di-

transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

مْسُ   ِ  al-syamsu (bukan asy-syamsu)  : الَش 

لزَلة ُ   al-zalzalah (az-zalzalah)  : الَزَّ

 al-falsafah  : الَفلَْسفةَ ُ 

 al-bila>du  :    الَبلادَُ  

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 

 ta’muru>na : تأمُرُوْنَ 

 ’al-nau : الَن وْءُ  
 syai’un : شَيْءٌ  

 umirtu : أمُِرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), 

Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  
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Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

Al-‘Iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransli-

terasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

   billa>h بِاِاللِ  di>nulla>h دِينُ اللِ 

Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h هُمْ فِيْ رَحمَةِ اللِ 

B. Singkatan 

Kategori singkatan yang dibakukan adalah: 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

Cf. =   Bandingkan dengan 

Cet. =  Cetakan 

swt =   subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw         =   s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

H = Hijrah 

h     =  halaman  

M = Masehi 

No. =  Nomor  

Pen. =  Penerbit 

pen. =  penulis 

Q.S.        =  Qur’an, Surah  

/… : ….   =  Nomor Surah : ayat 

r.a.          =  radiyalla>hu ‘anhu (’anha) 

s.M = sebelum Masehi 

t.d.     =  tanpa data 

t.p.   =  tanpa penerbit 

t.t. =  tanpa tempat 

t.th. =  tanpa tahun 

w.  = wafat tahun 
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ABSTRAK 

Nama : M. Yusuf K 

NIM : 80500220027 

Prodi : Ekonomi Syariah 

Judul : Determinan Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat melalui 

Layanan Platform Digital di Kota Makassar  

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor yang menentukan perilaku 

muzakki dalam membayar zakat melalui layanan platform digital di kota Makassar 

melalui investigasi hubungan antara perceived usefulness terhadap niat muzakki, 

perceived ease of use terhadap niat muzakki, digital knowledge terhadap niat 

muzakki, perceived usefulness terhadap perilaku muzakki, perceived ease of use 

terhadap perilaku muzakki, digital knowledge terhadap perilaku muzakki, niat 

terhadap perilaku muzakki, perceived usefulness terhadap perilaku melalui niat 

muzakki, perceived ease of use terhadap perilaku melalui niat muzakki dan digital 

knowledge terhadap perilaku melalui niat muzakki.   

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian terapan dengan field 

research. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif dengan 

asosiatif kausal. Metode dalam penelitian ini melalui pengumpulan data primer 

dengan penyebaran kuesioner dan data sekunder melalui pengumpulan data di 

BAZNAS dan LAZ di Kota Makassar serta melalui jurnal referensi yang 

berhubungan dengan topik penelitian. Teknik sampel yang digunakan 

menggunakan rumus Ferdinan dengan jumlah sampel 332. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Model (SEM). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceived usefulness berpengaruh 

signifikan terhadap niat muzakki, perceived ease of use berpengaruh signifikan 

terhadap niat muzakki, digital knowledge berpengaruh signifikan terhadap niat 

muzakki, perceived usefulness tidak berpengaruh terhadap perilaku muzakki, 

perceived ease of use berpengaruh signifikan terhadap perilaku muzakki, digital 

knowledge berpengaruh signifikan terhadap perilaku muzaki, niat berpengaruh 

siginifikan terhadap perilaku muzakki, perceived usefulness berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku melalui niat muzakki, perceived ease of use berpengaruh 

signifikan terhadap perilaku melalui niat muzakki dan digital knowledge 

berpengaruh signifikan terhadap perilaku melalui niat muzakki. 

Implikasi pada penelitian ini bahwa masyarakat Kota Makassar khususnya 

para muzakki diharapkan dapat memanfaatkan layanan platform digital yang 

memudahkan untuk pembayaran zakat. Para Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki 

catatan khusus untuk dapat lebih meningkatkan inovasi agar pengumpulan zakat 

dapat lebih optimal. Determinan perilaku muzakki dapat dilihat dari berbagai 

variabel pendukung, sehingga diharapkan pada penelitian berikutnya dapat 

mengkaji variabel-variabel lain yang memengaruhi perilaku muzakki dalam 

menggunakan layanan platform digital. 

Kata Kunci: Perilaku Muzakki, Zakat, Platform Digital. 
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ABSTRACT 

Name   : M. Yusuf K 

Reg. Number            : 80500220027 

Department    : Syaria Economic 

Tittle : Some Determinant Factors of Muzakki in Paying   

Zakat                through Digital Platform Services in Makassar 
 

The major purpose of this research was to examine the factors that determine 

muzakki's behavior in paying zakat through digital platform services in the city of 

Makassar. Therefore, this research attempted to investigate several factors including the 

perceived usefulness on muzakki's intentions, the perceived ease of use on muzakki's 

intentions, the digital knowledge on muzakki's intentions, the perceived usefulness on 

muzakki's behavior, the perceived ease of use on muzakki’s behavior, the digital 

knowledge on muzakki’s behavior, the intention of muzakki’s behavior, the perceived 

usefulness on muzakki’s behavior through muzakki intentions, the perceived ease of use 

on muzakki’s behavior through muzakki’s intentions and the digital knowledge on 

muzakki’s behavior through muzakki’s intentions. 

The methodological approach used in this research was an applied field research 

by using quantitative with causal associative approach. The primary data collection 

method was questionnaires, while the secondary data was collected from the data of 

BAZNAS and LAZ in Makassar and some related journals. The sampling technique used 

was the Ferdinand formula with a sample size of 332 samples. The data analysis technique 

used in this study was the Structural Equation Model (SEM). 

The findings of this research indicated several points, namely: the perceived 

usefulness has a significant effect on muzakki's intentions to pay Zakat; the perceived ease 

of use has a significant effect on muzakki's intentions to pay Zakat; the digital knowledge 

has a significant effect on muzakki's intentions to pay Zakat; the perceived usefulness has 

no effect on muzakki's behavior; the perceived ease of use has a significant effect on 

muzakki's behavior; the digital knowledge has a significant effect on muzakki's behavior; 

the muzakki’s intention has a significant effect on muzakki's behavior; the perceived 

usefulness has a significant effect on muzakki’s behavior through muzakki's intention; 

the perceived ease of use has a significant effect on muzakki’s behavior through 

muzakki's intention; and the digital knowledge has a significant effect on muzakki’s 

behavior through muzakki's intention. 

As implications of this resaerch, it is expected that the people of Makassar, 

especially all the muzakki, to use and take the advantages of digital platform services 

provided by LAZ in paying the Zakat. LAZ has developed and enhanced the zakat 

collection system through digital platforms to make it more optimal. In this research, the 

determinants of muzakki's behavior can be seen from various supporting variables. 

Hence, it is also expected that future research could examine other variables that influence 

muzakki's behavior in using digital platform services. Key Words: Muzakki’s Behaviour, 

Zakat, Digital Platforms. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Covid-19 telah membawa perubahan yang nyata pada berbagai sektor 

termasuk berpengaruh pada sektor ekonomi dan sosial. Pemerintah melalui 

berbagai kebijakan ekonominya telah melakukan berbagai upaya dalam menangani 

permasalahan ekonomi yang cukup kompleks, namun berbagai upaya dinilai belum 

maksimal dalam mengatasi permasalahan sentral ini. Orang-orang diharuskan 

untuk mampu beradaptasi dengan kondisi yang tidak memungkinkan tatap muka 

secara langsung sehingga harus beralih ke platform digital. 

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang 

memiliki hampir 90% populasi penduduk muslim yang berarti lebih dari 200 juta 

penduduk Indonesia beragama Islam. Pada dasarnya hal ini menjadikan Indonesia 

sebagai basis kekuatan muslim terbesar di dunia baik dari segi politik ataupun 

ekonomi termasuk dalam potensi penghimpunan dan pengelolaan zakat yang besar. 

Oleh karena itu, potensi besar penghimpunan dana zakat harus dapat 

dimaksimalkan untuk mendukung berbagai program untuk membangun 

perekonomian umat. 

BAZNAS melalui hasil perhitungannya memperkirakan bahwa potensi 

zakat di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 330 triliyun sementara realisasinya 

hanya sekitar 12 triliyun sementara penghimpunan Zakat Infak Shadaqah (ZIS) 

yang tidak melalui Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ) resmi sejumlah Rp 61 

Triliyun. Adapun penghimpunan zakat secara digital melalui e-commerce di tahun 

1 
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2019 sebanyak 30% sementara pada tahun 2020 diperkirakan akan naik menjadi 

50%. Penghimpunan zakat melalui platform digitak pada tahun 2019 mencapai 41 

Miliar Rupiah dari target yang ditetapkan BAZNAS sebesar 40 Miliar Rupiah. Hal 

tersebut membuktikan bahwa metode penghimpunan zakat secara digital semakin 

diminati terlebih pada kondisi pandemic Covid 19 yang tidak memungkinkan 

kegiatan tatap muka secara langsung. 1  

Keberadaan OPZ sebagai salah satu filantropi dalam mengatasi kesenjangan 

kesehatan dan sosial ekonomi di masa pandemi sangat bermanfaat bagi masyarakat 

untuk mengurangi berbagai dampak yang timbul selama pandemic covid 19 terjadi. 

Selain itu kesadaran masyarakat dalam berempati di tengah bencana dunia yang 

terjadi dilakukan melalui lembaga-lembaga filantropi yang ada untuk membantu 

mengurangi kesenjangan yang dihadapi oleh masyarakat. Penggunaan uang 

elektronik dan platform digital saat ini memudahkan masyarakat untuk 

menyalurkan bantuannya dan berbagai jenis transaksi lainnya.2  

Zakat dalam perspektif Islam adalah hal yang wajib yang berkaitan dengan 

kesempurnaan keislaman seorang hamba. Hal ini karena zakat merupakan salah 

satu rukun Islam yang menjadi pondasi sekaligus acuan seorang muslim dalam 

melakukan ibadah. Zakat tidak hanya dipandang sebagai instrument keagamaan. Di 

dalam Islam, zakat mempunyai peranan yang sangat penting bagi pengelolaan dan 

                                                           

1 Holilur Rahman, ‘Inovasi Pengelolaan Zakat di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam 

Pengumpulan Zakat)’, DIROSAT Journal of Islamic Studies, 6.2 (2021), 53–63. 

2 Muhammad Syujai, ‘Transformasi Filantropi Digital Berbasis Aplikasi Fintech E-Money 

Dalam Perspektif Islam Digital Philanthropy Transformation Based on Fintech E-Money 

Applications in an Islamic Perspective Muhammad Syujai Kanwil Kementerian Agama Provinsi 

Sulawesi Selatan’, PUSAKA Jurnal Khazanah Keagamaan, 1-.1 (2022), 140–52. 
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pengaturan keuangan negara. Hal ini karena zakat digunakan untuk membaiayai 

urusan-urusan negara khususnya untuk tujuan mensejahterakan masyarakat. 

Pelaksanaan zakat tidak hanya sebagai ritual ibadah saja, lebih dari itu zakat 

mempunyai peranan yang lebih luas yang tidak hanya menyentuh hal spiritual tetapi 

juga menyentuh aspek hubungan manusia. 

Muhammad Abdul Mannan sebagaimana dikutip dalam Nawir Yaslem, 

menambahkan bahwa zakat merupakan poros dan pusat keuangan Negara Islami. 

Zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat 

mengikis habis keamakan dan keserakahan, dalam bidang sosial, zakat berperan 

untuk menghapuskan kemiskinan dan dalam bidang ekonomi zakat mencegah 

penumpukan kekayaan untuk tidak hanta berputar pada segelintir orang. Zakat 

merupakan sumbangan wajib kaum Muslimin untuk perbendaharaan negara.3 

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat 

mempunyai kedudukan yang penting dalam praktik peribadahan bagi umat Islam, 

Seorang muslim tentunya sudah paham mengenai kewajiban untuk menjalankan 

syariat sholat dan tujuannya sebagai penyambung antara seorang hamba dan Rabb-

nya, berbeda dengan zakat yang bertujuan untuk membentuk kesalehan sosial. Oleh 

karena itu keutamaan ibadah ini sangat penting bagi kehidupan sosial 

bermasyarakat dan bukti agungnya risalah ajaran Islam yang tidak hanya 

menyentuh hubungan antara hamba dan Tuhan melainkan mengatur berbagai aspek 

penyeimbang dalam kehidupan di dunia. 

                                                           
3 Nawir Yuslem and others, ‘Strategi Baitu Al-Mál Dalam Pengelolaan Zakat Mál Untuk 

Pemberdayaan Masyarakat Muslim Di Kecamatan Sei Bamban’, Journal of Islamic Law, 3.1 (2019), 

1–18. 
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Keutamaan menunaikan zakat telah banyak disampaikan melalui Al-Quran 

dan disandingkan dengan keutamaan ibadah sholat. Hal ini terdapat dalam QS Al-

Baqarah/2:43 

قيِمُواْ ٱلص  ﴿
َ
كعِيَِن  وَأ كَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلر ٰ  ﴾٤٣لَوٰةَ وَءَاتوُاْ ٱلز 

Terjemahnya: 

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang 

yang ruku'”.4 

Maksud dari ayat tersebut adalah shalatlah beserta orang-orang yang shalat 

karena bila seseorang melakukan hal tersebut dengan keimanan kepada Rasul-rasul 

Allah dan ayar-ayatNya maka sesungguhnya sesorang tersebut telah menyatukan 

antara perbuatan-perbuatan yang lahir dan yang batin dan antara keikhlasan kepada 

Allah dan berbuat baik kepada hamba-hambaNya, dan antara ibadah-ibadah hati 

dengan ibadah tubuh dan ibadah harta.5 

Dalam QS Al-Bayyinah/98:5 

﴿ ْ لَوٰةَ وَيُؤۡتوُا ْ ٱلص  ِينَ حُنَفَاءَٓ وَيُقِيمُوا َ مُُۡلصِِيَن لََُ ٱلد ْ ٱللَّ  ْ إلَِّ  لِِعَۡبُدُوا مِرُوٓا
ُ
ٓ أ َۚ وَمَا كَوٰةَ ٱلز 

 ﴾٥وَذَلٰكَِ ديِنُ ٱلۡقَيدمَِةِ  
Terjemahnya: 

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan 

memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, 

                                                           
4 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, 2002.h 7 

5 Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam 

Al-Mannan. Terj. Muhammad Iqbal, Izzudin Karimi, Muhammad Ashim, Mustofa Aini Dan Zuhdi 

Amin, Tafsir Al-Qur’an (1) Surat: Al-Fatihah-Ali Imran, ed. by Tim Darul HAq, Cetakan X (Jakarta: 

Darul Haq, 2019) <www.darulhaq.com>. 
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dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang 

demikian itulah agama yang lurus.”6 

Ayat tersebut diatas menyebutkan shalat dan zakat secara khusus meski 

keduanya tercakup dalam FirmanNya ِين  َ مُُۡلصِِيَن لََُ ٱلد ْ ٱللَّ   Agar mereka“ لِِعَۡبُدُوا

menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadaNya,” adalah karena 

keutamaan dan kemuliaan keduanya dan karena keduanya adalah ibadah yang jika 

ditunaikan berarti seluruh syariat agama telah tegak.7  

Keutamaan menunaikan zakat, juga dijelaskan Al-Qur’an pada Surah At 

Taubah/9:103 

ِ عَلَيۡهِمۡۖۡ إنِ  صَلَوٰتكََ سَكَنٞ خُذۡ مِنۡ ﴿
يِهِم بهَِا وَصَلد ِرهُُمۡ وَتزَُكد مۡوَلٰهِِمۡ صَدَقةَٗ تُطَهد

َ
أ

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ    ﴾١٠٣ل هُمۡۗۡ وَٱللَّ 
Terjemahnya 

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.8 

Tafsir ayat tersebut menjelaskan perintah Allah swt kepada Rasulullah 

untuk mengambil zakat dari harta kekayaan mereka, yang dengannya beliau dapat 

membersihkan dan mensucikan mereka, yang demikian itu bersifat umum 

meskipun sebagian ulama ada yang mengembalika n dhamir “hum” mereka pada 

kalimat amwalihim (harta mereka) itu kepada orang-orang yang mengakui dosa-

dosa mereka dan mencampuradukkan antara amal kebaikan dengan perbuatan 

                                                           
6 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, 2002. 

7 As-Sa’di. 

8 Kementerian Agama Republik Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan 

Terjemahnya.2002 
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buruk. Oleh karena itu sebagian orang menolak membayar zakat dari kalangan 

masyarakat Arab karena mereka berkeyakinan bahwa pembayaran zakat kepada 

pemimpin tidak boleh, kalaupun itu boleh itu hanya kepada Rasulullah. Penafsiran 

dan pemahaman yang salah tersebut telah ditentang oleh Abu Bakar ash-Shiddiq 

dan semua sahabat Rasulullah bahkan mereka memerangi mereka sehingga mereka 

menunaikan zakat kepada Khalifah sebagaimana mereka menunaikan zakat kepada 

Rasulullah. Sampai-sampai Abu Bakar ash-Shiddiq berkata; “Demi Allah, 

seandainya mereka menghalangiku dari anak kambing yang dahulu pernah mereka 

tunaikan kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka karena hal itu.”9 

Beberapa ayat tersebut menjadi dalil bahwa seorang muslim sangat berkewajiban 

untuk menunaikan zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Hal ini juga 

menjadi dasar bagi amil untuk melalukan pengumpulan dan penyaluran zakat. 

Pengelolaan dana zakat yang baik akan bermuara pada peningkatan 

kesejahteraan umat termasuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, 

Indonesia sebagai negara yang besar dengan berbagai potensi kekayaan alam yang 

sangat melimpah juga potensi dana zakat yang besar dari umat Islam sejatinya dapat 

terus melaju menjadi bangsa yang maju dan berkecukupan, hanya saja berbagai 

potensi tersebut belum dapat dikelola secara maksimal. Zakat sebagai salah satu 

instrumen dalam aktivitas ibadah dan muamalah umat Islam mempunyai posisi 

strategis dalam menangani permasalah tersebut, karena zakat menyentuh aspek 

                                                           
9 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Lubabut Tafsir Min 

Ibni Katsir, Terj. M Abdul Ghoffar E.M, Tafsir Ibnu Katsir, ed. by Tim Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 

Cetakan 13 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2019). 
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sosio-ekonomi selain sebagai bentuk penyucian harta umat Islam. Kedudukan 

penting zakat juga menjadi jembatan distribusi harta kekayaan antara golongan 

mampu dengan yang kurang mampu sesuai dengan aturan pengelolaan zakat. 

Pengelolaan yang baik dana zakat sesungguhnya mampu untuk menjadi 

langkah solutif dalam mengentaskan angka kemiskinan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Tentunya hal ini tidak terlepas dari peran dan kesadaran 

masyarakat secara partisipatif dalam mengumpulkan zakat. Amil zakat juga 

berperan penting dalam fungsi pengaturan dan pengelolaan dana zakat agar dapat 

tersalurkan secara tepat. 

Islam mengatur mengenai pengelolaan zakat, secara Syariah pembayaran 

zakat mal bias dilakukan melalui badan/Lembaga pengelola zakat misalnya Badan 

Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat ataupun dengan menyalurkannya secara 

langsung kepada orang-orang atau kelompok-kelompok yang berhak menerima 

zakat. Mustahik atau orang yang berhak menerima zakat diantaranya yaitu fakir, 

miskin, amil atau pengelola zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), 

digunakan untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang 

berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalan. 

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur melalui aturan perundang-undangan 

yang sah, dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 

Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, 

kemudian diharapkan dapat memberikan aturan yang kuat terkait pengelolaan zakat 
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di Indonesia yang dikelola oleh pemerintah seperti BAZNAS, BAZNAS Provinsi, 

BAZNAS di tingkat Kota maupun Kabupaten.  

Berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Pengelolaan zakat 

mempunyai tujuan yakni meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam 

pengelolaan zakat dan Meningkatkan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat dan penanggulangan kemiskinan10 

Penghimpunan zakat saat ini terus mengalami perkembangan yang 

signifikan seiring dengan perkembangan teknologi informasi khususnya pada 

teknologi keuangan atau financial technology. Lembaga amil zakat terus berupaya 

untuk optimalisasi penghimpunan potensi zakat yang ada di Indonesia, terlebih 

peran sosial media dapat menjadi wadah yang potensial dalam mengajak 

masyarakat muslim dalam menunaikan zakat. Keterbatasan masyarakat untuk 

melakukan kontak fisik menjadi salah satu faktor penghimpunan dana zakat harus 

dilakukan secara digital. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Hidayat dan 

Mukhlisin mengenai pertumbuhan zakat pada aplikasi zakat online menunjukkan 

bahwa penghimpunan dana zakat melalui platform digital mengalami kenaikan, hal 

ini karena masyarakat semakin mudah dalam mengakses dan melakukan 

pembayaran zakat dimanapun dan kapanpun mereka berada tanpa ada Batasan 

waktu dan tempat.11 

                                                           
10 Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011. 

11 Andi Hidayat and Mukhlisin Mukhlisin, ‘Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi 

Zakat Online Dompet Dhuafa’, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6.3 (2020), 675 

<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>. 
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Perkembangan transaksi pembayaran digital di Provinsi Sulawesi Selatan 

mengalami tren peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 

transaksi pembayaran digital yang mencapai nilai Rp. 1,7 Triliun khusus untuk 

transaksi uang elektronik. Kemudahan transaksi melalui pembayaran digital 

menjadi salah satu alasan meningkatnya nilai transaksi masyarakat yang 

kedepannya dapat mengarah pada digitilasi finansial.12 Hal tersebut membuktikan 

bahwa peluang transaksi melalui platform digital untuk pembayaran zakat sangat 

besar, oleh karena itu lembaga zakat harus melakukan upaya-upaya untuk 

mendorong peningkatan transaksi digital yang memudahkan masyarakat dalam 

menyalurkan dana zakat. Penerimaan masyarakat terkait dengan motode transaksi 

yang baru dalam pemabayaran zakat merupakan hal yang harus menjadi peluang 

bagi lembaga zakat. Oleh karena itu, dalam mengukur hal tersebut digunakan 

Technlogy Acceptence Model untuk mengukur penerimaan masyarakat terhadap 

teknologi baru. 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan kajan penelitian dengan judul: “Determinan Perilaku 

Muzakki dalam Membayar Zakat melalui Layanan Plafform Digital di Kota 

Makassar”. 

 

 

 

                                                           
12 Suriani Mappong, ‘Transaksi Pembayaran Digital Sulsel Alami Tren Peningkatan Akhir 

2021’, Antara, 2022 <https://www.antaranews.com/berita/2783097/transaksi-pembayaran-digital-

sulsel-alami-tren-peningkatan-akhir-2021>. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah perceived usefulness (manfaat) berpengaruh terhadap niat muzakki 

membayar zakat melalui layanan platform digital di Kota Makassar? 

2. Apakah perceived ease of use (kemudahan) berpengaruh terhadap niat muzakki 

membayar zakat melalui layanan platform digital di Kota Makassar? 

3. Apakah digital knowledge (pengetahuan digital) berpengaruh terhadap niat 

muzakki membayar zakat melalui layanan platform digital di Kota Makassar? 

4. Apakah perceived usefulness (manfaat) berpengaruh terhadap perilaku muzakki 

membayar zakat melalui layanan platform digital di Kota Makassar? 

5. Apakah perceived ease of use (kemudahan) berpengaruh terhadap perilaku 

muzakki membayar zakat melalui layanan platform digital di Kota Makassar? 

6. Apakah digital knowledge (pengetahuan digital) berpengaruh terhadap perilaku 

muzakki membayar zakat melalui layanan platform digital di Kota Makassar? 

7. Apakah niat berpengaruh terhadap perilaku muzakki membayar zakat melalui 

layanan platform digital di Kota Makassar? 

8. Apakah perceived usefulness (manfaat) berpengaruh terhadap perilaku melalui 

niat muzakki dalam membayar zakat melalui layanan platform digital di Kota 

Makassar? 

9. Apakah perceived ease of use (kegunaan) berpengaruh terhadap perilaku melalui 

niat muzakki dalam membayar zakat melalui layanan platform digital di Kota 

Makassar? 
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10. Apakah digital knowledge berpengaruh terhadap perilaku melalui niat 

muzakki dalam membayar zakat melalui layanan platform digital di Kota 

Makassar? 

C. Hipotesis Penelitian 

Perilaku muzakki dalam melakukan pembayaran zakat melalui layanan 

digital diasumsikan berasal dari dari sejauh mana Technology Acceptence Model 

(Model penerimaan terhadap teknologi baru) pada variabel kemudahan penggunaan 

dan manfaat. Selain itu digital knowledge juga dianggap akan berpengaruh terhadap 

hal tersebut.  Namun demikian, hal tersebut tetap harus dibuktikan kebenarannya 

melalui kajian statistik dalam suatu penelitian. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Ichwan dan Ghofur menghasilkan 

gambaran bahwa Technology Acceptence Model (persepsi manfaat dan persepsi 

kemudahan) berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap keputusan muzakki. 

Asumsi bahwa technology acceptance model adalah variabel bebas terhadap 

keputusan muzakki sebagai variabel terikat dan niat sebagai variabel intervening 

dalam memediasi persepsi manfaat dan kemudahan terhadap keputusan muzakki. 

Dalam hal penerimaan teknologi baru dimasyarkat dikedepankan nilai kemudahan 

dan manfaat yang diasumsikan dapat memengaruhi keputusan muzakki untuk 

melakukan pembayaran zakat melalui platform digital. Untuk itu, dalam proses 

mendapatkan hasil yang signifikan dalam membuktikan persepsi yang ada, maka 

peneliti menyusun rumusan hipotesis sebagai berikut: 
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1. Pengaruh perceived usefulness (manfaat) terhadap niat  

Model Technology Acceptance Model (TAM) pada persepsi manfaat 

dan persepsi kemudahan penggunaan yang memiliki hubungan untuk 

mengantisipasi perilaku seseorang dalam menggunakan suatu sistem teknologi 

informasi tertentu. Model ini merupakan salah satu jenis teori yang 

menggunakan teori perilaku yang umumnya digunakan untuk mempelajari 

proses adopsi terhadap penggunaan suatu teknologi informasi.13 Persepsi 

mengenai manfaat suatu teknologi meruapakan persepsi terhadap kemanfaatan 

yang didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana penggunaan suatu teknologi 

tertentu dipercaya dapat mendatangkan manfaat bagi orang yang 

menggunakannnya. Kebermanfaatan ini mengacu pada sejauh mana pengguna 

yakin bahwa ia akan mendapatkan keuntungan dengan menggunakan transaksi 

melalui platform digital.14  

Hasil penelitian Astuti dan Prijanto menunjukkan bahwa perceived 

usefulness (manfaat) atau kegunaan berpengaruh terhadap minat/niat muzakki 

dalam membayar zakat melalui platform digital. Dalam penelitian tersebut 

dikemukakan pula bahwa minat merupakan prediktor penting dari perilaku 

seseorang serta perilaku seseorang dibentuk oleh minat dan sikap dalam 

                                                           
13 Femmy Effendy, Ratih Hurriyati, and Heny Hendrayati, ‘Perceived Usefulness, 

Perceived Ease of Use, and Social Influence: Intention to Use e-Wallet’, Proceedings of the 5th 

Global Conference on Business, Management and Entrepreneurship (GCBME 2020), 187.Gcbme 

2020 (2021), 311–15 <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210831.060>. 

14 Fajar Sulaiman Noviandi, ‘Analisis Persepsi Konsumen Terhadap Keinginan 

Menggunakan E-Commerce Dalam Bertransaksi Online’, Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan 

Keuangan, 4.3 (2022), 1803–12. 
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bertindak.15 Hal serupa juga  diungkapkan dalam penelitian lainnya yang 

mengungkapkan bahwa variabel perceived usefulness berpengaruh signifikan 

terhadap variabel behavioral intention yang mengidentifikasikan bahwa manfaat 

suatu teknologi memudahkan seseorang dalam melakukan transaksi pembayaran 

pada suatu platform digital tertentu.16 Hal ini juga didukung oleh penelitian yang 

dilakukan  oleh Sari yang menunjukkan bahwa perceived usefulness 

berpengaruh positif terhadap intention to use.17 Terkait dengan hal tersebut, 

hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah: 

H1: Perceived usefulness (manfaat) berpengaruh terhadap niat 

2. Pengaruh perceived ease of use (kemudahan penggunaan) terhadap niat 

Model Technology Acceptance Model (TAM) membahas masalah dalam 

pengguna ketika menerima dan menggunakan teknologi. Dalam model ini, niat 

menggunakan sangat kuat dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan 

suatu produk tertentu.18 Ease of use merupakan suatu keadaan dimana seseorang 

                                                           
15 Windi Astuti and Budi Prijanto, ‘Faktor Yang Memengaruhi Minat Muzaki Dalam 

Membayar Zakat Melalui Kitabisa.Com: Pendekatan Technology Acceptance Model Dan Theory of 

Planned Behavior’, Al-Muzara’Ah, 9.1 (2021), 21–44 <https://doi.org/10.29244/jam.9.1.21-44>. 

16 Rena Eka Setyawati, ‘Pengaruh Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use Terhadap 

Behavioral Intention to Use Dengan Attitude Towards Using Sebagao Variabel Intervening’, Jurnal 

Ekobis Dewantara, 21.1 (2020), 1–9 <http://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>. 

17 Mia Andika Sari and others, ‘Analisa Pengaruh Daya Tarik Promosi, Persepsi 

Kemudahan, Persepsi Manfaat, Persepsi Keamanan Terhadap Minat Menggunakan E-Wallet (Studi 

Kasus Produk Gopay Dan Link Aja Pada Masyarakat Pengguna Di Wilayah Jabodetabek)’, Ekonomi 

& Bisnis, 18.2 (2020), 144–52 <https://doi.org/10.32722/eb.v18i2.2495>. 

18 Indah Kumala Sari, Anak Agung Elik Astari, and Ni Luh Indiani, ‘Pengaruh Perceived 

Usefulness Dan Perceived Ease to Use Pada Niat Menggunakan Aplikasi Tiktok Di Masa Pandemi 

(Studi Pada Generasi Z Di Bali)’, JEMBA Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1.5 

(2022), 827–42. 
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yakin bahwa dengan menggunakan suatu sistem atau teknologi tertentu tidak 

diperlukan usaha apapun (free of effort).19  

Berdasarkan penelitian Afandi diperoleh data bahwa perceived ease of 

use (kemudahan penggunaan) berpengaruh signifikan terhadap niat. Dalam 

penelitiannya, diungkapkan bahwa kehadiran teknologi mendorong aplikasi 

dibuat sesederhana mungkin untuk memudahkan pengguna daalam 

pengoperasiannya.20 Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Afandi 

mengungkapkan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap niat.21 Hal serupa juga diungkapkan dalam peneltian Vishal Soodan 

yang menemukan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dapat menyebabkan 

niat seseorang untuk menggunakan teknologi secara langsung atau tidak 

langsung dengan membantu peran kegunaan yang dirasakan.22 Terkait dengan 

hal tersebut, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah: 

H2: Perceived ease of use (kemudahan pengunaan) berpengaruh terhadap niat 

 

                                                           
19 Nyayu Sakinatul Mardhiyah, M Rusydi, and Peni Cahaya Azwari, ‘Analisis Technology 

Acceptance Model (TAM) Terhadap Penggunaan Aplikasi Gojek Pada Mahasiswa Di Kota 

Palembang’, Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen, 10.2 (2021), 173–80 

<https://doi.org/10.15408/ess.v10i2.16455>. 

20 Mukhamad Yazid Afandi, ‘Antecedents of Digitizing ZIS Payments: A TAM and TPB 

Approaches’, Journal of Finance and Islamic Banking, 4.2 (2019), 9–25 

<https://doi.org/10.22515/jfib.v4i2.4899>. 

21 Ahmad Afandi, Annessa Fadhillah, and Dia Purnama Sari, ‘Pengaruh Persepsi 

Kegunaan, Persepsi Kemudahan Dan Persepsi KepercayaanTerhadap Niat Menggunakan E-Wallet 

DengaSikap Sebagai Variabel Intervening’, Innovative: Journal of Social Science Research, 568 

(2021), 568–77. 

22 Vishal Soodan and Avinash Rana, ‘Modeling Customers’ Intention to Use e-Wallet in a 

Developing Nation: Extending UTAUT2 with Security, Privacy and Savings’, Journal of Electronic 

Commerce in Organizations, 18.1 (2020), 89–114 <https://doi.org/10.4018/JECO.2020010105>. 
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3. Pengaruh digital knowledge (pengetahuan digital) terhadap niat 

Literasi digital atau digital knowledge merupakan kemampuan 

menggunakan teknologi dan informasi melalui piranti digital secara efektif dan 

efisien dalam berbagai konteks seperti akademik, karier dan kehidupan sehari-

hari.23 Literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 

teknologi digital pada tingkat yang memadai untuk penciptaan, komunikasi, 

kolaborasi dan pencarian suatu informasi dan evaluasi dalam masyarakat 

digital.24  

Penelitian yang telah dilakukan Tan dkk menunjukkan bahwa semakin 

baik impresi fintech e payment meningkatkan niat berperilaku menggunakan 

fintech bagi pemilik UMK. Impresi fintech e-payment yang baik menyebabkan 

niat berperilaku baru penggunaan fintech tinggi, hal ini sejalan dengan 

pengertian bahwa pengetahuan seseorang mengenai teknologi digital (digital 

knowledge) akan memengaruhi niat seseorang dalam menggunakan teknologi 

digital.25 Penelitian lain yang dilakukan oleh Audina menyebutkan bahwa 

semakin tinggi literasi keuangan digital maka semakin meningkat niat mereka 

                                                           
23 Jonter Pandapotan Sitorus, ‘Literasi Digital: Kontribusi Dan Tantangan Dalam 

Keterampilan Menulis’, ALFABETA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya, 2.2 (2019), 

75–85 <https://doi.org/10.33503/alfabeta.v2i2.612>. 

24 Sukma Prabawati, ‘Pengaruh Efikasi Diri, Pendidikan Kewiraushaan, Literasi Keuangan 

Dan Literasi Digital Terhadap Perilaku Berwirausaha Siswa SMK Negeri 10 Surabaya’, Jurnal 

Pendidikan Akuntanso, 07.01 (2019), 119–28. 

25 Emmelia Tan, Dadang Heri Kusumah, and Acin Damanik, ‘Impresi E-Payment Dan Niat 

Berperilaku Baru Bagi Pemanfaatan Inklusi Keuangan Digital UMK’, Jurnal Pengembangan 

Wiraswasta, 23.3 (2021), 163 <https://doi.org/10.33370/jpw.v23i3.643>. 
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untuk mengadopsi layanan keuangan digital.26 Terkait dengan hal tersebut, 

hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah: 

H3: Digital knowledge (pengetahuan digital) berpengaruh terhadap niat 

4. Pengaruh perceived usefulness (manfaat) terhadap perilaku 

Perceived usefulness merupakan bagaimana pandangan seseorang dalam 

men ggunakan suatu teknologi tertentu akan dapat meningkatkan kapabilitasnya 

atau dapat membantu kinerjanya menjadi lebih baik setelah menggunakan 

teknologi tersebut.27 Persepsi manfaat merupakan tolak ukur dari seseorang 

apakah merasa terbantu saat mengadopsi suatu teknologi tertentu.28 Pengertian 

yang lain mengenai perceived usefulness memberikan defenisi bahwa sejauh 

mana kepercayaan individu dalam penggunaan sistem dapat membuat prestasi 

kinerjanya meningkat.29  

Hasil penelitian Ichwan dan Ghofur menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan perceived usefulness (persepsi manfaat) terhadap keputusan 

                                                           
26 Mia Audina, Isnurhadi, and Isni Andriana, ‘Faktor Yang Mempengaruhi Behavioral 

Intention Transaksi Keuangan Digital ( E-Wallet )’, Media Riset Bisnis Dan Manajemen, 21.2 

(2021), 99–116. 

27 Fidina Putri Kawitan and Lisa Sulistyawati, ‘Analisis Technology Acceptance Model 

(TAM) Pada Penggunaan Finance Technology “Dana”’, JABEISTIK : Jurnal Analitika Bisnis, 

Ekonomi, Sosial Dan Politik, 1.2 (2021), 148–58. 

28 Erriska Rahma Putri, Usep Suhud, and Mohamad Rizan, ‘Niat Berbelanja Online Siswa 

Sekolah Menengah Pertama’, Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB), 5.2 (2017), 138–47 

<https://doi.org/10.21009/jpeb.005.2.2>. 

29 Dewi Wardani, Anita Primastiwi, and Hermalia Hermalia, ‘Persepsi Kemanfaatan Dan 

Persepsi Kemudahan Pada Minat Membayar PBB Menggunakan Go-Pay Dengan Sikap Penggunaan 

Sebagai Variabel Intervening’, EXERO : Journal of Research in Business and Economics, 3.1 

(2022), 128–46 <https://doi.org/10.24071/exero.v3i1.4240>. 
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muzakki.30 Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh 

Afandi yang mengungkapkan bahwa perceived usefulness (manfaat) 

berpengaruh signifikan terhadap perilaku. 31 Terkait dengan hal tersebut, 

hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah: 

H4: Perceived usefulness (manfaat) berpengaruh terhadap perilaku 

5. Pengaruh perceived ease of use (kemudahan penggunaan) terhadap 

perilaku 

Perceived ease of use merupakan suatu keadaan dimana seseorang 

percaya terhadap penggunaan sistem teknologi yang dapat memberikan manfaat 

bagi penggunaannya.32  Persepsi kemudahan juga berkaitan dengan jumlah 

usaha yang dikeluarkan oleh pengguna unuk menggunakan suatu sistem. Segala 

sesuatu yang sama dan sistem yang mudah digunakan akan meningkatkan niat 

untuk meggunakan teknologi tertentu. Persepsi kemudahan juga terkait dengan 

sistem pengoperasian yang mudah digunakan.33 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ramil dkk diperoleh 

kesimpulan secara umum bahwa Technology Accaptance Model (TAM) 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan seseorang dalam menggunakan 

                                                           
30 Afiful Ichwan, ‘Pengaruh Technology Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki 

Membayar Zakat Melalui Fintech Gopay’, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6.2 (2020), 129–35 

<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1011>. 

31 Afandi. 

32 Uswatun Hasanah and others, ‘Penggunaan Digital Payment Syariah Pada Masyarakat 

Di Kota Palembang: Pendekatan Teori Technology Acceptance Model (TAM) Pada Layanan 

Syariah LinkAja’, Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains, 10.1 (2021), 93–107 

<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8410>. 

33 Rismalia and Sugiyanto, ‘Pengaruh Persepsi Kemudahan , Persepsi Manfaat Dan 

Kepercayaan Terhadap Keputusan Penggunaan Uang Elektronik Dengan Sikap Sebagai Variabel 

Intervening Pada Pengguna Dana’, Sinomika Journal, 1.3 (2022), 561–88. 
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pembayaran digital.34 Terkait dengan hal tersebut, hipotesis kelima dalam 

penelitian ini adalah: 

H5: Perceived ease of use (kemudahan pengunaan) berpengaruh terhadap 

perilaku 

6. Pengaruh digital knowledge (pengetahuan digital) terhadap perilaku 

Literasi digital dapat diartikan suatu keterampilan individu dalam 

menggunakan perangkat digial untuk mendukung pencapaian tujuan dalam 

situasi kehidupan individu untuk mempermudah seseorang dalam melakukan 

pembelajaran secara mandiri.35 Literasi digital tidak hanya berfokus sebagai 

kemampuan membaca seseorang tetapi juga diperlukan suatu proses berpikir 

kritis dalam melakukan evaluasi terkait informasi yang digali melalui suatu 

media digital. Literasi digital melihat kemampuan seseorang untuk memahami 

dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital.36  

Hasil penelitian statistik yang dilakukan oleh Prihatini dan Muhid 

membuktikan bahwa pengetahuan digital/literasi digital merupakan prediktor 

yang signifikan terhadap perilaku penggunaan media digital/internet, hal ini 

                                                           
34 Fadlika Dwi Ramil, Nurbaiti, and Syahbudi Muhammad, ‘Pengaruh Technology 

Acceptance Model Dan Financial Technology Terhadap Keputusan Donatur Membayar ZIS Melalui 

Gopay Pada Dompet Dhuafa Kota Medan’, Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia, 2.1 (2022), 163–

73 <https://katadata.co.id/berita/2020/01/06/baru-83-peserta-bpjs-kesehatan-per-akhir-2019->. 

35 Rembulan Catra Banyu Biru, Asep Saepudin, and Sardin, ‘Analisis Literasi Digital 

Terhadap Pembelajaran Mandiri Di Masa Pandemi Covid-19’, Indonesian Journal Of Adult and 

Community Education, 2.2 (2020), 61–69 

<https://ejournal.upi.edu/index.php/IJACE/article/view/30882>. 

36 Doubitauliya Hanelahi and Ketut Atmaja, ‘Literasi Digital Dalam Peningkatan 

Kompetensi Peserta Didik Distance Learning Di Homeschooling’, Jurnal Pendidikan, 4.4 (2020), 

112–29 

<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpls/article/view/13540/0%0Ahttps://journal.unesa.ac.id/ind

ex.php/jpls/article/download/13540/5620>. 
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menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat literasi digital seseorang makan 

aakan semakin tinggi perilakunya dalam menggunakan media digital/internet.37 

Hal serupa juga ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hasanah yang 

menunjukkan literasi digital berpengaruh terhadap perilaku seseorang khsusnya 

dalam penggunaan media elektronik.38 Terkait dengan hal tersebut, hipotesis 

keenam dalam penelitian ini adalah: 

H6: Digital knowledge (pengetahuan digital) berpengaruh terhadap perilaku 

7. Pengaruh niat terhadap perilaku 

Niat berperilaku (behavioral intention) dapat diartikan sebagai keinginan 

konsumen untuk berperilaku menurut cara tertentu dalam rangka memiliki, 

membuang dan menggunakan suatu produk baik barang ataupun kasa serta 

keinginannya untuk menggunakan produk tersebut secara terus menerus. 

Tindakan tersebut yaitu tindakan jika konsumen tertatik dan percaya terhadap 

suatu jasa yang diberikan.39 Minat menggunakan merupakan tingkat keinginan 

seberapa kuat seseorang untuk menggunakan melakukan perilaku tertentu atau 

rencana seseorang secara sadar untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

di waktu yang akan datang yang telah ditentukan sebelumnya.40 Terdapat empat 

                                                           
37 Millenia Prihatini and Abdul Muhid, ‘Literasi Digital Terhadap Perilaku Penggunaan 

Internet Berkonten Islam Di Kalangan Remaja Muslim Kota’, Journal An-Nafs: Kajian Penelitian 

Psikologi, 6.1 (2021), 23–40 <https://doi.org/10.33367/psi.v6i1.1307>. 

38 Ulfa Uswatun Hasanah and Khasan Setiaji, ‘Pengaruh Literasi Digital, Efikasi Diri, 

Lingkungan Terhadap Intensi Berwirausaha Mahasiswa Dalam E-Business’, Economic Education 

Analysis Journal, 2.1 (2019), 1–18 <https://doi.org/10.15294/eeaj.v13i2.17051>. 

39 Laela Meida and Kabul Trifiyanto, ‘Pengaruh Perceived Trust Dan Perceived Risk 

Terhadap Behavioral Intention Dengan Perceived Ease of Use Sebagai Variabel Intervening’, Jurnal 

Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA), 4.2 (2022), 217–32 

<https://doi.org/10.32639/jimmba.v4i2.92>. 

40 Hasanah and others. 



20 
 

 
 

dimensi dari behavior intention yakni motivation to use, repeat to use, 

recommend to other dan positive remarks.41  

Penelitian yang dilakukan oleh Baharuddin menunjukkan bahwa apabila 

behavior intent to use tinggi maka actual technology using juga akan meningkat. 

Arah koefisien positif bermakna bahwa semakin tinggi minat seseorang 

menggunakan suatu teknologi akan semakun tinggi pula penggunaannya.42 

Behavioral intention atau minat perilaku merupakan suatu niat, keinguinan 

(minat) seseorang untuk melakukan tindakan atau suatu perilaku tertentu. 

Seseorang dapat melakukan suatu perilaku tertentu jika mempunyai niat, 

keinginan (minat) untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Minat juga dapat 

mengidentifikasikan adanya tindakan atau perilaku yang akan dilakukan dimasa 

yang akan datang dan kemungkinan untuk mengulanginya lagi di kemudian 

hari.43 Terkait dengan hal tersebut, hipotesis ketujuh dalam penelitian ini adalah: 

H7: Niat berpengaruh terhadap perilaku 

8. Pengaruh perceived usefulness (manfaat) terhadap perilaku melalui niat  

Perceived usefulness dapat didefinisikan sebagai seberapa besar 

kepercayaan seseorang bahwa pengguaan suatu teknologi tertentu akan 

                                                           
41 Michaela Louisa Muliadi and Edwin Japarianto, ‘Analisa Pengaruh Perceived Ease of 

Use Terhadap Behavior Intention Melalui Perceived Usefulness Sebagai Media Intervening Pada 

Digital Payment Ovo’, Jurnal Manajemen Pemasaran, 15.1 (2021), 20–27 

<https://doi.org/10.9744/pemasaran.15.1.20-27>. 

42 Baharuddin, ‘Penerapan Technology Acceptance Model (TAM) Pada Prilaku Pengguna 

Sistem Informasi Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (SIMBA) Di Sulawesi Selatan’, Jurnal 

Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM), 1.1 (2022), 129–38. 

43 Ricky Aditya and Aditya Wardhana, ‘Pengaruh Perceived Usefulness Dan Perceived 

Ease of Use Terhadap Behavioral Intention Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model 

(TAM) Pada Pengguna Instant Messaging LINE Di Indonesia’, Jurnal Siasat Bisnis, 20.1 (2016), 

24–32 <https://doi.org/10.20885/jsb.vol20.iss1.art3>. 
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meningkatkan kinerja pekerjaannya. Nilai guna teknologi informasi dapat 

diketahui dari kepercayaan pengguna teknologi tersebut dalam memutuskan 

penerimaan teknologi informasi dengan pertimbangan bahwa hal tersebut akan 

dapat memberikan kontribusi positif bagi penggunaannya. Manfaat tersebut 

dapat dirasakan oleh pengguna teknolgi informasi tersebut.44 Persepsi 

kemanfaatan merupakan suatu kepercayaan tentang proses pengambilan 

keputusan. Dengan pengertian bahwa juka seseorang merasa percaya bahwa 

suatu sistem dapat berguna maka dia akan menggunakan sistem tersebut.45  

Persepsi kebermanfaatan merupakan pandangana subjektif pengguna terhadap 

seberapa besar kemungkinan penggunaan sebuah sistem dapat meningkatkan 

kinerjanya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dengan menggunakan suatu jenis 

teknologi tertentu akan meningkatkan performa dari pekerjaannya.46  

Penelitian yang dilakukan oleh Muliadi mengungkapkan tiga dimensi 

dari perceived usefulness yaitu work more quickly, increase productivity dan 

usefull. Lebih lanjut dijelaskan bahwa manfaat yang dirasakan oleh seseorang 

dalam penggunaan teknologi dapat mengubah perilaku individu.47 Sementara itu 

                                                           
44 M. Budiantara, Hamzah Gunawan, and Endang Sri Utami, ‘Perceived Usefulness, 

Perceived Ease of Use, Trust in Online Store, Perceived Risk Sebagai Pemicu Niat Beli Online Pada 

Produk Umkm “Made in Indonesia” Melalui Penggunaan E-Commerce Marketplace’, Jurnal Riset 

Akuntansi Mercu Buana, 5.1 (2019), 19 <https://doi.org/10.26486/jramb.v5i1.783>. 

45 I Gusti Ngurah Mayun Prabawalingga and I Ketut Yadnyana, ‘Persepsi Kemanfaatan 

Dan Persepsi Kemudahan Dengan Minat Penggunaan Sebagai Variabel Intervening Terhadap 

Perilaku Penggunaan Sistem’, E-Journal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 5.10 (2016), 

3359–90. 

46 Rismalia and Sugiyanto. 

47 Muliadi and Japarianto. 
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penelitian lainnya mengungkapkan bahwa penggunaan teknologi tidak hanya 

dipengaruhi oleh perceived usefulness tetapi juga faktor-faktor lainnya.48  

H8: Perceived usefulness (manfaat) berpengaruh terhadap perilaku melalui niat 

9. Pengaruh perceived ease of use (kemudahan) terhadap perilaku melalui niat 

Kemudahan merupakan faktor yang mendorong keputusan konsumen 

untuk menggunakan platform digital. Hal ini merupakan tingkatan dimana 

seseorang percaya bahwa penggunaan teknologi tertentu dapat mengurangi 

usaha seseorang dalam melakukan sesuatu.49 Niat untuk memanfaatkan suatu hal 

tertentu merupakan sikap yang dapat diklasifikasikan dalam niat perilaku dalam 

teori Technology Accaptance Model (TAM) yang digagas oleh Davis pada tahun 

1986. Model ini merupakan model yang paling umum digunakan untuk 

mengenali faktor-faktor yang menambah penerimaan terhadap suatu teknologi 

tertentu.50 Dimensi perceived ease of use dibagi menjadi beberapa bagian yang 

terdiir dari easy to learn, controllable, clear and understandable, flexible, easy 

to become skillful dan easy to use.51  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawati menunjukkan bahwa 

perceived ease to use berpengaruh signifikan terhadap perilaku penggunaan 

                                                           
48 Uke Prajogo, ‘Jurnal Teknologi Dan Manajemen Informatika Pengaruh Perceived Ease 

Of Use Dan Perceived Usefulness Terhadap Penggunaan Teknologi Marketplace Dengan Attitude 

Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada UMKM Di Kota Malang)’, Jurnal Teknologi Dan 

Manajemen Informatika, 7.1 (2021), 62–68 <http://http//jurnal.unmer.ac.id/index.php/jtmi>. 

49 Noviandi. 

50 Afrizal Tahar and others, ‘Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, Perceived 

Security and Intention to Use e-Filing: The Role of Technology Readiness’, Journal of Asian 

Finance, Economics and Business, 7.9 (2020), 537–47 

<https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO9.537>. 

51 Muliadi and Japarianto. 
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media elektronil yang dimediasikan dengan variabel behavior intention.52 

Penelitian yang dilakukan oleh juga memberikan gambaran bahwa perceived 

ease to use juga berpengaruh pada perceived usefulness yang artinya bahwa jika 

seseorang merasa sistem tersebut udah dugunakan maka sistem tersebut akan 

berguna bagi mereka. Dalam penelitian ini juga diungkapkan bahwa perceived 

usefulness lebih berpangaruh dibandingkan perceived ease to use dalam 

membentuk perilaku seseorang untuk menggunakan teknologi.53 Terkait dengan 

hal tersebut, hipotesis kesembilan dalam penelitian ini adalah: 

H9: Perceived ease of use berpengaruh terhadap perilaku melalui niat 

 

10. Pengaruh digital knowledge terhadap perilaku melalui niat 

Literasi digital adalah keamampuan seorang individu dalam 

menggunakan teknologi informasi daan komunikasi untuk menemukan, 

mengevaluasi, membuat dan mengkomunikasikan informasi yang 

membutuhkan keterampilan kognitif dan teknis. Literasi digital mempunyai 

empat indikator yaitu pencarian informasi di internet, penggunaan hypertext, 

evaluasi informasi dan pengumpulan informasi.54 Faktor-faktor yang 

                                                           
52 Ira Setiawati, Paulus Th. Basuki Hadiprajitno, and Muhammad Noor Ardiansah, 

‘Perspektif Model TAM Dalam Adaptasi Pembelajaran Akuntansi Melalui E-Learning Selama 

Pandemi COVID-19’, Jurnal Akuntansi Bisnis, 19.1 (2021), 36 

<https://doi.org/10.24167/jab.v19i1.3471>. 

53 Nurmaini Dalimunthe and Arabiatul Adawiyah, ‘Analisa Penerimaan Pengguna Aplikasi 

Revenue Assurance Pembenahan Data Pelanggan (PDP) Menggunakan Metode TAM’, Jurnal 

Ilmiah Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi, 6.2 (2020), 155–60. 

54 Anissa Maudina, ‘Pengaruh Belajar Digital Literasi Dan Entrepreneurship Terhadap Niat 

Wirausaha Siswa’, Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance, 2.2 

(2022), 145–57. 
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menentukan niat diantaranya kecenderungan untuk merekomendasikan 

sesuatu, kecenderungan preferensi dan kecenderungan seseorang untuk 

mencari dan menemukan suatu informasi terkait.55  

Penelitian yang dilakukan oleh Maudina memberikan jawaban bahwa 

lieterasi digital berpengaruh dan signifikan terhadap intensi seseorang dalam 

melakukan hal.56  Dalam penelitian yang dilakukan oleh mengungkapkan 

bahwa literasi digital merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk 

menghubungkan anatara teknologi dan pengguna untuk mempraktikkan 

teknologi digital secara produktif. Oleh karena itu hal ini sesuai dengan 

hipotesis yang dibangun bahwa literasi digital akan memengaruhi perilaku 

seseorang dalam menggunakan suatu teknologi tertentu.57 Berdasarkan dengan 

hal tersebut, hipotesis kesepuluh dalam penelitian ini adalah: 

H10: Digital knowledge berpengaruh terhadap perilaku melalui niat 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional menurut Sujarweni adalah variabel penelitian yang 

dimaksudkan untuk memahami difinisi dari setiap variabel sebelum melakukan 

analisis, instrumen, serta melihat asal dari sumber pengukuran58. Definisi 

operasional variabel secara rinci dapat digambarkan pada table berikut. 

                                                           
55 Lutfi Nurcholis and Raditya Ferdianto, ‘How to Expand Repurchase Intention? The 

Intervening Impact of Attitude towards Mobile Shopping’, Binus Business Review, 12.1 (2021), 11–

19 <https://doi.org/10.21512/bbr.v12i1.6454>. 

56 Maudina. 

57 Vella Anggresta, Siska Maya, and Desy Septariani, ‘Pengaruh Literasi Digital Dan Mata 

Kuliah Kewirausahaan Terhadap Kesiapan Berwirausaha’, Research and Development Journal of 

Education, 8.1 (2022), 153 <https://doi.org/10.30998/rdje.v8i1.12090>. 

58 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press, 2015), h.75 
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Tabel 1.1 

Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Indikator 

1 Perceived 

usefulness  

Persepsi Manfaat 

(X1) 

Tingkat 

kepercayaan 

dimana 

penggunaan sistem 

akan prestasi kerja 

seseorang  

1. Effectiveness 

2. Performance 

3. Accomplish 

4. Work More Quickly 

5. Useful59 

 

2 Perceived ease of 

use 

Persepsi 

Kemudahan (X2) 

Tingkat 

kepercayaan 

terhadap teknologi 

informasi yang 

akan diaplikasikan 

adalah hal yang 

membantu 

pekerkaan 

1. Conttrollable 

2. Clear & 

Understandable 

3. Flexible 

4. Easy to become 

skillful 

5. Easy to use60 

 

3 Digital Knowledge 

(X3) 

Tingkat 

kemampuan 

pengetahuan 

mengenai platform 

digital yang 

digunakan 

1. Pengetahuan tentang 

platform digital 

2. Cara mengelola platform 

digital 

3. Pengetahuan tentang 

penyedia layanan 

platform digital 

4. Tujuan penggunaan 

layanan digital 

5. Cara memulai dan 

menyelesaikan transaksi 

digital 

6. Cara memperbaiki 

kesalahan dan 

membatalkan transaksi 

digital 

7. Kemampuan memulih 

penyedia layanan 

platform digital yang 

andal dan terpercaya 

                                                           
59 Afandi. 
60 Cita Sary Djaakum, ‘Peer to Peer Lending Against Ease of Business Technology 

Acceptance Model (TAM) Approach’, Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 10.2 (2019), 217–38 

<https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.2.3476>. 
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8. Kemampuan memahami 

istilah pada platform 

digital61 

4 Niat (Y1) Niat adalah aspek 

psikologis yang 

memiliki pengaruh 

terhadap perilaku 

seseorang sebelum 

melakukan 

transaksi  

1. Minat 

2. Keinginan 

3. Pengakuan62 

 

5 Perilaku Muzakki 

(Y2) 

Keputusan 

muzakki adalah 

bentuk dan 

perwujudan 

kepatuhan muzakki 

dalam membayar 

zakat  

1. Calculating Zakat 

According to The 

Rules 

2. Reporting Zakat at its 

Due Date Through 

Digital Platform 

3. Paying Zakat at its 

Due Date Through 

Digital Platform63 

Data Diolah, 2022 

E. Kajian Pustaka 

Beberapa penelitian terdahulu sebagai rujukan dalam penelitian ini disajikan 

dalam tabel berikut. 

Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Metode dan Teknik 

Analisis Data 

Hasil 

1 Puguh 

Kharisma, 

dkk. 

Faktor-faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Minat 

Metode yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

uji hipotesis 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa variabel 

kegunaan, risiko 

                                                           
61 Kusnendi2 Alifah Kusumaningrum1, ‘Pengaruh Literasi Digital Terhadap Intensi 

Kewirausahaan Digital Siswa Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)’, Jurnal Sosial Dan Ilmu 

Ekonomi, VII No.01 (2022), 11–20. 
62 Rizki Yanura Ramadhani and Meri Indri Hapsari, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Niat Membayar Zakat Online Bagi Generasi Milenial’, Jurnal Ekonomi Syariah 

Teori Dan Terapan, 9.3 (2022), 401–12 <https://doi.org/10.20473/vol9iss20223pp401-412>. 
63 Lince Bulutoding* and others, ‘Determinant Factors of Zakat Compliance Behavior of 

Muzakki: Evidence from Malaysia’, International Journal of Management and Humanities, 4.11 

(2020), 35–40 <https://doi.org/10.35940/ijmh.k1053.0741120>. 
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(2021)64 Menggunakan 

E-Zakat dalam 

Membayar 

Zakat, Infaq 

dan Sedekah 

(hypothesis testing 

study). Sedangkan 

Teknik analisis data 

yang digunakan 

adalah analisis SEM 

dan transparansi 

memengaruhi 

minat 

menggunakan e-

zakat sedangkan 

variabel 

akuntabilitas 

tidak cukup 

signifikan 

berpengaruh 

2 Afiful Ichwan, 

dkk. 

(2020)65 

Pengaruh 

Technology 

Acceptence 

Model 

Terhadap 

Keputusan 

Muzakki 

Membayar 

Zakat Melalui 

Fintech Gopay 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode asosiatif. 

Sedangkan Teknik 

analissi data yang 

digunakan adalah 

analisis regresi 

berganda 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

Technology 

Acceptence 

Model 

berpengaruh 

secara parsial dan 

simultan terhadap 

keputusan 

muzakki dalam 

membayar zakat 

melalui fintech 

 

3 Hanif Astika 

Kurniawati, 

dkk. 

(2017)66 

 

Analisis Minat 

Penggunaan 

Mobile 

Banking 

dengan 

Pendekatan 

Technology 

Acceptance 

Model (TAM) 

yang Telah 

Dimodifikasi 

Penelitian ini adalah 

penelitian 

eksplanatory 

Sedangkan Teknik 

analisis data yang 

digunakan adalah 

analisis Structural 

Ecuation Model 

(SEM) 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

pengalaman, 

kompleksitas, 

dan persepsi 

kemudahan 

berpengaruh 

terhadap 

kegunaan 

persepsian 

                                                           

64 Puguh Kharisma and Prabowo Yudo Jayanto, ‘Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat 

Menggunakan E-Zakat Dalam Membayar Zakat, Infaq, Dan Sedekah’, AKSES: Jurnal Ekonomi Dan 

Bisnis, 16.1 (2021), 47–56 <https://doi.org/10.31942/akses.v16i1.4471>. 

65 Ichwan. 

66 Hanif Astika Kurniawati, Alfi Arif, and Wahyu Agus Winarno, ‘Analisis Minat 

Penggunaan Mobile Banking Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) Yang 

Telah Dimodifikasi’, E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, 4.1 (2017), 24 

<https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i1.4563>. 
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(perceived 

usefulness). 

Kemudahan 

penggunaan 

persepsian dan 

kegunaan 

persepsian 

penggunaan 

berpengaruh 

terhadap minat 

perilaku 

penggunaan 

mobile banking. 

Kegunaan 

persepsian 

(perceived 

usefulness) 

berpengaruh 

terhadap minat 

perilaku 

pengggunaan 

mobile banking. 

Sedangkan 

gender tidak 

berpengaruh 

terhadap 

kegunaan 

persepsian 

(perceived 

usefulness) dan 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

kemudahan 

penggunaan 

persepsian 

(perceived ease of 

use) 

4 Adhi Prakosa 

dan Ahsan 

Sumantika 

(2020)67 

Analisis 

Technology 

Acceptance 

Model pada 

Metode penelitian 

yang digunakan 

adalah metode 

kuantitatif dengan 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah persepsi 

kemudahan 

                                                           
67 Adhi Prakosa and Ahsan Sumantika, ‘Analisis Technology Acceptance Model Pada 

Pengguna Dompet Digital Di Daerah Istimewa Yogyakarta’, Jurnal Manajemen, 10.February 

(2020), 137–46 <https://doi.org/10.26460/jm.v10i2.1702>. 
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Pengguna 

Dompet 

Digital di 

Daerah 

Istimewa 

Yogyakarta 

menggunakan 

analisis regresi 

linier berganda 

penggunaan dan 

manfaat yang 

dirasakah positif 

dan signifikan 

pengaruh niat 

menggunakan 

dompet digital 

sedangkan risiko 

dan kepercayaan 

tidak terkait 

dengan niat 

menggunakan 

dompet digital 

5 Andi Fika 

Widuri, 

(2020)68 

Faktor-faktor 

yang 

Menentukan 

Preferensi 

Muzakki dan 

Donatur dalam 

Membayar 

Zakat, Infak 

dan Sedekah 

melalui ZIS 

Digital di Kota 

Bandung 

dengan 

Kerangka 

Technology 

Acceptence 

Model (TAM) 

Metode penelitian 

adalah deskriptif 

kuantitatid dengan 

pengukuran 

preferensi 

menggunakan 

kerangka dari 

Technology 

Acceptence Model 

(TAM) 

Hasil penelitian 

diperoleh bahwa 

faktor-faktor 

yang dapat 

menentukan 

preferensi 

muzakki dan 

donator dalam 

memilih ZIS 

digital adalah 

perceived ease of 

use (persepsi 

kemudahan 

penggunaan 

teknologi) dan 

faktor dominan 

yang menentukan 

preferensi 

konsumen 

terhadap ZIS 

digital adalah 

perceived 

usefulness. 

6 Yuni Nustini 

dan Annisa H 

Penerapan 

Technology 

Acceptence 

Model pada 

Pengguna E-

Penelitian ini 

menggunakan 

metode kuantitatif 

dengan 

menggunakan 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa selain 

masyarakat 

memiliki persepsi 

                                                           
68 A F Widuri, D Rahmi, and W Riani, ‘Faktor-Faktor Yang Menentukan Preferensi 

Muzakki Dan Donatur Dalam Membayar Zakat, Infak, Dan Sedekah Melalui ZIS Digital Di Kota 

Bandung Dengan Kerangka …’, Prosiding Ilmu Ekonomi, 2021, 115–22 

<http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/29566>. 
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Adhinagari 

(2020)69 

Money Studi 

pada Wilayah 

Non Perkotaan 

analisis data regresi 

linier berganda 

yang baik dan 

menerima 

pemakaian e-

money sebagai 

alat pembayaran 

7 Windi Astuti 

dan Budi 

Prijanto 

(2021)70 

Faktor yang 

Memengaruhi 

Minat 

Muzakki 

dalam 

Membayar 

Zakat melalui 

Kitabisa.com: 

Pendekatan 

Technology 

Acceptence 

Model dan 

Theory of 

Planned 

Bahavior 

Metode yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

metode kuantitatif 

dengan 

menggunakan 

Structiral Equation 

Modeling (SEM) 

dengan alat analisis 

menggunakan 

software SmartPLS 

versi 3 

Hasil penelitian 

diperoleh bahwa 

minat muzakki 

membayar zakat 

dipengaruhi oleh 

persepsi 

kemudahan 

penggunaan, 

sikap, norma 

subjektif, dan 

persepsi kontrol 

perilaku dan 

berpengaruh 

signifikan. 

8 Teguh 

Widodo dan 

Sofia Fauziana 

Putri (2021)71 

Analisis Minat 

Penggunaan 

Dompet 

Digital Link 

Aja dengan 

Pendekatan 

Technology 

Acceptence 

Model (TAM) 

di Bandung 

Metode yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

metode kuantitatif 

dengan analisis 

konklusif untuk 

menguji hipotesis 

dan kausal untuk 

menjelaskan 

hubungan sebab 

akibat pada variabel 

dalam penelitian 

dan menggunakan 

Structiral Equation 

Modeling (SEM)   

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa kelima 

variabel TAM 

dan perluasannya 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

intention to use. 

Pengaruh terbesar 

yaitu subjective 

norm, perceived 

usefulness, 

attitude, perceive 

ease of use dan 

perceived 

security. 

                                                           
69 Yuni Nustini and Annisa H. Adhinagari, ‘Penerapan Technology Acceptance Model 

Pada Penggunaan E-Money Studi Pada Wilayah Non Perkotaan’, Nominal: Barometer Riset 

Akuntansi Dan Manajemen, 9.2 (2020), 97–111 <https://doi.org/10.21831/nominal.v9i2.30471>. 

70 Astuti and Prijanto. 

71 Teguh Widodo and Sofia Fauziana Putri, ‘Analisis Minat Penggunaan Dompet Digital 

LinkAja Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) Di Bandung’, Jurnal 

Manajemen Dan Organisasi, 12.2 (2021), 134–45 <https://doi.org/10.29244/jmo.v12i2.34462>. 
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9 Khowin 

Ardianto dan 

Nurul Azizah 

(2021)72 

Analisis Minat 

Penggunaan 

Dompet 

Digital dengan 

Pendekatan 

Technology 

Acceptence 

Model (TAM) 

pada Pengguna 

di Kota 

Surabaya 

Metode penelitian 

yang digunakan 

adalah metode 

kuantitatif melalui 

evaluasi model 

pengukuran (outer 

model) yang 

meliputi uji 

convergent validity, 

discriminant 

validity, composite 

reliability dan 

evaluasi model 

struktural (inner 

model) yang 

meliputi goodness 

of fit model. 

Temuan dalam 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa 

kepercayaan dan 

persepsi risiko 

tidak 

memengaruhi 

minat pengguna 

dalam 

menggunakan 

dompet digital 

Data Diolah, 2022 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menganalisis pengaruh perceived usefulness (manfaat) terhadap niat 

muzakki membayar zakat melalui layanan platform digital di Kota 

Makassar. 

b. Untuk menganalisis pengaruh perceived ease of use (kemudahan) terhadap 

niat muzakki membayar zakat melalui layanan platform digital di Kota 

Makassar. 

                                                           
72 Khowin Ardianto and Nurul Azizah, ‘Analisis Minat Penggunaan Dompet Digital 

Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) Pada Pengguna Di Kota Surabaya’, 

Jurnal Pengembangan Wiraswasta, 23.1 (2021), 13 <https://doi.org/10.33370/jpw.v23i1.511>. 
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c. Untuk menganalisis pengaruh digital knowledge (pengetahuan digital) 

terhadap niat muzakki membayar zakat melalui layanan platform digital di 

Kota Makassar. 

d. Untuk menganalisis pengaruh perceived usefulness (manfaat) terhadap 

perilaku muzakki membayar zakat melalui layanan platform digital di Kota 

Makassar. 

e. Untuk menganalisis pengaruh perceived ease of use (kemudahan) terhadap 

perilaku muzakki membayar zakat melalui layanan platform digital di Kota 

Makassar. 

f. Untuk menganalisis pengaruh digital knowledge (pengetahuan digital) 

terhadap perilaku muzakki membayar zakat melalui layanan platform 

digital di Kota Makassar. 

g. Untuk menganalisis pengaruh niat terhadap perilaku muzakki membayar 

zakat melalui layanan platform digital di Kota Makassar. 

h. Untuk menganalisis pengaruh perceived usefulness (manfaat) terhadap 

perilaku melalui niat muzakki membayar zakat melalui layanan platform 

digital di Kota Makassar. 

i. Untuk menganalisis pengaruh perceived ease of use (kemudahan) terhadap 

perilaku melalui niat muzakki membayar zakat melalui layanan platform 

digital di Kota Makassar. 

j. Untuk menganalisis pengaruh digital knowledge terhadap perilaku melalui 

niat muzakki membayar zakat melalui layanan platform digital di Kota 

Makassar. 
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2. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini penulis harapkan untuk dapat memberikan kontribusi 

yang luas terkait perilaku muzakki membayar zakat melalui layanan platform 

digital di Kota Makassar sesuai rincian berikut: 

a. Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan/referensi dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah khususnya 

untuk melihat bagaimana perilaku muzakki dalam membayar zakat 

melalui layanan platform digital. 

b. Bagi instansi (lembaga zakat dan perbankan)  

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi lembaga zakat dan perbankan dalam pengambilan keputusan untuk 

mengembangkan digitilasasi penghimpunan dana zakat. 

c. Bagi masyarakat/pihak lain 

Sebagai bahan informasi bagi yang relevan sesuai kebutuhan pembaca 

untuk penerapan ekonomi syariah khususnya di ruang lingkup 

penghimpunan dan pengelolaan dana zakat. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan tentang Zakat 

Zakat merupakan ibadah maaliyah ijtima’iyyah, dimana zakat memiliki 

posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran 

Islam maupun dari sisi pembangunan Kesejahteraan umat.1 Ibadah zakat ini telah 

diatur dan dijelaskan dalam Qur’an Surah At-Taubah 9:103. Zakat menurut istilah 

adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan kepada umat Islam yang telah 

memenuhi syarat dengan bentuk memberi sejumlah hartanya kepada orang yang 

berhak untuk menerimanya sebagaimana kelompok orang yang telah ditentukan 

oleh syari’at Islam.2 Zakat diwajibkan kepada setiap muslim yang memiliki 

kemampuan dalam membayar zakat sesuai dengan aturan penetapan zakat, ia 

memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi Islam sebagai suatu bentuk 

instrument keuangan dan sumber pendapatan negara. 3 

Hadis banyak menjelaskan mengenai keutamaan dan fungsi dari zakat 

sebagai pondasi ketiga dalam ajaran Islam. Zakat sebagai instrument keuangan 

Islam sudah hadir sejak awal mula peradaban Islam hingga sekarang. Eksistensi 

zakat selalu terjaga dari masa ke masa mulai dari zaman klasik, kontemporer hingga 

                                                           
1 Dian Purnamasari and Achmad Firdaus, ‘Analisis Strategi Penghimpunan Zakat Dengan 

Pendekatan Business Model Canvas’, Human Fallah, 4.2 (2017), 1–27. 

2 Muhammad Agus Yusrun Nafi’, ‘Analisa Efektivitas Penyaluran Zakatbaznas Kabupaten 

Kudus’, ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf , 7.2 (2020), 151–65. 

3 Ahmad Fathi Aminuddin, Hairunnizam Wahid, and Mohd Ali Mohd Nor, ‘Kecekapan 

Pengurusan Kewangan Dan Pengurusan Agihan Zakat: Kajian Terhadap Majlis Agama Islam 

Johor’, International Journal of Islamic and Civilization Studies, 01.2016 (2014), 35–44. 
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zaman modern sekarang. Perkembangan instrumen zakat ini turut terus mengalami 

perubahan yang bukan hanya terkait objek zakat melainkan juga pengelolaannya 

yang terus mengalami modernisasi.4 

Zakat memperbaiki perasaan-perasaan yang buruk yang timbul diantara 

orang-orang kaya dan miskin, dan memperbaiki hubungan antara mereka yang 

mengeluarkan zakat dengan kelompok-kelompok yang menerima menerima zakat, 

sehingga ketika mereka yang kaya tidak akan khawatir ketika mengalami kerugian 

dan kendala dalam berdagang, karena mereka akan mendapatkan bantuan dari yang 

lain. 

Zakat memperkuat keikhlasan jiwa dan memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam kepada kelompok-kelompok. Dengan keikhlasan dan saling memahami 

akan terjadi kerja sama sosial yang pertambahan penduduk tidak akan menjadi 

beban. Sedangkan sebaliknya, ekonomi yang diciptakan oleh manusia sangat 

menghidari adanya pertambahan yang besar pada penduduk, karena hal itu akan 

menyebabkan bertambahnya biaya-biaya dan kebutuhan masyarakat.5 

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki indivdu 

dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara syara. Zakat mal diartikan 

sebagai upaya mensucikan harta benda yang dimiliki seseorang selama satu tahun 

dan sudah memenuhi nisab, karena sebagian harta tersebut dititipkan oleh Allah swt 

dan harus diberikan kepada yang berhak. Zakat mal meliputi hasil perniagaan, 

                                                           
4 Muhammad Sarif Chaudry, Sistem Ekonomi Islam, Cetakan 3 (Jakarta: Prenamedia 

Group, 2016). 

5 Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba’iy, Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter Dan 

Keuangan Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). 
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pertanian, pertambangan, hasil laut, peternakan, hasil temuan, emas dan perak 

maupun hasil kerja (profesi).6 

Allah swt berfirman dalam QS Al Baqarah/2:267 sebagai berikut 

رۡضِِۖ وَلََّ ﴿
َ
ِنَ ٱلۡۡ خۡرجَۡنَا لكَُم مد

َ
آ أ نفِقُواْ مِن طَيدبَِتِٰ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِم 

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱلَّ  يُّ

َ
َٰٓأ  يَ

مُواْ ٱلَۡۡبيِثَ مِنۡهُ تنُفقُِونَ وَلسَۡتُم بِ   تَيَم 
َ
ٓ أ َ ٔ َٔاخِذِيهِ إلَِّ  ن  ٱللَّ 

َ
ن تُغۡمِضُواْ فيِهِِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أ

 ﴾٢٦٧غَنٌِِّ حََِيدٌ  
Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian 

dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 

keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang 

buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri 

tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata 

terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” 

Allah swt juga berfirman dalam QS At-Taubah/9:60 sebagai berikut: 

قَِابِ ﴿ دَقَتُٰ للِۡفُقَرَاءِٓ وَٱلمَۡسَٰكِيِن وَٱلۡعَمِٰليَِن عَلَيۡهَا وَٱلمُۡؤَل فَةِ قلُُوبُهُمۡ وَفِِ ٱلرد  ۞إنِ مَا ٱلص 
 ِۡۗ ِنَ ٱللَّ  بيِلِِۖ فَرِيضَةٗ مد ِ وَٱبنِۡ ٱلس  ُ عَليِمٌ حَكِيمٞ  وَٱلۡغَرٰمِِيَن وَفِِ سَبيِلِ ٱللَّ   ﴾٦٠وَٱللَّ 

Terjemahnya:  

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-

orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, 

untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan 

Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana”.7 

                                                           
6 Widyarini and Wahyu Yuliana, ‘Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal Studi Pada 

LAZ “Baitul Mal MJK” Di Yogyakarta’, Az Zarqa Jurnal Hukum Bisnis Islam, 1.2 (2019), 267–88 

<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1706/0%0Ahttp://ejournal.uin-

suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/download/1706/1539>. 

7 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahnya. 
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Tafsir QS At-Taubah/9:60 yaitu ketika Allah menyebutkan keluhan dan 

celaan orang-orang munafik terhadap Rasulullah yang berkaitan dengan pembagian 

zakat, Allah menjelaskan bahwa Allahlah yang mengatur pembagian zakat 

tersebutdan tidak mewakilkan hak pembagian itu kepada selain-Nya. Allah 

membaginya untuk mereka yang disebutkan dalam ayat diatas.8  

 Zakat berarti suci, tumbuh, bertambah dan berkah. Dengan demikian, zakat 

itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah 

harta tumbuh (berkembang) dan membawa berkat. Sesudah mengeluarkan zakat 

seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga 

telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu.9 

Kata Zakat (atau zakah) mengandung banyak arti, antara lain, keberkahan, 

kesuburan, kesucian dan kebaikan. Berasal dari zaka (Kata kerja untuk masa lalu) 

dan yazku (kata kerja masa sekarang dan mendatang) yang berarti bertambahnya 

jumlah sesuatu atau tumbuhnya tanaman dengan subur. Adapun kata zakiy 

digunakan untuk menyebut seseorang yang banyak berbuat kebajikan, atau yang 

dipujikan sebagai orang yang baik hati, terpercaya dan sebagainya. 

Sedangkan menurut istilah dalam syariat, zakat ialah sejumlah harta (berupa 

uang atau benda) yang wajib dikeluarkan dari milik seseorang, untuk kepentingan 

kaum fakir miskin serta anggota masyarakat lainnya yang memerlukan bantuan dan 

berhak menerimanya. Disebut demikian, karena ia menyebabkan keberkahan dan 

                                                           
8 Syaikh. 

9 M Ali Hasan, Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). 



38 
 

 

kebaikan dalam harta tersebut. Seperti halnya tetumbuhan yang dibersihkan dari 

hama sehingga tumbuh dengan subur.10 

Prinsip keadilan dan kemaslahatan umum merupakan ketentuan dalam 

pengelolaan zakat. Dalam pengelolaannya zakat bertujuan untuk mensejahterakan 

masyarakat, nisab dan kadar barang serta penentuan waktu pengeluaran zakat 

dimaksudkan agar zakat mampu menjawab berbagai persoalan ekonomi 

masyarakat, hal ini dapat dilihat dari perbedaan jumlah zakat untuk uang dan emas 

disbanding zakat dari sektor produktif. Sistem yang dibangun dari zakat ini 

diharapkan dapat mendorong perputaran harta lebih banyak untuk sektor produktif 

yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya produksi yang tujuan akhirnya 

kepada kesejahteraan masyarakat.11 

B. Platform Digital 

Platform dikategorikan sebagai model bisnis yang menciptakan nilai 

sebagai perantara antara konsumen dan produsen. Bentuk platform digital 

menggambarkan bentuk teknologi informasi komunikasi yang lebih kompleks yang 

bertujuan untuk memfasilitasi interaksi antar pelaku atau mitra yang berbeda-beda 

dalam suatu proses bisnis. Platform digital merupakan media yang menjadikan 

penyedia platform dan masyarakat semakin terhubung yang mengubah fokus dari 

sebelumnya untuk penciptaan nilai kemudian bertransformasi dari rantai nilai yang 

bersifat linear dan tradisional menjadi rantai nilai yang bersifat jaringan yang 

                                                           
10 Muhammad Bagir, Fiqih Praktis Panduan Lengkap Ibadah Menurut Al-Qur’an, Al-

Sunnah Dan Pendapat Para Ulama (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2016). 

11 Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilusi, Ketiga 

(Yogyakarta: Ekonesia, 2008). 
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terhubung antara satu dengan yang lain. Platoform digital dapat memungkinkan 

suatu perusahaan untuk mampu memanfaatkan sumber daya eksternal untuk 

kepentingan yang bersifat kompetitif. 12 

Hampir semua kegiatan ekonomi masyarakt dunia dapat bergerak karena 

adanya platform digital. Beberapa inovasi-inovasi hadir untuk memudahkan 

masyarakat melalui platform digital. Perkembangan ini terlihat pada beberapa tahun 

terakhir. Pada 2014 misalnya penggunaan internet dan digital platform tidak 

semasif dan berkembang seperti saat ini. Kebijakan pemerintah yang menerapkan 

pembatasan aktivitas ssoail selama pandemi Covid-19 membuat orang-orang 

semakin tergantung kepada platform digital. Hal ini juga membawa dampak positif 

dan negatif sekaligus bagi masyarakat sehingga masyarakat harus mempunyai 

kemampuan untuk dapat memilih jenis dan konten dalam pemanfaatan platform 

digital.13 

Pertumbuhan platform digital seperti e-commerce, ride hailing dan 

pembayaran digital menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi digital 

terbesar dan tercepat di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, diperkirakan pada tahun 

2024 nilai ekonomi digital Indonesia mampu mencapai lebih dari US$ 130 miliar. 

                                                           
12 Dina Mellita and Andrian Noviardy, ‘Pemanfaatan Platform Ekonomi Secara Digital 

Terhadap Kinerja UMKM Di Kota Palembang Selama Masa Pandemi Covid-19’, Mbia, 20.3 (2022), 

265–74 <https://doi.org/10.33557/mbia.v20i3.1617>. 
13 Rika Ratna Permata and others, ‘Penerapan Doktrin Fair Use Terhadap Pemanfaatan Hak 

Cipta Pada Platform Digital Semasa Covid 19 Di Indonesia’, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum 

Bisnis Dan Investasi, 13.1 (2021), 130–48 <https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3750>. 
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Oleh karena itu semua pihak dapat memanfaatkan memontum ini untuk dapat 

memperluas akses pasar dan keterjangkauan akses digital ke seluruh wilayah.14  

Pada tahun 2016, digitalisasi zakat pertama kali dimulai melalui kerjasama 

antara BAZNAS dengan Kementerian Agama Republik Indonesia yang 

meluncurkan SiMBA (Sistem Manajemen Informasi Baznas) yakni suatu sistem 

internal platform penyedia laporan keuangan tahunan Baznas. Saat ini Organisasi 

Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia telah menggunakan tiga digital platform yaitu 

internal platform yang dikelola oleh OPZ itu sendiri, diantaranya melalui website dan 

aplikasi resmi yang dikembangkannya; external platform yang merupakan bentuk 

kerjasama antara OPZ dengan pihak ketiga yang bertujuan untuk meningkatkan 

penghimpunan zakat melalui commercial platform, social media platform, innovative 

platform, artificial intelegence platform dan crowdfunfing platform.15  

Pemanfaatan digitalisasi teknologi telah dilakukan oleh lembaga zakat yang 

bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan jumlah penhimpunan dana zakat. 

Muzakki perlahan telah beralih dari sistem pembayaran zakat melalui tatap muka 

ke pembayaran zakat secara online. Pembayaran zakat ini dilakukan melalui 

internet banking, e-money, virtual account dan e-commerce.16 

                                                           

14 Bambang Arianto, ‘Pengembangan UMKM Digital Di Pengembangan UMKM Digital 

Di Masa’, ATRABIS, 6.2 (2020), 233–47. 

15 Annisa Zetira and Nur Fatwa, ‘Optimaliasai Penghimpunan Zakat Digital Di Masa 

Pandemi’, E-QIEN Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 8.2 (2021), 228–37. 

16 Ersi Sisdianto, Ainul Fitri, and Desi Isnaini, ‘Penerapan Pembayaran Zakat Digital 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Cashless Society)’, Jurnal Fidusia, 4.2 (2021), 112–23. 
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Pandemi covid 19 yang melanda hampir seluruh dunia memaksa orang 

untuk membatasi aktivitas tatap muka secara langsung termasuk ketika muzakki 

akan menunaikan zakatnya. Pada masa covid 19 strategi penghimpunan dana zakat 

yang terbaik yaitu dengan mengembangkan layanan digital untuk memudahkan 

para muzakki yang sebelumnya melakukan pembayaran zakat secara konvensional 

untuk beralih ke layanan digital (digital fundraising). Strategi tersebut akan 

memudahkan muzakki untuk tetap dapat membayar zakat di tengah pembatasan 

aktivitas massal.17  

Peningkatan donasi termasuk zakat mengalami tren yang baik dalam dua 

tahun terakhir melalui layanan platform digital. Peningkatan ini semakin terlihat 

melalui berbagai jenis marketplace seperti Tokopedia yang telah menggandeng 

BAZNAS, Dompet Dhuafa, LAZ Al-Azhar, Rumah Yatim dan lembaga lainnya 

untuk penyaluran dana zakat dan sedekah lainnya. Perkembangan ini menjadikan 

masyarakat menjadi terbiasa untuk berdonasi baik sedekah maupun zakat secara 

digital sejak berkembangnya fintech dan e-commerce.18  

Strategi penghimpunan dana zakat yang telah dikembangkan oleh Baznas 

dengan pemanfaatan teknologi digital adalah melalui internal platform melalui 

layanan donasi melalui situs internet dan android, melalui eksternal platform 

dengan menjalin kerjasama dengan provider penyedia platform toko online dan 

                                                           
17 Fahmi Syam, ‘Strategi Penghimpunan Zakat Di Masa Pandemi Covid 19 Dengan 

Pendekatan Business Model Canvas (Studi Pada BAZNAS Dan LAZISNU Kota Tarakan)’, 

REFORM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Budaya, 3.3 (2021), 11–34. 

18 Aziza Hanifa Khairunnisa and others, ‘Pengaruh Brand Awareness Dan Kepercayaan 

Terhadap Keputusan Menyalurkan Zakat Dan Donasi Melalui Tokopedia’, Jurnal Ilmiah Ekonomi 

Islam, 6.2 (2020), 284 <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.761>. 
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bisnis digital, social media platform dengan mengembangkan program donasi via 

media sosial (line, whatsapp dan facebook), melalui artificial inntelegence platform 

yakni dengan menciptakan mesin cerdas dengan tujuan untuk memudahkan dan 

memperkuat layanan penghimpunan zakat dan melalui innovation platform yakni 

dengan mengembangkan inovasi penghimpunan dana zakat berdasarkan 

kebutuhan, tuntutan dan adaptasi teknologi.19  

Kegiatan menghimpun dana atau digital fundraising diantaranya dapat 

digunakan melalui pemanfaatan wevsite dan email. Lembaga filantropi termasuk 

OPZ saat ini telah menggunakan media digital untuk mendukung kegiatan digital 

fundraising karena kegiatan digital fundraising dapat dilakukan dan diakses kapan 

saja dan dimana saja. Selain itu platform digital fundrising juga menyediakan 

informasi yang jelas terkait penerima dan maanfaat donasi.20  

Kemajuan teknologi menyebabkan perubahan dari informasi analog ke 

informasi digital, masyarakat lebih memilih menggunakan informasi digital dengan 

alasan bahwa: 

 

 

                                                           

19 Muhammad Erwin SP and Andri Soemitra, ‘Strategi Penguatan Kelembagaan Pengelolaan 

ZIS Baznas Se Provinsi Riau Di Masa Pandemi Covid-19’, MAPAN: Jurnal Manajemen, Akuntansi, 

Ekonomi Dan Perbankan, 2.2 (2022), 121–34. 

20 Nurul Alfiatus Sholikhah and Unun Roudlotul Janah, ‘Efektivitas Difgital Fundraising 

Melalui Platform “Indonesiadermawan.Id” Pada Aksi Cepat Tanggap Ponorogo’, NIDHOMIYA: 

Research Joyrnal of Islamic Philanthropy and Disaster, 1.1 (2022), 93–106. 
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1. Mudah untuk dicari, ditelusuri, diakses dan digunakan sesuai dengan kebutuhan 

dari pengguna 

2. Mudah untuk diproduksi, dikirim, diterima, disaring dan diperbaharui 

berdasarkan kemampuan pengguna. 

3. Format penulisan dan isi pesan yang dikirim sama dengan format penulisan dan 

isi pesan yang diterima 

4. Tidak terhambat oleh jarak yang jauh, perbedaan bahasa dan perbedaan waktu 

5. Pengiriman dan penerimaan pesan sangat cepat dan murah 

6. Mudah untuk dismpan dan diolah sehingga tidak memerlukan ruang 

penyimpanan yang besar 

7. Mudah diaplikasikan dalam berbagai media karena format isi dan informasi 

digital akan sama antara satu perangkat dengan yang lainnya.21 

C. Technology Acceptence Model 

Technology Acceptence Model (TAM) merupakan model penerimaan 

seseorang terhadap teknologi yang baru. Aspek kemudahan dalam penggunaan 

suatu teknologi dan aspek manfaatnya menjadi indikator yang akan memengaruhi 

keputusan konsumen dalam memilih untuk menggunakan suatu produk teknologi 

tertentu. 22 

Penerapan teknologi baru dalam organisasi akan berdampak secara 

keseluruhan terhadap organisasi tersebut. Technology Acceptence Model (TAM) 

                                                           
21 Asti Marlina and Widhi Aryo Bimo, ‘Digitalisasasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan 

Dan Kepuasan’, Jurnal Ilmiah Inovator, Edisi Maret, 2018, 14–34. 

22 Afiful Ichwan dan Ruslan Abdul Ghofur, “Pengaruh Technology Acceptence Model 

Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui Fintech Gopay”, JIEI 6, no.2 (2020) 
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merupakan adaptasi dari TRA untuk memodelkan penerimaan sistem informasi 

baru. Davis mengemukakan 6 faktor yang memengaruhi penerimaan teknologi baru 

seperti variabel dari luar, persepsi kemudahan, persepsi manfaat, sikap dalam 

melakukan, perilaku untuk menggunakan (niat) dan penggunaan yang nyata.23 

Davis menjelaskan TAM dimaksudkan untuk memprediksi penerimaan 

pengguna terhadap suatu teknologi baru yaitu persepsi manfaat (perceived 

usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use). Persepsi 

mengenai manfaat merupakan suatu step terkait kepercayaan pengguna dalam 

penggunaan suatu sistem teknologi yang bertujuan untuk memudahkan manusia 

dalam mengerjakan suatu hal. Persepsi kegunaan dapat diartikan sebagai suatu 

parameter dalam menilai suatu teknologi baru dapat memberikan manfaat kepada 

pengguna (user)24. Persepsi ini dapat melihat ketidaksukaan dan kesukaan terhadap 

suatu sistem yang baru, juga terdapat faktor lain yang memengaruhinya, faktor ini 

disebut sebagai faktor eksternal. Motivasi intrinsik tidak dijelaskan dalam TAM, 

oleh karena itu kemampuan TAM untuk untuk dapat melihat kebutuhan emosional 

pengguna mungkin terbatas karena fungsi TAM hanya melihat faktor penerimaan 

dan penggunaan terhadap suatu teknologi25 

                                                           
23 I Made Agus Ana Widiatmika and Dana Indra Sensuse, ‘Pengembangan Model 

Penerimaan Teknologi Internet Oleh Pelajar Dengan Menggunakan Konsep Technology Acceptence 

Model (TAM)’, Jurnal Sistem Informasi MTI-UI, 4.2 (2008), 81–92. 

24 Yordan Hermawan Apidana, Agus Suroso, and Refius Pradipta Setyanto, ‘Model 

Penerimaan Teknologi Mobile Payment Pada Digital Native Dan Digital Immigrant Di Indonesia’, 

Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi, 21.4 (2020) <https://doi.org/10.32424/jeba.v21i4.1542>. 

25 Hamed Taherdoost, ‘A Review of Technology Accaptance Models and Theories’, 

Procedia Manufacturing 22, 2018. 
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Technology Acceptance Model adalah model yang paling umum untuk 

menjelaskan penerimaan individu terhadap teknologi tertentu. Sejak model ini 

diperkenalkan, model ini telah banyak digunakan untuk melihat dan memprediksi 

bagaimana pengguna menerima atau menolak suatu teknologi. Penentu utamanya 

adalah persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan teknologi yang 

merupakan variabel terpenting untuk menganalisis fenomena yang ada.26 Berikut 

bagan alur Technology Acceptance Model (TAM) yang menggambarkan 

bagaimana penggunaan suatu sistem yang didasarkan pada persepsi manfaat 

(perceived usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) 

yang mengantarkan seseorang untuk memiliki niat untuk menggunakan (behavioral 

intention to use) dan akhirnya menggunakan sistem tersebut (actual system use) 

Gambar 2.1 Model TAM 

 

 

 

 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual disajikan untuk menggambarkan hubungan antar 

variabel. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan gambaran mengenai tiga 

variabel yakni Technology Acceptance Model sebagai variabel bebas (independent) 

yang terdiri dari dua faktor yaitu persepsi manfaat (perceived usefulness) dan 

                                                           
26 Fabian Driediger and Veera Bhatiasevi, ‘Online Grocery Shopping in Thailand: 

Consumer Acceptance and Usage Behavior’, Journal of Retailing and Consumer Services, 48.March 

2018 (2019), 224–37 <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.02.005>. 
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persepsi kemudahan (perceived of use). Kedua variabel bebas ini memengaruhi niat 

sebagai variabel intervening, dan pada akhirnya kedudukan variabel intervening 

memengaruhi keputusan muzakki sebagai variabel terikat (dependent). Kerangka 

Konseptual dapat disajikan dalam gambar berikut. 

Gambar 2.2 

Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah explanatory research/penelitian 

eksplanatif. Penelitian eksplanasi adalah penelitian yang menggunakan data 

yang sama, di mana peneliti menjelaskan hubungan kausal antara variabel-

variabel melalui pengujian hipotesis.1 Jenis penelitian ini sesuai dengan 

kajian yang diteliti untuk menjelaskan hubungan variabel-variabel dengan 

melihat determinan perilaku muzakki dalam membayar zakat melalui 

layanan platform digital di Kota Makassar. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi 

Selatan sebagai lokasi representatif dari meningkatnya tren transaksi 

pembayaran digital di Sulawesi Selatan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian terhadap gejala yang 

memiliki suatu karakteristik tertentu yang disebut sebagai variabel. Pendekatan 

kuantitatif hakikat hubungan diantara variabel-variabel dianalisis dengan 

menggunakan teori yang objektif. Pendekatan kuantitatif memusatkan 

                                                           
1 Misbahuddin and Hasan Iqbal, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik Edisi Ke-2, ed. 

by Suryani, 2nd edn (Jakarta: Bumi Aksara, 2022). 
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perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu dalam 

kehidupan manusia yang dinamakannya sebagai variabel. Pendekatan 

kuantitatif hakikat hubungan diantara variabel-variabel dianalisis dengan 

menggunakan teori yang objektif.2 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk diteliti dan ditarik kesmipulannya.3 Adapun populasi 

dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di Kota Makassar. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi faktor penting 

yang perlu diperhatikan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penentuan 

jumlah sampel menggunakan Heir karena jumlah populasi tidak diketahui 

secara pasti. Menurut Heir bahwa apabila ukuran sampel terlalu besar, maka 

metode menjadi sangat sensitive, sehingga sulit untuk mendapatkan ukuran-

ukuran good of fit yang baik, sehingga kemudian disarankan bahwa ukuran 

sampe minimum adalah 5-10 observasi untuk setiap parameter yang 

                                                           

2 V Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press, 2015).  

3 Sujarweni. 
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diestimasi. Berikut rumus Heir, et al4 (5 x indikator) atau (10x indikator), 

Jumlah indikator dalam penelitian ini adalah 24. 

Maka: 10 x 24 = 240 

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 

360 responden di Kota Makassar. 

D. Sumber Data Penelitian 

Data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini yaitu: 

1. Data primer, adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung 

dari responden. Peneliti melakukan observasi, dokumentasi dan 

penyebaran angket untuk mengumpulkan data penelitian. 

2. Data sekunder, adalah data yang didapatkan dari sumber lain, misalnya 

laporan, catatan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya pada 

instansi terkait yang sesuai dengan fokus penelitian yang dikaji. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

melalui observasi, wawancara, penyebaran kuesioner dan dokumentasi. 

F. Instrumen Penelitian 

Suharsimi Arikunto memberikan definisi instrumen pengumpulan data 

sebagai alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya 

mengumpulkan data agar kegiatan yang dilakukan sistematis sesuai dengan 

urutan proses penelitian. Pembuatan instrumen penelitian mengacu pada 

                                                           
4 Claire Beckett et All, Multivariate Data Analysis (MVDA), Pharmaceutical Quality by 

Design: Approach, 2017. 
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variabel penelitian, definisi operasional dan skala pengukuran yang 

digunakan.5 Instrumen utama dalam penelitian ini adalah kuesioner, untuk itu 

berikut disajikan kisi-kisi instrumen pada kuesioner penelitian yang akan 

digunakan. 

G. Teknik Pengukuran Variabel 

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam 

penelitian ini adalah kuesioner. Skala yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala interval. Skala Interval merupakan skala pengukuran yang bisa 

digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Jarak atau 

interval antar tingkatan pun sudah jelas, hanya saja tidak memiliki nilai 0 (nol) 

mutlak. Pengambilan data bersifat interval menggunakan teknik agree-

disagree scale yaitu mengembangkan pernyataan yang menghasilkan jawaban 

setuju – tidak setuju dalam berbagai rentang nilai.6 

H. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan menguraikan keseluruhan menjadi komponen 

yang lebih kecil untuk mengetahui komponen yang dominan, membandingkan 

antara komponen yang satu dengan komponen lainnya, dan membandingkan 

salah satu atau beberapa komponen dengan keseluruhan. Teknik analisis data 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang 

telah dirumuskan. Pengelolaan data pada penelitian ini akan menggunakan 

                                                           

5 Sujarweni. 

6 Agusty Ferdinand, Metode Penelitian Manajemen (Semarang: BP Universitas 

Diponegoro, 2014). 



51 
 

 

smartPLS versi 3.0.7 Structural Equation Modelling (SEM) merupakan suatu 

metode yang digunakan untuk menutup kelemahan yang terdapat pada metode 

regresi. Menurut para ahli metode penelitian Structural Equation Modelling 

(SEM) dikelompokkan menjadi dua pendekatan yaitu pendekatan Covariance 

Based SEM (CBSEM) dan Variance Based SEM atau Partial Least Square 

(PLS). Partial Least Square merupakan metode analisis yang powerfull yang 

mana dalam metode ini tidak didasarkan banyaknya asumsi. Pendekatan 

(Partial Least Square) PLS adalah distribution free (tidak mengasumsikan data 

tertentu, dapat berupa nominal, kategori, ordinal, interval dan rasio).8 

I. Teknik Analisis Data 

Dalam metode PLS (Partial Least Square) teknik analisis yang 

dilakukan adalah sebagai berikut:  

1. Analisa Outer Model  

Analisa outer model dilakukan untuk memastikan bahwa measurement 

yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). 

Dalam analisa model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten 

dengan indikator. Indikatornya. Analisa outer model dapat dilihat dari 

beberapa indikator: 

a. Convergent Validity adalah indikator yang dinilai berdasarkan korelasi 

antara item score/component score dengan construct score, yang dapat 

                                                           
7 Imam Ghozali, Structural Equation Modeling Alternatif Dengan Partial Least Square 

(PLS), 4th edn (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014). 

8 Ghozali. 
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dilihat dari standardized loading factor yang mana menggambarkan 

besarnya korelasi antar setiap item pengukuran (indikator) dengan 

konstraknya. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika 

berkorelasi > 0.7 dengan konstruk yang ingin diukur, nilai outer loading 

antara 0,5 – 0,6 sudah dianggap cukup. 

b. Discriminant Validity merupakan model pengukuran dengan refleksif 

indikator dinilai berdasarkan crossloading pengukuran dengan 

konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar 

daripada ukuran konstruk lainnya, maka menunjukan ukuran blok 

mereka lebih baik dibandingkan dengan blok lainnya. Sedangkan 

menurut metode lain untuk menilai discriminant validity yaitu dengan 

membandingkan nilai squareroot of average variance extracted (AVE) 

c. Composite reliability merupakan indikator untuk mengukur suatu 

konstruk yang dapat dilihat pada view latent variable coefficients. Untuk 

mengevaluasi composite reliability terdapat dua alat ukur yaitu internal 

consistency dan cronbach’s alpha. Dalam pengukuran tersebut apabila 

nilai yang dicapai adalah > 0,70 maka dapat dikatakan bahwa konstruk 

tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi.  

d. Cronbach’s Alpha merupakan uji reliabilitas yang dilakukan 

memperkuat hasil dari composite reliability. Suatu variabel dapat 

dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai cronbach’s alpha > 0,7. Uji 

yang dilakukan diatas merupakan uji pada outer model untuk indikator 
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reflektif. Untuk indikator formatif perlu dilakukan pengujian yang 

berbeda. Uji untuk indikator formatif yaitu:  

1) Significance of weights, Nilai weight indikator formatif dengan 

konstruknya harus signifikan.  

2) Multicollinearity, Uji multicollinearity dilakukan untuk mengetahui 

hubungan antar indikator. Untuk mengetahui apakah indikator 

formatif mengalami multicollinearity dengan mengetahui nilai VIF. 

Nilai VIF antara 5-10 dapat dikatakan bahwa indikator tersebut 

terjadi multicollinearity.  

2.Analisa Inner Model 

Analisa Inner model biasanya juga disebut dengan (inner relation, 

structural model dan substantive theory) yang mana menggambarkan 

hubungan antara variabel laten berdasarkan pada substantive theory. Analisa 

inner model 51 dapat dievaluasi yaitu dengan menggunakan R-square untuk 

konstruk dependen, Stone-Geisser Q- square test untuk predictive relevance 

dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam 

pengevaluasian inner model dengan PLS (Partial Least Square) dimulai 

dengan cara melihat R- square untuk setiap variabel laten dependen. 

Kemudian dalam penginterpretasiannya sama dengan interpretasi pada 

regresi. Perubahan nilai pada R-square dapat digunakan untuk menilai 

pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen 

apakah memiliki pengaruh yang substantif. 
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Selain melihat nilai R-square, pada model PLS (Partial Least Square) 

juga dievaluasi dengan melihat nilai Q-square prediktif relevansi untuk model 

konstruktif. Q-square mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh 

model dan estimasi parameternya. Nilai Q-square lebih besar dari 0 (nol) 

menunjukkan bahwa model mempunyai nilai predictive relevance, sedangkan 

apabila nilai Q square kurang dari 0 (nol), maka menunjukkan bahwa model 

kurang memiliki predictive relevance.  

3. Pengujian Hipotesa  

Dalam pengujian hipotesa dapat dilihat dari nilai t-statistik dan nilai 

probabilitas. Untuk pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan nilai 

statistik maka untuk alpha 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96. 

Sehingga kriteria penerimaan/penolakan hipotesa adalah Ha diterima dan H0 

di tolak ketika t-statistik > 1,96. Untuk menolak/menerima hipotesis 

menggunakan probabilitas maka Ha di terima jika nilai p < 0,059. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Imam Ghozali. Structural Equation Modelong; Metode Alternatif dengan Partial Least 

Square (PLS) Edisi 4 (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

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.1 

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 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>. 
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1,3 Juta dari 1,5 juta jumlah penduduk keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa 

Kota Makassar memiliki potensi dana zakat yang sangat besar.2 Kota Makassar 

dengan mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki potensi 

penghimpunan dana zakat yang besar. Data dari dua Lembaga Amil Zakat (LAZ) 

yakini BAZNAS Kota Makassar dan LAZISMU Kota Makassar dapat 

ditampilkan sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Data Penerimaan Zakat BAZNAS Kota Makassar 2018-2022 

Tahun Penerimaan Zakat Jumlah (Rp) Persentase 

Tunai 

(Rp) 

Platform 

Digital (Rp) 

Tunai 

 

Platform 

Digital  

2018 1.248.896.983 199.884.660 1.448.781.493 86,20% 13,80% 

2019 1.337.988.092 595.756.092 1.933.744.184 69,19% 30,81% 

2020 741.231.179 1.591.721.992 2.332.953.171 31,77% 68,23% 

2021 1.107.210.500 1.779.914.142 2.887.124.642 38,35% 61,65% 

2022 

(Januari-

Juni) 

1.130.209.426 1.676.265.442 2.806.474.868 40,27% 59,73% 

Sumber: BAZNAS Kota Makasar, 2022 

Tabel 4.2 

Data Penerimaan Zakat LAZISMU Kota Makassar 2018-2022 

Tahun Penerimaan Zakat Jumlah(Rp) Persentase 

Tunai (Rp) Platform 

Digital (Rp) 

Tunai 

 

Platform 

Digital  

2018 147.230.222 22.975.700 170.205.922 86,50% 13,50% 

2019 410.438.442 23.375.704 433.814.146 94,61% 5,39% 

                                                           
2 Zulkarnain, Abdul Wahab, and Syaharuddin Syaharuddin, ‘Peran Ta’awun  Dalam 

Mengentas Kemiskinan Di Kota Makassar’, Al-Buhuts, 16.2 (2020), 1–16 

<http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/view/1755>. 



57 
 

 
 

2020 138.418.000 133.070.820 271.488.820 50,98% 49,02% 

2021 74.567.900 129.316.794 203.884.694 36,57% 63,43% 

2022  97.804.500 144.597.516 242.402.016 40,36% 59,64% 

Sumber: LAZISMU Kota Makassar, 2022 

Berdasarkan sampel dua data dari LAZ yang terdapat di Kota Makassar 

diperoleh informasi bahwa penerimaan zakat melalui platform digital 

mengalami kenaikan secara signifikan di masa pandemi Covid19 (Tahun 2020). 

Data yang diperoleh dari BAZNAS Kota Makassar menunjukkan kenaikan 

mencapai 37,42% dari 2019 yang hanya sekitar 30,81% menjadi 68,23% 

muzakki yang beralih menggunakan platform digital untuk pembayaran zakat. 

Sementara itu data dari LAZISMU Kota Makassar juga menunjukkan hal yang 

serupa yakni dari 2019 hanya 5,39% meningkat di Tahun 2020 menjadi 49,02% 

atau meningkat sebesar 43,63% jumlah muzakki yang membayar zakat 

menggunakan platform digital. 

B. Deskripsi Responden 

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar sehingga responden dalam 

penelitian ini adalah masyarakat kota Makassar yang memiliki jumlah populasi 

1,5 Juta orang. Terdapat 5 karakteristik yang digubakan dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut. 

1. Jenis Kelamin 

Adapun data jenis kelamin dari total responden masyarakat Kota Makassar 

sebagai berikut. 
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Tabel 4.3 

Jenis Kelamin Responden 

No Jenis Kelamin Jumlah Presentasi 

1 Perempuan 226 62,78% 

2 Laki-laki 134 37,22% 

 Total 360 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022 

Berdasarkan tabel tersebut jumlah jenis kelamin responden menunjukkan 

bahwa mayoritas respinden adalah perempuan. Dengan perbandingan jumlah 

responden perempuan sebanyak 226 responden dengan tingkat presentasi 

62,78% dan jumlah responden laki-laki sebanyak 134 orang dengan tingkat 

presentasi sebesar 37,22% 

2. Usia Responden 

Adapun data usia responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Usia Responden 

No Usia Jumlah Persentase 

1 16-25 Tahun 280 77,78% 

2 26-35 Tahun 52 14,44% 

3 36-45 Tahun 15 4,17% 

4 46-55 Tahun 10 2,78% 

5 56-65 Tahun 3 0,83% 

 Total 360 100% 
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Sumber: Data primer yang diolah, 2022 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa usia responden dalam 

penelitian ini adalah mayoritas berusia 16-25 tahun dengan jumlah 280 

responden dan tingkat persentase sebesar 77,78%. Usia 26-35 tahun dengan 

jumlah 52 responden dan tingkat persentase sebesar 14,44%. Usia 36-45 tahun 

dengan jumlah 15 responden dan tingkat persentase sebesar 4,17%. Usia 46-55 

dengan jumlah 10 responden dan tingkat persentase sebesar 2,78%. Sedangkan 

usia 56-65 tahun dengan jumlah 3 responden dan tingkat persentase sebesar 

0,83%. 

3. Pendidikan Responden 

Adapun data pendidikan responden dalam penelitia ini adalah 

sebagai berikut 

Tabel 4.5 

Pendidikan Responden 

No Pendidikan Jumlah Persentase 

1 SD/MI 3 0,83% 

2 SLTP/SMP/MTS 1 0,28% 

3 SLTA/SMA/SMK/MA 173 48,06% 

4 D3/S1/S2/S3 183 50,83% 

 Jumlah 360 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2022 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diperoleh informasi bahwa latar 

belakang pendidikan responden mayoritas adalah responden yang telah 
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menempuh pendidikan tinggi. Dengan keterangan pendidikan SD/MI sebanyak 

3 responden dengan tingkat Persentase 0,83%, SLTP/SMP/MTS 1 responden 

dengan persentase 0,28%, SLTA.SMA/SMK/MA sebanyak 173 responden 

dengan persentase sebesar 48,06% dan D3/S1/S2/S3 sebanyak 183 responden 

dengan tingkat Persentase sebesar 50,83%. 

4. Pekerjaan Responden 

Adapun data status pekerjaan responden dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Pekerjaan Responden 

No. Pekerjaan Jumlah Persentase 

1 PNS 20 5,56% 

2 Karyawan Swasta 71 19,72% 

3 Wiraswasta 31 8,61% 

4 Mahasiswa 198 55% 

5 Pelajar 22 6,11% 

6 Dosen 13 3,61% 

7 Guru 5 1,39% 

 Jumlah 360 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2022 

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa latar belakang 

pekerjaan responden pada penelitian ini adalah mayoritas mahasiswa. Dengan 

keterangan jumlah dari responden yang bekerja sebagai PNS sebanyak 20 
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responden dengan tingkat persentase sebesar 5,56%, karyawan swasta sebanyak 

71 responden  dengan tingkat persentase sebesar 19,72%, wiraswasta sebanyak 

31 responden dengan tingkat persentase sebesar 8,61%, mahasiswa sebanyak 

198 responden dengan tingkat persentase sebesar 55%, pelajar sebanyak 22 

responden dengan persentase sebesar 6,11%, dosen sebanyak 13 responden 

dengan persentase sebesar 3,61% dan guru sebanyak 5 responden dengan 

Persentase sebesar 1,39%. 

5. Platform Pembayaran Zakat yang Digunakan Responden 

Adapun data platform pembayaran zakat yang digunakan responden 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Platform Pembayaran Zakat yang Digunakan Responden 

No Jenis Platform Jumlah Persentase 

1 Internet Banking 71 19,72% 

2 Mobile Banking 203 56,39% 

3 Aplikasi LAZ 21 5,83% 

4 QRIS 19 5,28% 

5 Fintech (OVO, Dana, dll) 46 12,78% 

 Jumlah 360 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2022 

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa platform pembayaran 

zakat yang digunakan oleh mayoritas responden adalah mobile banking. Dengan 

rincian responden yang menggunakan internet banking sebanyak 71 responden 
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dengan persentase sebesar 19,72%, mobile banking sebanyak 203 responden 

dengan Persentase sebesar 56,39%, aplikasi LAZ sebanyak 21 responden dengan 

persentase sebesar 5,83%, QRIS sebanyak 19 responden dengan persentase 

sebesar 5,28% dan Fintech sebanyak 46 responden dengan persentase sebesar 

12,78% 

6. Jenis Zakat yang Dibayarkan Responden 

Adapun data jenis zakat yang dibayarkan responden dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Jenis Zakat yang Dibayarkan Responden 

No Jenis Platform Jumlah Persentase 

1 Zakat Maal 67 18,61% 

2 Zakat Profesi/Penghasilan 44 12,22% 

3 Zakat Emas dan Perak 2 0,56% 

4 Zakat Perdagangan 5 1,39% 

5 Zakat Pertanian 11 3,06% 

6 Zakat Fitrah 229 63,61% 

7 Zakat Saham/Obligasi/Surat Berharga 2 0,55% 

 Jumlah 360 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2022 

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa mayoritas responden 

membayar zakat fitrah, dengan rincian yaitu zakat maal sebanyak 67 responden 

dengan Persentase sebesar 18,61%, zakat profesi/penghasilan sebanyak 44 
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responden dengan Persentase sebesar 12,22%, zakat emas dan perak sebanyak 2 

responden dengan Persentase sebesar 0,56%, zakat perdagangan sebanyak 5 

responden dengan Persentase sebesar 1,39%, zakat pertanian sebanyak 11 orang 

dengan Persentase sebesar 3,06%, zakat fitrah sebanyak 229 responden dengan 

Persentase sebesar 63,61% dan zakat saham/obligasi/surat berharga sebanyak 2 

orang dengan Persentase sebesar 0,55% 

C. Deskripsi Indikator 

Adapun data deskriptif dari setiap indikator dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Perceived Usefulness  

Tabel 4.9 

Indikator Perceived Usefulness 

Work More Quickly Skala Likert Frequency Percent 

Pembayaran zakat menggunakan 

platform digital lebih cepat 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

3 

9 

66 

156 

126 

360 

0.8 

2.5 

18.3 

43.3 

35.0 

100 

Improve Job Performance    

Performa/kinerja pada platform 

digital sangat baik 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

1 

11 

78 

181 

89 

360 

0.3 

3.1 

21.7 

50.3 

24.7 

100 

Increase Productivity    

Pembayaran zakat menggunakan 

platform digital tidak menghambat 

pekerjaan lain yang sedang 

dikerjakan 

1 

2 

3 

4 

3 

16 

58 

163 

0.8 

4.4 

16.1 

45.3 
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5 

Total 

120 

360 

33.3 

100 

Effectiveness    

Pembayaran zakat lebih efektif 

dengan menggunakan platform 

digital 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

1 

10 

80 

160 

109 

360 

0.3 

2.8 

22.2 

44.4 

30.3 

100 

Make Job Easier    

Platform digital yang digunakan 

memudahkan pengguna 

2 

3 

4 

5 

Total 

13 

60 

179 

108 

360 

3.6 

16.7 

49.7 

30.0 

100 

More Efficient    

Platform digital yang digunakan lebih 

efisien 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

2 

14 

64 

171 

109 

360 

0.6 

3.9 

17.8 

47.5 

30.3 

100 

Sumber: Data primer diolah, 2023 

Dari tabel diatas menunjukkan pilihan yang cukup bervariatif dari setiap 

responden, dimensi work more quickly, improve job performance, increase 

productivity, effectiveness dan more efficient merupakan dimensi yang memiliki 

jumlah jawaban responden yang bervariatif. Terdapat responden yang memilih 

1 yang berarti bahwa mereka tidak setuju dengan indikator yang menyatakan 

bahwa platform digital yang digunakan untuk membayar zakat lebih cepat, 

memiliki performa yang baik, tidak menghambat perkejaan lain, lebih efektif, 

penggunaan yang mudah dan lebih efisien. Namun mayoritas pilihan responden 

berada pasa kategori setuju bahwa platform digital yang digunakan untuk 
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membayar zakat lebih cepat, memiliki performa yang baik, tidak menghambat 

perkejaan lain, lebih efektif, penggunaan yang mudah dan lebih efisien. 

2. Perceived Ease of Use 

Tabel 4.10 

Indikator Perceived Ease of Use 

Controllable Skala Likert Frequency Percent 

Pembayaran zakat menggunakan 

platform digital lebih mudah terkontrol 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

5 

12 

85 

184 

74 

360 

1.4 

3.3 

23.6 

51.1 

20.6 

100 

Riwayat transaksi pembayaran zakat 

melalui platform digital yang saya 

gunakan dapat dengan mudah diketahui 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

1 

13 

71 

185 

90 

360 

0.3 

3.6 

19.7 

51.4 

25.0 

100 

Clear & Understandable    

Platform digital menampilkan layanan 

pembayaran zakat yang jelas dan mudah 

di mengerti 

2 

3 

4 

5 

Total 

10 

85 

183 

82 

360 

2.8 

23.6 

50.8 

22.8 

100 

Penggunaan fitur dalam platform digital 

yang digunakan tidak sulit 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

1 

12 

85 

181 

81 

360 

0.3 

3.3 

23.6 

50.3 

22.5 

100 

Flexible    

Pembayaran zakat dapat dilakukan 

dimanapun 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

11 

40 

164 

144 

0.3 

3.1 

11.1 

45.6 

40.0 
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Total 360 100 

Pembayaran zakat dapat dilakukan 

kapanpun 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

2 

4 

66 

151 

137 

360 

0.6 

1.1 

18.3 

41.9 

38.1 

100 

Easy to Became Skillful    

Fitur dan bagian-bagian pada platform 

digital yang digunakan membayar zakat 

mudah dipahami 

2 

3 

4 

5 

Total 

10 

86 

178 

86 

360 

2.8 

23.9 

49.4 

23.9 

100 

Penggunaan platform digital untuk 

pembayaran zakat menjadi lebih lancar 

2 

3 

4 

5 

Total 

7 

66 

189 

98 

360 

1.9 

18.3 

52.5 

27.2 

100 

Easy to Use    

Menu/Fitur untuk membayar zakat pada 

platform digital yang saya gunakan dapat 

dipahami dengan baik 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

1 

10 

69 

190 

90 

360 

0.3 

2.8 

19.2 

52.8 

25.0 

100 

Terdapat penjelasan pada setiap menu 

pada platform yang saya gunakan untuk 

membayar zakat 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

2 

7 

85 

186 

80 

360 

0.6 

1.9 

23.6 

51.7 

22.2 

100 

Sumber: Data primer diolah, 2023 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa responden menyatakan 

setuju dengan pernyataan-pernyataan dalam indikator yakni platform 

pembayaran zakat yang digunakan telah mencakup nilai controllable, clear and 

understandable, flexiblem, easy to became skillful dan easy to use. Meskipun 
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terdapat berberapa responden yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan 

indikator clear and understandable dan easy to became skillful yang mencapai 

angka lebih dari 2%. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas responden setuju dengan sebagian besar indikator tersebut. 

3. Digital Knowledge 

Tabel 4.11 

Indikator Digital Knowledge 

Internet Searching Skala Likert Frequency Percent 

Platform digital yang digunakan 

dapat dengan mudah diakses melalui 

search engine seperti google.com 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

3 

13 

83 

177 

84 

360 

0.8 

3.6 

23.1 

49.2 

23.3 

100 

Hypertext Navigation    

Platform digital yang digunakan 

memberikan banyak informasi yang 

membantu mengenai layanan yang 

diberikan 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

2 

12 

72 

175 

99 

360 

0.6 

3.3 

20.0 

48.6 

27.5 

100 

Content Evaluation    

Pada platform digital terdapat menu 

help dan contact us untuk 

memberikan masukan konten 

applikasi 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

1 

7 

94 

178 

80 

360 

0.3 

1.9 

26.1 

49.4 

22.2 

100 
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Kemampuan Membedakan Antara 

Tampilan dengan Konten 

Informasi 

   

Platform digital yang digunakan 

memiliki tampilan yang menarik 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

2 

12 

82 

182 

82 

360 

0.6 

3.3 

22.8 

50.6 

22.8 

100 

Platform digital yang digunakan 

memiliki konten informasi yang 

mudah diketahui 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

1 

12 

78 

178 

91 

360 

0.3 

3.3 

21.7 

49.4 

25.3 

100 

Sumber: Data primer diolah, 2023 

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden setuju 

dengan indikator yang menyebutkan bahwa platform digital yang digunakan 

dapat dengan mudah diakses melalui search engine, memberikan informasi 

mengenai layanan yang diberikan, terdapat menu help us, dan memiliki tampilan 

yang menarik serta memiliki konten informasi. Hanya terdapat sebagian kecil 

responden yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap indikator yang 

ditampilkan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden 

memiliki kecakapan yang baik dalam memahami dan menggunakan platform 

digital untuk pembayaran zakat. 
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4. Niat 

Tabel 4.12 

Indikator Niat 

Minat Skala Likert Frequency Percent 

Penggunaan platform digital dengan 

niat awal untuk membayar zakat 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

9 

11 

78 

165 

97 

360 

2.5 

3.1 

21.7 

45.8 

26.9 

100 

Keinginan    

Penggunaan platform digital untuk 

membayar zakat bersumber dari 

dorongan di dalam hati 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

1 

14 

87 

148 

110 

360 

0.3 

3.9 

24.2 

41.1 

30.6 

100 

Pengakuan    

Pembayaran menggunakan layanan 

platform digital menjadikan 

pengguna dipandang melek teknologi 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

2 

15 

110 

136 

97 

332 

0.6 

4.2 

30.6 

37.8 

26.9 

100 

Sumber: Data primer diolah, 2023 

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa terdapat beberapa 

responden (2,5%) yang menyatakan ketidaksetujuaannya terhadap indikator 

yang menyebutkan bahwa muzakki menggunakan layanan platform digital 

dengan niat awal untuk membayar zakat. Meskipun demikian mayoritas 

responden menyarakan setuju dengan beberapa indikator yakni indikator minat, 

keinginan dan pengakuan. Sehingga diperoleh data bahwa responden mayoritas 

setuju bahwa responden menggunakan platform digital dengan niat awal untuk 
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membayar zakat, penggunaan platform digital untuk membayar zakat bersumber 

dari dorongan di dalam hati dan pembayaran menggunakan layanan platform 

digital menjadikan pengguna dipandang melek teknologi. 

5. Perilaku Muzakki 

Tabel 4.13 

Indikator Perilaku Muzakki 

Calculating Zakat According to The 

Rules 

Skala Likert Frequency Percent 

Platform digital memudahkan 

perhitungan pembayaran zakat sesuai 

ketentuan 

2 

3 

4 

5 

Total 

13 

84 

170 

93 

360 

3.6 

23.3 

47.2 

25.8 

100 

Reporting Zakat at its Due Date 

Through  Digital Platform 

   

Platform digital memberikan laporan 

zakat yang di bayar sesuai pada 

waktunya 

2 

3 

4 

5 

Total 

19 

84 

170 

87 

332 

5.3 

23.3 

47.2 

24.2 

100 

Paying Zakat at its Due Date 

Through  Digital Platform 

   

Platform digital memberikan 

pelayanan untuk melakukan 

pembayaran zakat sesuai waktunya 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

1 

9 

80 

171 

99 

332 

0.3 

2.5 

22.2 

47.5 

27s.5 

100 

Sumber: Data primer diolah, 2023 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh informasi bahwa sebagian besar 

responden setuju dengan indikator calculating zakat according to the rules, 

reporting zakat at its due date through digital platform dan paying zakat at its 

due date through digital platform. Dari data tersebut menunjukkan bahwa 
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mayoritas responden menyatakan bahwa platform digital memudahkan 

perhitungan pembayaran zakat sesuai ketentuan, platform digital memberikan 

laporan zakat yang di bayar sesuai pada waktunya dan platform digital 

memberikan pelayanan untuk melakukan pembayaran zakat sesuai waktunya. 

Selain itu, tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju 

terhadap indikator calculating zakat according to the rules dan reporting zakat 

at its due date through digital platform. 

D. Deskripsi Hasil Penelitian 

Teknik yang digunakan dalam pengelolaan data pada penelitian adalah 

menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) dengan berbasis Partial 

Least Square (PLS) yang memiliki dua tahap ketentuan dalam penilaian melihat 

fit model pada penelitian ini. Berikut tahapan penelitian ini dengan 

menggunakan SEM. 

1. Pengujian Kualitas Data melalui Outer Model (Measurement Model) 

Pengujian melalui outer model (measurement model) bertujuan untuk 

menguji kualiras data yang diperoleh. Dengan menggunakan Teknik analisis 

data menggunakan SEM PLS terdapat beberapa tahapan yaitu dengan 

convergent validity, discriminant validity dan internal consistency reliability 

a. Convergent Validity 

Convergent Validity merupakan pengukuran yang digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana ukuran suatu data berkorelasi secara positif dengan 

alternative pada konstruk yang sama dan juga tahap pertama untuk mengevaluasi 

outer model yang dilihat berdasarkan nilai loading factor dengan skala 
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pengukuran sebesar 0.7. Apabila terdapat indikator yang memiliki nilai dibawah 

0.7 maka indikator tersebut dieliminasi. 

Tabel 4.14 

Outer Loading (Measurement Model) 

 
Digital 

Knowledge 

Niat Perceived 

Ease of 

Use 

Perceived 

Usefulness 

Perilaku 

Muzakki 

Keterangan 

X1.1 
   

0.746 
 

Valid 

X1.2 
   

0.761 
 

Valid 

X1.3 
   

0.731 
 

Valid 

X1.4 
   

0.767 
 

Valid 

X1.5 
   

0.827 
 

Valid 

X1.6 
   

0.829 
 

Valid 

X2.1 
  

0.647 
  

Tidak Valid 

X2.10 
  

0.809 
  

Valid 

X2.2 
  

0.748 
  

Valid 

X2.3 
  

0.803 
  

Valid 

X2.4 
  

0.803 
  

Valid 

X2.5 
  

0.632 
  

Tidak Valid 

X2.6 
  

0.668 
  

Tidak Valid 

X2.7 
  

0.830 
  

Valid 

X2.8 
  

0.821 
  

Valid 

X2.9 
  

0.802 
  

Valid 

X3.1 0.768 
    

Valid 

X3.2 0.829 
    

Valid 

X3.3 0.795 
    

Valid 

X3.4 0.826 
    

Valid 

X3.5 0.828 
    

Valid 

Y1.1 
    

0.871 Valid 

Y1.2 
    

0.873 Valid 

Y1.3 
    

0.851 Valid 

Z1.1 
 

0.872 
   

Valid 

Z1.2 
 

0.879 
   

Valid 

Z1.3 
 

0.858 
   

Valid 

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2022 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat beberapa hasil 

olah data yang tidak memenuhi kriteria dengan memperoleh standar kurang 
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dari 0.7. Adapun pada modifikasi model dilakukan dengan mengeliminasi 

indikator yang tidak memenuhi nilai loading faktor. Beberapa indikaror yang 

dieliminasi adalah X2.1 (0.647), X2.5 (0.632) dan X2.6 (0.668). 

Tabel 4.15 

Modifikasi Outer Loading (Measurement Model) 

 
Digital 

Knowledge 

Niat Perceived 

Ease of 

Use 

Perceived 

Usefulness 

Perilaku 

Muzakki 

Keterangan 

X1.1 
   

0.746 
 

Valid 

X1.2 
   

0.761 
 

Valid 

X1.3 
   

0.731 
 

Valid 

X1.4 
   

0.767 
 

Valid 

X1.5 
   

0.827 
 

Valid 

X1.6 
   

0.829 
 

Valid 

X2.10 
  

0.829 
  

Valid 

X2.2 
  

0.741 
  

Valid 

X2.3 
  

0.824 
  

Valid 

X2.4 
  

0.817 
  

Valid 

X2.7 
  

0.850 
  

Valid 

X2.8 
  

0.825 
  

Valid 

X2.9 
  

0.829 
  

Valid 

X3.1 0.768 
    

Valid 

X3.2 0.829 
    

Valid 

X3.3 0.795 
    

Valid 

X3.4 0.826 
    

Valid 

X3.5 0.828 
    

Valid 

Y1.1 
    

0.870 Valid 

Y1.2 
    

0.873 Valid 

Y1.3 
    

0.851 Valid 

Z1.1 
 

0.872 
   

Valid 

Z1.2 
 

0.879 
   

Valid 

Z1.3 
 

0.858 
   

Valid 

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2022 

Pada tabel tersebut diatas, semua loading faktor memiliki nilai diatas 0.7 sehingga 

indikator pada semua variabel ini tidak dieliminasi dari model. Oleh karena itu, 
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dapat disimpulkan bahwa semua indikator telah memenuhi syarat dalam validitas 

konvergen. Convergent validity dapat dilihat melalui Average Variance Extracted 

(AVE), jika nilai AVE berada diatas 0.5 maka model tersebut dapat dikategorikan 

memiliki convergent validity yang tinggi. AVE dalam penelitian ini dapat 

ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.16 

AVE (Average Varience Extracted) 

Variabel Average Variance Extracted 

(AVE) 

Digital Knowledge (X3) 0.655 

Niat (Z) 0.756 

Perceived Ease of Use (X2) 0.667 

Perceived Usefulness (X1) 0.605 

Perilaku Muzakki (Y) 0.748 

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2022 

Berdasarkan data pada tabel 4.8 diatas menjunjukkan bahwa nilai AVE 

pada setiap konstruk dalam model memiliki nilai diatas 0.5. Oleh karena itu hasil 

tersebut menunjukkan bahwa data tersebut telah memenuhi syarat kedua 

validitas konvergen. Dilihat dari gabungan penilaian outer loading dari uji AVE 

dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan 

ke tahap selanjutnya yakni pada uji validitas deskriminan (discriminant validity). 

b. Descriminant Validity 

Descriminant validity adalah alat pengukuran yang digunakan dalam 

pengujian data untuk menunjukkan sejauh mana konstruk satu dengan konstuk 

lainnya jauh berbeda dari standar empiris serta digunakan pula untuk melihat 
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apakah variabel-variabel atau indikator dalam penelitian memiliki nilai unik dan 

hanya terkait dengan variabel atau indikator sendiri dan bukan dari indikator 

diluar itu. Terdapat dua tahap yang harus dilakukan untuk melihat apakan model 

penelitian memiliki validitasi yang baik yaitu dengan melihat hasil cross loading 

dan melihat hasil fornel lacker criterian.  

Cross loading harus menunjukkan bahwa indikator dari setiap konstruk 

harus mempuntai nilai yang lebih tinggi dibandingkan indikator pada konstruk 

lainnya. Berikut tampilan cross loading pada hasil penelitian ini.  

Tabel 4.17 

Cross Loading 

 
Digital 

Knowledge 

Niat Perceived 

Ease of 

Use 

Perceived 

Usefulness 

Perilaku 

Muzakki 

X1.1 0.487 0.465 0.556 0.746 0.406 

X1.2 0.556 0.464 0.576 0.761 0.450 

X1.3 0.408 0.414 0.495 0.731 0.387 

X1.4 0.452 0.394 0.510 0.767 0.424 

X1.5 0.602 0.497 0.641 0.827 0.513 

X1.6 0.588 0.515 0.610 0.829 0.483 

X2.10 0.659 0.593 0.829 0.571 0.552 

X2.2 0.623 0.514 0.741 0.656 0.551 

X2.3 0.671 0.510 0.824 0.599 0.541 

X2.4 0.681 0.584 0.817 0.613 0.623 

X2.7 0.689 0.534 0.850 0.580 0.595 

X2.8 0.625 0.597 0.825 0.614 0.554 

X2.9 0.643 0.579 0.829 0.547 0.573 

X3.1 0.768 0.551 0.623 0.530 0.605 

X3.2 0.829 0.579 0.647 0.561 0.631 

X3.3 0.795 0.510 0.653 0.509 0.530 

X3.4 0.826 0.580 0.652 0.561 0.587 

X3.5 0.828 0.578 0.677 0.544 0.625 

Y1.1 0.695 0.678 0.687 0.552 0.870 

Y1.2 0.645 0.579 0.565 0.453 0.873 
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Y1.3 0.565 0.632 0.549 0.476 0.851 

Z1.1 0.554 0.872 0.548 0.476 0.620 

Z1.2 0.603 0.879 0.607 0.537 0.615 

Z1.3 0.645 0.858 0.629 0.529 0.667 

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2022 

Model selanjutnya yakni melalui uji fornell larcker criterion, untuk 

mendapatkan discriminant validity yang baik dari suatu model penelitian maka 

akar dari AVE pada konstruk harus memilki nilai yang lebih tinggi dibandingkan 

korelasi dengan variabel laten lainnya. Berikut hasil fornell larcker criterion 

dalam penelitian ini. 

Tabel 4.18 

Fornell Lacker Criterion 

  Digital 

Knowledge 

Niat Perceived 

Ease of 

Use 

Perceived 

Usefulness 

Perilaku 

Muzakki 

Digital Knowledge 0.810         

Niat 0.693 0.870       

Perceived Ease of Use 0.803 0.685 0.817     

Perceived Usefulness 0.669 0.592 0.730 0.778   

Perilaku Muzakki 0.738 0.730 0.699 0.574 0.865 

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2022 

Berdasarkan tabel 4.10 tersebut memperlihatkan bahwa semua variabel 

memiliki nilai yang lebih tinggi ketika menjelaskan variabel itu sendiri 

dibandingkan dengan variabel lainnya pada kolom yang sama. Setelah diamati 

data pada fornell lacker criterion menunjukkan bahwa nilai Digital Knowledge 

memiliki nilai 0.810 yang lebih tinggi dibandingkan dengan variabel lainnya 

yang berada pada kolom yang sama. Niat memiliki nilai 0.870 yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan variabel lainnya yang berada pada kolom yang sama, hal 

ini ditunjukkan pula pada nilai Perceived Ease of Use memiliki nilai 0.817, yang 
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lebih tinggi dibandingkan dengan variabel lainnya yang berada pada kolom yang 

sama. 

Berdasarkan data fornell lacker criterion tersebut dapat disimpulkan 

bahwa model data yang diuji pada penelitian ini telah memenuhi syarat yang 

menunjukkan bukti bahwa konstruk pada model tersebut mempunyai 

discriminant validity serta sebagai tahapan awal sebelum dilakukan pengujian 

hipotesis setelah melewati berbagai rangkaian pengujian 

c. Composite Reliability 

Composite reliability merupakan estimasi dari reliabilitas yang 

berdasarkan interkorelasi dari indikator variabel yang dilakukan observasi. 

Nilai composite reliability secara keseluruhan yang diterima pada penelitian ini 

adalah berikisar antara 0.6 sampai 0.7. Konstruk dikatakan memiliki nilai 

reliabilitas yang tinggi jika nilainya 0.7. 

Berikut tampilan nilai composite reliability pada hasil penelitian ini. 

Tabel 4.19 

Cronbach Alpha dan Composite Reliability 

  Cronbach's 

Alpha 

Composite 

Reliability 

Digital Knowledge (X3) 0.868 0.905 

Niat (Z) 0.839 0.903 

Perceived Ease of Use (X1) 0.917 0.933 

Perceived Usefulness (X2) 0.869 0.902 

Perilaku Muzakki (Y) 0.832 0.899 

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2022 

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semua 

konstruk dapat dikatakan reliabel, baik Cronbach’s alpha maupun composite 



78 
 

 
 

reliability karena memiliki nilai diatas 0.6. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa semua variabel pada model penelitian ini memiliki internal consistency 

reliability. 

Dari hasil data sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian 

ini memilki convergent validity yang baik, discriminant validity yang baik dan 

internal consistency reliability yang baik. Berikut ini ditampilan tabel yang 

memperlihatkan ringkasan validitas dan reliabilitas. 

Tabel 4.20 

Ringkasan Hasil Measurement Model 

Variabel Indikator Loading 

Faktor 

Composite 

Reliability 

AVE Descriminant 

Validity 

Perceived 

Usefulness 

(X1) 

X1.1 0.746 0.933 0.605 YA 

X1.2 0.761 

X1.3 0.731 

X1.4 0.767 

X1.5 0.827 

X1.6 0.829 

Perceived 

Ease of 

Use (X2) 

X2.2 0.741 0.902 0.667 YA 

X2.3 0.824 

X2.4 0.817 

X2.7 0.850 

X2.8 0.825 

X2.9 0.741 

X2.10 0.829 

Digital 

Knowledge 

(X3) 

X3.1 0.768 0.905 0.655 YA 

X3.2 0.829 

X3.3 0.795 
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X3.4 0.826 

X3.5 0.828 

Keputusan 

Muzakki 

(Y) 

Y1.1 0.870 0.899 0.748 YA 

Y1.2 0.873 

Y1.3 0.851 

Niat (Z) Z1.1 0.872 0.903 0.756 YA 

Z1.2 0.879 

Z1.3 0.858 

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2022 

2. Pengujian Model Struktural (Inner Model) 

Hubungan antar variabel dapat dilihat melalalui pengujian model 

struktural (inner model) serta melihat nilai signifikan dan R-Square dalam model 

penelitian. Pada model ini dievaluasi dengan menggunakan R-Square untuk 

konstruk dependen uji T, signifikan dan koefisien parameter jalur struktural yang 

dimulai dengan melihar R-Square untuk setiap variabel laten dependen. Tabel 

hasil R-Square dapat ditampilkan sebagai berikut. 

Tabel 4.21 

Hasil R-Square 

Variabel R Square 

Niat (Z) 0.534 

Perilaku Muzakki (Y) 0.645 

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2022 

Berdasarkan tabel 4.21 tersebut terlihar bahwa nilai R-Square dari Niat 

senilai 0.534 atau sebesar 53,4%. Hal ini menunjukkan bahwa 53,4% niat 

dipengaruhi oleh perceived usefulness, perceived ease of use dan digital 
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knowledge sedangkan 46,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar yang diteliti. 

Nilai R-Square Perilaku Muzakki menunjukkan 0.645 atau sebesar 64,5%. Dari 

hasil tersebut dapat diketahui bahwa variabel Perilaku Muzakki dipengaruhi oleh 

variabel dalam penelitian ini yakni perceived usefulness, perceived ease of use 

dan digital knowledge sedangkan 35,5% variabel Perilaku Muzakki dipengaruhi 

oleh variabel lain diluar yang diteliti. 

 

Gambar 4.1 

Model Struktural 

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2022 

 

3. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis sebagai dasar dalam melihat hasil penelitian 

diperoleh dari nilai yang terdapat pada output coefficients. Berikut tabel output 

dalam pengujian model struktural 
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Tabel 4.22 

Hasil Uji Hipotesis 

Variabel Original 

Sample 

(O) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

Significance 

Digital Knowledge -> Niat 0.371 4.564 0.000 S 

Digital Knowledge -> 

Perilaku Muzakki 

0.345 5.749 0.000 S 

Niat -> Perilaku Muzakki 0.382 7.200 0.000 S 

Perceived Ease of Use -> 

Niat 

0.293 3.308 0.001 S 

Perceived Ease of Use -> 

Perilaku Muzakki 

0.159 2.340 0.020 S 

Perceived Usefulness -> 

Niat 

0.130 2.419 0.016 S 

Perceived Usefulness -> 

Perilaku Muzakki 

0.001 0.017 0.986 TS 

Digital Knowledge -> Niat 

-> Perilaku Muzakki 

0.141 3.651 0.000 S 

Perceived Ease of Use -> 

Niat -> Perilaku Muzakki 

0.112 3.185 0.002 S 

Perceived Usefulness -> 

Niat -> Perilaku Muzakki 

0.050 2.270 0.024 S 

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2022 

4. Sobel Test 

Sobel test digunakan untuk mengetahui apakah hubungan yang melalui 

sebuah variabel mediasi secara signifikan mampu sebagai mediator dalam 

hubungan tersebut atau untuk menguji pengaruh tidak langsung dari variabel 

bebas dengan variabel terikat melalui variabel intervening. Dalam penelitian ini 

sobel test digunakan untuk menguji pengaruh dari dari Perceived Usefulness 

terhadap Perilaku Muzakki melalui Niat, pengaruh Perceived Ease of Use 

terhadap Perilaku Muzakki melalui Niat dan pengaruh Digital knowledge 
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terhadap perilaku muzakki melalui niat. Hasil sobel test dapat ditunjukkan pada 

uraian berikut. 

a. Uji Sobel Test Pengaruh Perceived Usefulness Terhadap Perilaku Muzakki 

Melalui Niat 

Tabel 4.23 

Analisis Coefificient Perceived Usefulness 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.344 .585 
 

7.431 .000 

Perceived Usefulness .310 .024 .566 12.998 .000 

a. Dependent Variable: Perilaku Muzakki 

Sumber: Data diolah SPSS, 2023 

Tabel 4.24 

Analisis Coefificient Perceived Usefulness dan Niat 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.615 .489 
 

5.345 .000 

Perceived Usefulness .117 .024 .214 4.921 .000 

Niat .544 .039 .600 13.782 .000 

a. Dependent Variable: Perilaku Muzakki 

Sumber: Data diolah SPSS, 2023 

Dari tabel hasil regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 

Perceived Usefulness terhadap Perilaku Muzakki sebesar 0,310 dengan standar 

error 0.024 dan nlai signifikansi 0,000. Kemudian untuk niat mendapatkan nilai 

koefisien 0,544 dengan standar error 0.039 dan nilai signifikansi 0.000. Sehingga 

Perceived usefulness signifikan berpengaruh langsung terhadap perilaku muzakki  
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demikian juga niat signifikan berpengaruh langsung terhadap perilaku muzakki. 

Perhitungan sobel test pada pengujian ini dapat ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.2 

Hasil Sobel Test 

Pengaruh Perceived Usefulness Terhadap Perilaku Muzakki Melalui Niat 

Sumber: Data Diolah Quantpsy.org, 2023 

Dari hasil perhitungan sobel test tersebut mendapatkan nilai z sebesar 9,477. 

Karena nilai z yang diperoleh 9,477>1,96 dengan tingkat signifikansi 5% maka 

membuktikan bahwa niat mampu memediasi hubungan antara Perceived 

Usefulness dengan perilaku muzakki. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa 

hipotesis tersebut dengan menempatkan niat sebagai variabel intervening sesuai.  

b. Uji Sobel Test Pengaruh Perceived Ease of Use Terhadap Perilaku Muzakki 

Melalui Niat 

Tabel 4.25 

Analisis Coefificient Perceived Ease of Use 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 

1 (Constant) 1.779 .538  3.307 .001 
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Perceived Ease of Use .252 .013 .707 18.918 .000 

a. Dependent Variable: Perilaku Muzakki 

Sumber: Data diolah SPSS, 2023 

Tabel 4.26 

Analisis Coefificient Perceived Ease of Use dan Niat 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.363 .478 
 

2.853 .005 

Perceived Ease of Use .141 .016 .396 8.737 .000 

Niat .412 .041 .455 10.031 .000 

a. Dependent Variable: Perilaku Muzakki 

Sumber: Data diolah SPSS, 2023 

Dari tabel hasil regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 

Perceived Ease of Use terhadap Perilaku Muzakki sebesar  0,252 dengan standar 

error 0.013 dan nlai signifikansi 0,000 . Kemudian untuk niat mendapatkan nilai 

koefisien 0,412 dengan standar error 0.041 dan nilai signifikansi 0.000. Sehingga 

Perceived Ease of Use signifikan berpengaruh langsung terhadap perilaku muzakki  

demikian juga niat signifikan berpengaruh langsung terhadap perilaku muzakki. 

Perhitungan sobel test pada pengujian ini dapat ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.3 

Hasil Sobel Test 

Pengaruh Perceived Ease of Use Terhadap Perilaku Muzakki Melalui Niat 

Sumber: Data Diolah Quantpsy.org, 2023 
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Dari hasil perhitungan sobel test tersebut mendapatkan nilai z sebesar 8,921. 

Karena nilai z yang diperoleh 8,921>1,96 dengan tingkat signifikansi 5% maka 

membuktikan bahwa niat mampu memediasi hubungan antara Perceived Ease of 

Use dengan perilaku muzakki. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa 

hipotesis tersebut dengan menempatkan niat sebagai variabel intervening sesuai. 

c. Uji Sobel Test Pengaruh Perceived Usefulness Terhadap Perilaku Muzakki 

Melalui Niat 

Tabel 4.27 

Analisis Coefificient Digital Knowledge 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error 

Beta 

1 (Constant) 2.509 .464  5.412 .000 

Digital Knowledge .474 .023 .734 20.419 .000 

a. Dependent Variable: Perilaku Muzakki 

Sumber: Data diolah SPSS, 2023 

Tabel 4.28 

Analisis Coefificient Digital Knowledge dan Niat 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B 

Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.720 .424 
 

4.060 .000 

Digital Knowledge .288 .029 .445 10.007 .000 

Niat .380 .040 .419 9.434 .000 

a. Dependent Variable: Perilaku Muzakki 

Sumber: Data diolah SPSS, 2023 
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Dari tabel hasil regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi Digital 

Knowledge terhadap Perilaku Muzakki sebesar  0,474 dengan standar error 0.023 

dan nlai signifikansi 0,000 . Kemudian untuk niat mendapatkan nilai koefisien 

0,380 dengan standar error 0.040 dan nilai signifikansi 0.000. Sehingga Digital 

Knowledge signifikan berpengaruh langsung terhadap perilaku muzakki  demikian 

juga niat signifikan berpengaruh langsung terhadap perilaku muzakki. Perhitungan 

sobel test pada pengujian ini dapat ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.3 

Hasil Sobel Test  

Pengaruh Digital Knowledge Terhadap Perilaku Muzakki Melalui Niat 

Sumber: Data Diolah Quantpsy.org, 2023 

Dari hasil perhitungan sobel test tersebut mendapatkan nilai z sebesar 8,627. 

Karena nilai z yang diperoleh 8,627>1,96 dengan tingkat signifikansi 5% maka 

membuktikan bahwa niat mampu memediasi hubungan antara Digital Knowledge 

dengan perilaku muzakki. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis 

tersebut dengan menempatkan niat sebagai variabel intervening sesuai 

Pengujian pada SmartPLS secara statsistik menunjukkan setiap 

hubungan yang telah dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan simulasi. 

Dengan hal ini, maka akan dilakukan perhitungan dengan uji bootstrapping 
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terhadap sampel yang digunakan. Pengujian dalam bootstrapping dimasukkan 

untuk meminimalkan masalah ketidaknormalan dalam sebuat penelitian, 

adalpun hasil pengujian dengan bootstrapping dari analisis PLS adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengujian Hipotesis H1 (Diduga Perceived Usefulness berpengaruh terhadap 

Niat) 

Hipotesis H1 yang menyatakan bahwa diduga perceived usefulness 

berpengaruh terhadap niat terbukti. Hal ini dapat dilihat dari koefisien jalur 0.130 

dengan nilai t-statistik 2.419. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ini lebih besar 

dari 1.96. Begitupun dengan nilai yang terdapat pada p-value (0.016) < α (0.05). 

Hal ini menunjukkan bahwa perceived usefulness berpengaruh signifikan 

terhadap niat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis H1 diterima. 

b. Pengujian Hipotesis H2 (Diduga Perceived Ease of Use berpengaruh terhadap 

niat) 

Hipotesis H2 yang menyatakan bahwa diduga perceived ease of use 

berpengaruh terhadap niat terbutkti. Hal ini dapat ditunjukkan dari koefisien 

jalur 0.293 dengan nilai t-statistik 3.308. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ini 

lebih besar dari 1.96. Begitupun dengan nilai yang terdapat pada p-value (0.001) 

< α (0.05). Hal ini menunjukkan bahwa perceived ease of use berpengaruh 

signifikan terhadap niat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

H2 diterima. 
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c. Pengujian Hipotesis H3 (Diduga Digital Knowledge Berpengaruh terhadap Niat) 

Hipotesis H3 yang menyatakan bahwa diduga digital knowledge 

berpengaruh terhadap niat terbukti. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan 

bahwa koefisien jalur 0.371 dengan nilai t-statistik 4.564. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai ini lebih besar dari 1.96. Begitupun dengan nilai yang terdapat pada 

p-value (0.000) < α (0.05). Hal ini menunjukkan bahwa digital knowledge 

berpengaruh signifikan terhadap niat. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis H3 diterima. 

d. Pengujian Hipotesis H4 (Diduga Perceived Usefulnes Berpengaruh terhadap 

Perilaku Muzakki) 

Hipotesis H4 yang menyatakan bahwa diduga perceived usefulness 

berpengaruh terhadap perilaku muzakki tidak terbukti. Hal ini dapat dilihat dari 

koefisien jalur -0.001 dengan nilai t-statistik 0.017 yang mana nilai ini lebih kecil 

dari 1.96. Begitupun dengan nilai yang terdapat pada p-value (0.986) > α (0.05). 

Hal ini menunjukkan bahwa perceived usefulness berpengaruh tidak signifikan 

terhadap perilaku muzakki. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis H4 ditolak. 

e. Pengujian Hipotesis H5 (Diduga Perceived Ease of Use Berpengaruh terhadap 

Perilaku Muzakki) 

Hipotesis H5 yang menyatakan bahwa diduga perceived ease of use 

berpengaruh terhadap perilaku muzakki terbutkti. Hal ini dapat ditunjukkan dari 

koefisien jalur 0.159 dengan nilai t-statistik 2.340. Hal ini menunjukkan bahwa 

nilai ini lebih besar dari 1.96. Begitupun dengan nilai yang terdapat pada p-value 
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(0.020) < α (0.05). Hal ini menunjukkan bahwa perceived ease of use 

berpengaruh signifikan terhadap perilaku muzakki. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis H5 diterima. 

f. Pengujian Hipotesis H6 (Diduga Digital Knowledge Berpengaruh terhadap 

Perilaku Muzakki) 

Hipotesis H6 yang menyatakan bahwa diduga digital knowledge 

berpengaruh terhadap perilaku muzakki terbukti. Hal ini terlihat dari data yang 

menunjukkan bahwa koefisien jalur 0.345 dengan nilai t-statistik 5.749. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai ini lebih besar dari 1.96. Begitupun dengan nilai yang 

terdapat pada p-value (0.000) < α (0.05). Hal ini menunjukkan bahwa digital 

knowledge berpengaruh signifikan terhadap perilaku muzakki. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis H6 diterima. 

g. Pengujian Hipotesis H7 (Diduga Niat Berpengaruh terhadap Perilaku Muzakki) 

Hipotesis H7 yang menyatakan bahwa diduga niat berpengaruh terhadap 

perilaku muzakki terbukti. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa 

koefisien jalur 0.382 dengan nilai t-statistik 7.200. Hal ini menunjukkan bahwa 

nilai ini lebih besar dari 1.96. Begitupun dengan nilai yang terdapat pada p-value 

(0.000) < α (0.05). Hal ini menunjukkan bahwa niat berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku muzakki. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis H7 diterima. 

h. Pengujian Hipotesis H8 (Diduga Perceived Usefulness Berpengaruh terhadap 

Perilaku Muzakki melalui Niat) 
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Hipotesis H8 yang menyatakan bahwa diduga perceived usefulness 

berpengaruh terhadap perilaku muzakki melalui niat terbukti. Hal ini terlihat dari 

data yang menunjukkan bahwa koefisien jalur 0.050 dengan nilai t-statistik 

2.270 yang mana nilai ini lebih kecil dari 1.96. Begitupun dengan nilai yang 

terdapat pada p-value (0.024) > α (0.05). Hal ini menunjukkan bahwa perceived 

usefulness melalui niat berpengaruh signifikan terhadap perilaku muzakki. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis H8 diterima. 

i. Pengujian Hipotesis H9 (Diduga Perceived Ease of Use Berpengaruh terhadap 

Perilaku Muzakki melalui Niat) 

Hipotesis H9 yang menyatakan bahwa diduga perceived ease of use 

berpengaruh terhadap perilaku muzakki melalui niat terbukti. Hal ini terlihat dari 

data yang menunjukkan bahwa koefisien jalur 0.112 dengan nilai t-statistik 

3.185. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ini lebih besar dari 1.96. Begitupun 

dengan nilai yang terdapat pada p-value (0.002) < α (0.05). Hal ini menunjukkan 

bahwa perceived ease of use berpengaruh signifikan terhadap perilaku muzakki 

melalui niat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis H9 diterima. 

j. Pengujian Hipotesis H10 (Diduga Digital Knowledge Berpengaruh terhadap 

Perilaku Muzakki melalui Niat) 

Hipotesis H10 yang menyatakan bahwa diduga digital knowledge 

berpengaruh terhadap perilaku muzakki melalui niat terbukti. Hal ini terlihat dari 

data yang menunjukkan bahwa koefisien jalur 0.141 dengan nilai t-statistik 

3.651. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ini lebih besar dari 1.96. Begitupun 

dengan nilai yang terdapat pada p-value (0.000) < α (0.05). Hal ini menunjukkan 
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bahwa digital knowledge berpengaruh signifikan terhadap perilaku muzakki 

melalui niat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis H10 diterima. 

E. Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil analisis dari beberapa pengujian yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini selanjutnya akan dilakukan pembahasan sehingga dapat diberikan 

gambaran dengan jelas mengenai pengaruh antara variabel satu dengan variabel 

lainnya. Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini yakni variabel perceived 

usefulness (X1), perceived ease of use (X2), digital knowledge (X3) sebagai 

variabel independen, Perilaku Muzakki (Y) sebagai variabel dependen dan niat 

(Z) sebagai variabel intervening. 

1. Pengaruh Perceived Usefulness terhadap Niat Muzakki 

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa perceived 

usefulness berpengaruh positif terhadap niat muzakki dalam membayar zakat 

melalui layanan platform digital di Kota Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa 

niat muzakki dipengaruhi oleh perceived usefulness (persepsi manfaat) muzakki 

dalam melakukan pembayaran zakat melalui platform digital. Oleh karena itu 

persepsi manfaat ini menjadi hal yang penting yang dapat memengaruhi niat 

seseorang dalam melakukan pengunaan teknologi digital. 

Hasil penelitian Astuti dan Prijanto menunjukkan bahwa perceived 

usefulness (manfaat) atau kegunaan berpengaruh terhadap minat/niat muzakki 

dalam membayar zakat melalui platform digital. Dalam penelitian tersebut 

dikemukakan pula bahwa minat merupakan prediktor penting dari perilaku 

seseorang serta perilaku seseorang dibentuk oleh minat dan sikap dalam 
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bertindak.3 Hal serupa juga  diungkapkan dalam penelitian lainnya yang 

mengungkapkan bahwa variabel perceived usefulness berpengaruh signifikan 

terhadap variabel behavioral intention yang mengidentifikasikan bahwa manfaat 

suatu teknologi memudahkan seseorang dalam melakukan transaksi pembayaran 

pada suatu platform digital tertentu.4 Hal ini juga didukung oleh penelitian yang 

dilakuka  oleh Sari yang menunjukkan bahwa perceived usefulness berpengaruh 

positif terhadap intention to use.5 Perceived usefulness dianggap sebagai 

pendorong dasar dari minat penggunaan terhadap suatu sistem maka penting 

untuk memahami faktor-faktor penentu dan bagaimana hal tersebut 

memengaruhi perubahan seiring berjalannya waktu dengan meningkatnya 

pengalaman penggunaan suatu sistem tertentu.6 

Penelitian ini menguatkan bahwa Perceived usefulness (persepsi 

manfaat) dianggap sebagai faktor penentu bagi muzakki untuk memiliki niatan 

membayar zakat. Platform digital dianggap sebagai media untuk memudahkan 

berbagai kehidupan sehari-hari termasuk dalam transaksi keuangan dalam hal 

pembayaran zakat. Hal ini dianggap sebagai bagian dari perubahan arus 

teknologi yang akan terus mengubah berbagai bentuk konvensional kegiatan 

manusia menjadi digitalisasi. 

 

                                                           

3 Astuti and Prijanto. 

4 Setyawati. 

5 Sari and others. 

6 Alberta Ines Novenia and Lina Salim, ‘Apakah Lifestyle Aio, Perceived Usefulness Dan 

Perceived Ease Mempengaruhi Intention To Use Dari Tix Id’, Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah 

Ekonomi, 16.1 (2021), 37–57 <http://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe>. 
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2. Pengaruh Perceived Ease of Use terhadap Niat Muzakki 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh perceived ease of use 

(persepsi kemudahan) terhadap niat muzakki berpengaruh positif. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar nilai kemudahan maka semakin besar pula 

niat muzakki dalam membayar zakat melalui platform digital. Berdasarkan hal 

tersebut terlihat bahwa persepsi kemudahan dalam penggunaan suatu teknologi 

dapat menentukan niat muzakki. 

Berdasarkan penelitian Afandi diperoleh data bahwa perceived ease of 

use (kemudahan penggunaan) berpengaruh signifikan terhadap niat. Dalam 

penelitiannya, diungkapkan bahwa kehadiran teknologi mendorong aplikasi 

dibuat sesederhana mungkin untuk memudahkan pengguna daalam 

pengoperasiannya.7 Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Afandi serta 

penelitian yang dilakukan Setyawati mengungkapkan bahwa persepsi 

kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat.89 Hal serupa juga 

diungkapkan dalam peneltian Soodan yang menemukan bahwa persepsi 

kemudahan penggunaan dapat menyebabkan niat seseorang untuk menggunakan 

teknologi secara langsung atau tidak langsung dengan membantu peran 

kegunaan yang dirasakan.10 

                                                           

7 Afandi. 

8 Afandi, Fadhillah, and Sari. 

9 Setyawati. 

10 Soodan and Rana. 
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Kemudahan dalam melakukan transaksi digital menjadi perhatian khusus 

dari muzakki. Kenyamanan dalam bertransaksi kapanpun dan dimana saja 

menjadikan muzakki untuk dapat mengerjakan pekerjaannya sekaligus dapat 

menunaikan kewajiban pajaknya dalam waktu yang bersamaan. Beberapa 

muzakki mempunyai kecenderungan untuk membayar zakat diakhir waktu oleh 

karena itu platform digital akan memudahkan muzakki untuk melakukan 

pembayaran zakat dengan cepat. 

3. Pengaruh Digital Knowledge terhadap Niat Muzakki 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital knowledge (pengetahuan 

digital) berpengaruh positif terhadap niat muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi pengetahuan digital seorang muzakki maka semakin besar pula 

niatannya untuk membayar zakat melalui platform digital. Digital knowledge 

menjadi faktor penentu niat seorang muzakki dalam melakukan pembayaran 

zakat melalui platform digital. 

Penelitian yang telah dilakukan Tan menunjukkan bahwa semakin baik 

impresi fintech e payment meningkatkan niat berperilaku menggunakan fintech 

bagi pemilik UMK. Impresi fintech e-payment yang baik menyebabkan niat 

berperilaku baru penggunaan fintech tinggi, hal ini sejalan dengan pengertian 

bahwa pengetahuan seseorang mengenai teknologi digital (digital knowledge) 

akan memengaruhi niat seseorang dalam menggunakan teknologi digital.11 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Audina menyebutkan bahwa semakin tinggi 

                                                           
11 Tan, Kusumah, and Damanik. 
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literasi keuangan digital maka semakin meningkat niat mereka untuk 

mengadopsi layanan keuangan digital.12 

Pengetahuan digital yang dimiliki oleh seorang muzakki akan 

berpengaruh pada keinginannya untuk membayar zakat melalui layanan 

platform digital. Pemanafaatan teknologi digital merupakan cara paling mudah 

untuk menjalankan pekerjaan keseharian dengan efisien. Oleh karena itu 

pengetahuan digital akan menjadi tolak ukur apakah seseorang akan memiliki 

ketertarikan untuk menggunakan platform digital atau masih tetap melakukan 

pembayaran dengan cara konvensional. 

4. Pengaruh Perceived Usefulness terhadap Perilaku Muzakki 

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa perceived 

usefulness (persepsi manfaat) tidak berpengaruh positif terhadap perilaku 

muzakki dalam membayar zakat melalui layanan platform digital di Kota 

Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku muzakki dalam melakukan 

pembayaran zakat melalui layanan platform digital tidak dipengaruhi oleh 

perceived usefulness. Dari data tersebut mengartikan bahwa persepsi manfaat 

tidak terlalu penting dalam menentukan perilaku muzakki secara langsung. 

Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda, hasil penelitian 

Ichwan dan Ghofur menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan perceived 

usefulness (persepsi manfaat) terhadap keputusan muzakki.13 Hal tersebut juga 

didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Afandi yang 

                                                           
12 Audina, Isnurhadi, and Andriana. 

13 Ichwan. 
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mengungkapkan bahwa perceived usefulness (manfaat) berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku.14 Namun demikian penelitian yang dilakukan ini sesuai 

dengan model The Unified Theory of Accaptace and Use of Technology 

(UTAUT) yang menjelaskan bahwa perilaku pengguna tidak ditentukan melalui 

perceived usefulness akan tetapi hanya dipengaruhi oleh behavioural 

intention/niat perilaku.15 

Perilaku muzakki tidak semata-mata ditentukan oleh persepsinya 

terhadap manfaat yang didapatkan apabila menggunakan suatu teknologi 

tertentu. Ada berbagai faktor yang akan memengaruhi perilaku seorang 

muzakki. Menunaikan zakat yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim 

dapat menjadi acuan bagi muzakki untuk tidak terlalu berfokus pada manfaat 

yang didapatkan tetapi lebih mencari kemudahan apa yang akan didapatkan 

untuk dapat menunaikan zakat dengan tepat. 

Hipotesis ini membuktikan bahwa perilaku seorang muzakki haruslah 

dilandasi oleh niat, karena setiap amal perbuatan tergantung dari niat seseorang. 

Hal ini seperti dalam hadist berikut: 

ه  عَبْد   حَدَّثنَاَ يد   بْنه  يحَْيىَ عَنْ  مَالهك   أخَْبرََناَ قاَلَ  مَسْلمََةَ  بْن   اللَّّ ده  عَنْ  سَعه حَمَّ بْنه  م   

يمَ إهبْرَا ه  رَس ولَ  أنََّ  ع مَرَ  عَنْ  وَقَّاص   بْنه  عَلْقمََةَ  عَنْ  هه عَليَْهه  اللَّّ   صَلَّى اللَّّ  

ئ   وَلهك ل ه  بهالن هيَّةه  الْْعَْمَال   قاَلَ  وَسَلَّمَ  جْرَت ه   كَانتَْ  فمََنْ  نوََى مَا امْره ه  إهلىَ هه اللَّّ  

جْرَت ه   وَرَس ولههه  ه  إهلىَ فهَه جْرَت ه   كَانتَْ  مَنْ وَ  وَرَس ولههه  اللَّّ يب هَا لد نْياَ هه امْرَأةَ   أوَْ  ي صه  

هَا ج  جْرَت ه   يتَزََوَّ إهليَْهه  هَاجَرَ  مَا إهلىَ فهَه  

                                                           
14 Afandi. 

15 Michael D. Williams, Nripendra P. Rana, and Yogesh K. Dwivedi, ‘The Unified Theory 

of Acceptance and Use of Technology (UTAUT): A Literature Review’, Journal of Enterprise 

Information Management, 28.3 (2015), 443–48 <https://doi.org/10.1108/JEIM-09-2014-0088>. 
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Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah berkata, telah 

mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa’di dari Muhammad bin 

Ibrahim dari Aqlamah bin Waqash dari Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wasallam bersabda: “Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) 

bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; barangsiapa niat hijrahnya 

karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-

Nya. Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena 

seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya dalah kepada apa 

dia niatkan” (HR. Bukhari No. 52). Berdasarkan hadist tersebut dapat diperoleh 

penjelasan bahwa setiap amal tergantung dari niatnya dan setiap orang akan 

mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan. Seseorang akan mendapatkan 

balasan yang mulia ketika berniat ikhlas karena Allah dan jika niatnya hanya 

tentang dunia maka mereka hanya akan mendapat kenikmatan dunia semata.16 

5. Pengaruh Perceived Ease of Use terhadap Perilaku Muzakki 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived ease of use (persepsi 

kemudahan) berpengaruh positif terhadap perilaku muzakki. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi kemudahan seorang muzakki maka 

semakin besar pula peluangnya untuk membayar zakat melalui platform digital. 

Perilaku muzakki dalam membayar zakat melalaui layanan digital sangat 

ditentukan oleh persepsi seseorang mengenai nilai kemudahaan dalam 

penggunaan teknologi. 

                                                           
16 Nurlia Putri Darani, ‘Kewajiban Menuntut Ilmu Dalam Perspektif Hadis’, Jurnal Riset 

Agama, 1.April (2021), 133–44. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ramil diperoleh kesimpulan 

secara umum bahwa Technology Accaptance Model (TAM) berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan seseorang dalam menggunakan pembayaran 

digital.17 Penelitian tersebut mendukung hasil penelitian yang diperoleh dari 

penelitian ini. Persepsi kemudahan dianggap akan memengaruhi perilaku 

muzakki untuk membayar zakat melalui platform digital. 

6. Pengaruh Digital Knowledge terhadap Perilaku Muzakki 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital knowledge (pengetahuan 

digital) berpengaruh positif terhadap perilaku muzakki. Hipotesis ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan digital seorang muzakki maka 

semakin besar pula peluangnya untuk membayar zakat melalui platform digital. 

Oleh karena itu, digital knowledge seseorang akan menentukan sejauh mana hal 

tersebut memengaruhi perilakunya dalam menggunakan layanan platform 

digital. 

Hasil penelitian statistik yang dilakukan oleh Prihatini dan Muhid 

membuktikan bahwa pengetahuan digital/literasi digital merupakan prediktor 

yang signifikan terhadap perilaku penggunaan media digital/internet, hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat literasi digital seseorang makan 

aakan semakin tinggi perilakunya dalam menggunakan media digital/internet.18 

Hal serupa juga ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hasanah yang 

                                                           

17 Ramil, Nurbaiti, and Muhammad. 

18 Prihatini and Muhid. 
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menunjukkan literasi digital berpengaruh terhadap perilaku seseorang khsusnya 

dalam penggunaan media elektronik.19 

Perilaku muzakki dipengaruhi oleh sejauh mana seorang muzakki 

memiliki kemampuan kecakapan terhadap platform digital yang digunakan. 

Pengetahuan digital dapat mencakup bagaimana platform digital tersebut dapat 

mudah diakses melalui internet searching, platform digital tersebut 

menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk membantu layanan, terdapat 

fitur bantuan untuk mengarahkan pengguna jika mengalami kendala dan 

kemampuan dari penggunanya sendiri untuk mampu membedakan antara 

tampilan dengan konten informasi yang terdapat pada platform digital. 

7. Pengaruh Niat terhadap Perilaku Muzakki 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa niat berpengaruh positif terhadap 

perilaku muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar niat seorang 

muzakki maka semakin besar pula peluangnya untuk membayar zakat melalui 

platform digital. Niat dalam berbagai literatur menjadi faktor penting dalam 

menentukan keputusan seseorang dalam menggunakan suatu teknologi tertentu 

atau perilaku seseorang terhadap suatu layanan platform digital. 

Penelitian yang dilakukan oleh Baharuddin menunjukkan bahwa apabila 

behavior intent to use tinggi maka actual technology using juga akan meningkat. 

Arah koefisien positif bermakna bahwa semakin tinggi minat seseorang 

menggunakan suatu teknologi akan semakun tinggi pula penggunaannya.20 

                                                           
19 Hasanah and Setiaji. 

20 Baharuddin. 
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Behavioral intention atau minat perilaku merupakan suatu niat, keinguinan 

(minat) seseorang untuk melakukan tindakan atau suatu perilaku tertentu. 

Seseorang dapat melakukan suatu perilaku tertentu jika mempunyai niat, 

keinginan (minat) untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Minat juga dapat 

mengidentifikasikan adanya tindakan atau perilaku yang akan dilakukan dimasa 

yang akan datang dan kemungkinan untuk mengulanginya lagi di kemudian 

hari.21 

Niat dipandang sebagai jembatan yang akan menghubungkan kesadaran 

sesorang menuju perilakunya dalam menggunakan suatu produk tertentu. Niat 

seseorang dipengaruhi oleh minat, keinginan dan harapannya untuk 

mendapatkan pengakuan dari orang lain. Perilaku seorang muzakki dalam 

membayar zakat melalui layanan platform digital tercermin dari bagaimana 

niatnya untuk membayar zakat. Oleh karena ini niat harus didukung pula dengan 

faktor-faktor lain yang dapat menambah kemantapan hati seseorang dalam 

meniatkan hajatnya. 

8. Pengaruh Perceived Usefulness terhadap Perilaku melalui Niat Muzakki 

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa perceived 

usefulness (persepsi manfaat) berpengaruh positif terhadap perilaku muzakki 

melalui niat muzakki dalam membayar zakat melalui layanan platform digital di 

Kota Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku muzakki dalam melakukan 

pembayaran zakat melalui layanan platform digital dipengaruhi oleh perceived 

usefulness melalui niat. Niat menjadi media perantara antara perceived 

                                                           
21 Aditya and Wardhana. 
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usefulness dengan perilaku muzakki, dalam hal ini niat memperkuat hubungan 

antara perceived usefulness dengan perilaku muzakki. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muliadi mengungkapkan tiga dimensi 

dari perceived usefulness yaitu work more quickly, increase productivity dan 

usefull. Lebih lanjut dijelaskan bahwa manfaat yang dirasakan oleh seseorang 

dalam penggunaan teknologi dapat mengubah perilaku individu.22 Sementara itu 

penelitian lainnya yang dilakukan oleh mengungkapkan bahwa penggunaan 

teknologi tidak hanya dipengaruhi oleh perceived usefulness tetapi juga faktor-

faktor lainnya.23 

Penelitian ini menghasilkan jawaban yang berbeda mengenai perilaku 

dan niat seorang muzakki dalam membayar zakat yang tidak ditentukan oleh 

persepsinya terhadap nilai manfaat dari suatu layanan platform digital. Nilai 

manfaat dianggap tidak menempati urutan penting dalam meyakinkan seseorang 

untuk menunaikan zakatnya melaui platform digital. Ketidaksetujuan muzakki 

ini dapat didasari bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam sehingga 

peran teknologi hanya sebagai perantara agar muzakki dapat dengan mudah 

untuk melakukan pembayaran zakat melalui pemanfaatan digital platform. 

9. Pengaruh Perceived Ease of Use terhadap Perilaku melalui Niat Muzakki 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived ease of use (persepsi 

kemudahan) berpengaruh positif terhadap perilaku muzakki melalui niat. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi kemudahan seorang muzakki maka 

                                                           
22 Muliadi and Japarianto. 

23 Prajogo. 
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semakin besar pula niatnya untuk membayar zakat yang akan meneruskan 

kepada besarnya pula peluangnya untuk membayar zakat melalui platform 

digital. Niat menjadi media perantara antara perceived ease of use dengan 

perilaku muzakki, dalam hal ini niat memperkuat hubungan antara perceived 

ease of use dengan perilaku muzakki. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawati menunjukkan bahwa 

perceived ease to use berpengaruh signifikan terhadap perilaku penggunaan 

media elektronil yang dimediasikan dengan variabel behavior intention.24 

Penelitian yang dilakukan oleh juga memberikan gambaran bahwa perceived 

ease to use juga berpengaruh pada perceived usefulness yang artinya bahwa jika 

seseorang merasa sistem tersebut udah dugunakan maka sistem tersebut akan 

berguna bagi mereka. Dalam penelitian ini juga diungkapkan bahwa perceived 

usefulness lebih berpangaruh dibandingkan perceived ease to use dalam 

membentuk perilaku seseorang untuk menggunakan teknologi.25 

Kemudahan yang ditawarkan oleh platform digital dalam membayar 

zakat akan menjadi daya tarik tersendiri bagi muzakki. Kemudahan ini termasuk 

diantaranya transaksi yang dengan mudah untuk dapat dikontrol, fitur yang 

mudah dimengerti, aplikasi yang dapat digunakan kapan dan dimanapun, fitur 

yang mudah dipahami dan berbagai kemudahan lainnya yang tidak lebih 

mempersulit muzakki. 

10. Pengaruh Digital Knowledge terhadap Perilaku melalui Niat Muzakki 

                                                           
24 Setiawati, Hadiprajitno, and Ardiansah. 

25 Dalimunthe and Adawiyah. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital knowledge (pengetahuan 

digital) berpengaruh positif terhadap perilaku muzakki melalui niat. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan digital seorang muzakki 

maka semakin besar pula niatnya untuk membayar zakat yang akan 

meneruskan kepada besarnya pula peluangnya untuk membayar zakat melalui 

platform digital. Niat menjadi media perantara antara digital knowledge dengan 

perilaku muzakki, dalam hal ini niat memperkuat hubungan antara digital 

knowledge dengan perilaku muzakki. 

Penelitian yang dilakukan oleh Maudina memberikan jawaban bahwa 

lieterasi digital berpengaruh dan signifikan terhadap intensi seseorang dalam 

melakukan hal.26  Dalam penelitian yang dilakukan oleh mengungkapkan 

bahwa literasi digital merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk 

menghubungkan anatara teknologi dan pengguna untuk mempraktikkan 

teknologi digital secara produktif. Oleh karena itu hal ini sesuai dengan 

hipotesis yang dibangun bahwa literasi digital akan memengaruhi perilaku 

seseorang dalam menggunakan suatu teknologi tertentu.27 

Perilaku muzakki dipengaruhi oleh niat dan variabel lain yang akan 

mendukung kemantapan hati dalam niat. Pengetahuan digital merupakan salah 

satu variabel yang akan memengaruhi niat seseorang untuk membayar zakat 

melalui layanan platform digital yang akan menghubungkan pada penentuan 

keputusan dan perilaku untuk membayar zakat. Digital knowledge menjadi 

                                                           
26 Maudina. 

27 Anggresta, Maya, and Septariani. 
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faktor penentu seseorang untuk dapat menentukan pilihannya dalam 

menggunakan suatu layanan teknologi digital tertentu sehingga hal ini 

diharapkan dapat menjadikan masukan bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk 

dapat meningkatkan literasi digital kepada masyarakat agar dapat 

menumbuhkan minat yang berujung pada inklusi digital zakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji analisis data yang dilakukan dan pembahasan yang 

telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai determinan apa saja yang 

memengaruhi perilaku muzakki dalam membayar zakat melalui layanan 

platform digital di Kota Makassar maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Perceived usefulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 

muzakki membayar zakat melalui layanan platform digital di Kota Makassar. 

Hal ini menunjukkan bahwa niat muzakki dipengaruhi oleh perceived 

usefulness (persepsi manfaat) muzakki dalam melakukan pembayaran zakat 

melalui platform digital. Oleh karena itu persepsi manfaat ini menjadi hal 

yang penting yang dapat memengaruhi niat seseorang dalam melakukan 

pengunaan teknologi digital 

2. Perceived ease of use berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 

muzakki membayar zakat melalui layanan platform digital di Kota Makassar. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai kemudahan maka semakin 

besar pula niat muzakki dalam membayar zakat melalui platform digital. 

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa persepsi kemudahan dalam 

penggunaan suatu teknologi dapat menentukan niat muzakki. 

3. Digital knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat muzakki 

membayar zakat melalui layanan platform digital di Kota Makassar. Hal ini 



107 

 

 
 

menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan digital seorang muzakki 

maka semakin besar pula niatannya untuk membayar zakat melalui platform 

digital. Digital knowledge menjadi faktor penentu niat seorang muzakki 

dalam melakukan pembayaran zakat melalui platform digital. 

4. Perceived usefulness tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

perilaku muzakki membayar zakat melalui layanan platform digital di Kota 

Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku muzakki dalam melakukan 

pembayaran zakat melalui layanan platform digital tidak dipengaruhi oleh 

perceived usefulness. Dari data tersebut mengartikan bahwa persepsi manfaat 

tidak terlalu penting dalam menentukan perilaku muzakki secara langsung 

5. Perceived ease of use berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku 

muzakki membayar zakat melalui layanan platform digital di Kota Makassar. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi kemudahan seorang 

muzakki maka semakin besar pula peluangnya untuk membayar zakat melalui 

platform digital. Perilaku muzakki dalam membayar zakat melalaui layanan 

digital sangat ditentukan oleh persepsi seseorang mengenai nilai kemudahaan 

dalam penggunaan teknologi. 

6. Digital knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku 

muzakki membayar zakat melalui layanan platform digital di Kota Makassar. 

Hipotesis ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan digital 

seorang muzakki maka semakin besar pula peluangnya untuk membayar 

zakat melalui platform digital. Oleh karena itu, digital knowledge seseorang 



108 

 

 
 

akan menentukan sejauh mana hal tersebut memengaruhi perilakunya dalam 

menggunakan layanan platform digital. 

7. Niat berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku muzakki membayar 

zakat melalui layanan platform digital di Kota Makassar. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar niat seorang muzakki maka semakin 

besar pula peluangnya untuk membayar zakat melalui platform digital. Niat 

dalam berbagai literatur menjadi faktor penting dalam menentukan keputusan 

seseorang dalam menggunakan suatu teknologi tertentu atau perilaku 

seseorang terhadap suatu layanan platform digital. 

8. Perceived usefulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku 

melalui niat muzakki membayar zakat melalui layanan platform digital di 

Kota Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku muzakki dalam 

melakukan pembayaran zakat melalui layanan platform digital dipengaruhi 

oleh perceived usefulness melalui niat. Niat menjadi media perantara antara 

perceived usefulness dengan perilaku muzakki, dalam hal ini niat 

memperkuat hubungan antara perceived usefulness dengan perilaku muzakki. 

9. Perceived ease of use berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku 

melalui niat muzakki membayar zakat melalui layanan platform digital di 

Kota Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi 

kemudahan seorang muzakki maka semakin besar pula niatnya untuk 

membayar zakat yang akan meneruskan kepada besarnya pula peluangnya 

untuk membayar zakat melalui platform digital. Niat menjadi media perantara 
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antara perceived ease of use dengan perilaku muzakki, dalam hal ini niat 

memperkuat hubungan antara perceived ease of use dengan perilaku muzakki. 

10. Digital knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku 

melalui niat muzakki membayar zakat melalui layanan platform digital di 

Kota Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan 

digital seorang muzakki maka semakin besar pula niatnya untuk membayar 

zakat yang akan meneruskan kepada besarnya pula peluangnya untuk 

membayar zakat melalui platform digital. Niat menjadi media perantara 

antara digital knowledge dengan perilaku muzakki, dalam hal ini niat 

memperkuat hubungan antara digital knowledge dengan perilaku muzakki. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka implikasi penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Kepada Muzakki 

Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim oleh karena 

itu berbagai kemudahan telah hadir sebagai solusi untuk menjawab 

kebutuhan masyarakat dalam membayar zakat jika telah sampai nisab dan 

haulnya. Oleh karena peran muzakki agar lebih patuh dalam membayar 

zakat dan menempatkan platform digital sebagai alat pembayaran zakat 

karena memberikan kemudahan bagi muzakki. 

2. Kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) 

LAZ menjadi ujung tombak bagi terwujudnya pengumpulan zakat yang 

optimal oleh karena itu diharapkan kepada LAZ agar dapat meningkatkan 
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performa layanannya agar selalu memberikan kemudahan dan manfaat 

kepada muzakki dalam membayar zakat. 

3. Kepada Peneliti 

Untuk penelitian selanjutnya terkait dengan tema perilaku muzakki 

khususnya dalam pemanfaatan layanan platform digital agar dapat 

menambah variabel-variabel lain atau menemukan variabel-variabel lain 

yang sesuai dengan tema yang diangkat untuk dapat menambah khazanah 

keilmuan khususnya dalam memajukan zakat di Indonesia. 
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LAMPIRAN I 

KUESIONER PENELITIAN 

Determinan Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat melalui Layanan 

Platform Digital di Kota Makassar 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Dengan Hormat,  

Nama saya M. Yusuf K dalam rangka penelitian untuk penyelesaian tugas akhir 

(Tesis) yang sedang saya lakukan sabagai salah satu syarat penyelesaian studi pada 

program 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 

informasi yang diterima sebagai hasil kuesioner ini bersifat rahasia dan digunakan 

untuk kepentingan akademis. 

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan partisipasi yang diberikan, saya 

ucapkan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Hormat Saya 

 

M. Yusuf K. 

NIM. 80500220027 

 

Kuesioner Penelitian dapat diakses melalui Link atau Barcode Berikut: 

https://bit.ly/KuesionerPenelitianTesisMYusufK 
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A. Identitas Respoden 

 Mohon Bapak/Ibu/Saudara/i bersedia mengisi daftar isian berikut dengan 

cara menjawab atau memberi tanda ceklis () sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

Nama : 

Kecamatan : 

  

 

 

 

 

 

 

 

Usia

 :16-25                             ☐ 

  26-35                             ☐ 

 36-45                              ☐ 

 46-55                              ☐ 

 56-65                              ☐ 

 >65                                 ☐ 

Jenis Kelamin : Laki-laki                       ☐            

   Perempuan                    ☐ 

Pendidikan : SD/MI ☐ 

   SLTP/SMP/MTS ☐ 

   SLTA/SMA/MA ☐ 

   S1 ☐ 

   S2                                  ☐ 

   S3                                  ☐ 

Lainnya:………………………………………………………… 

Pekerjaan : PNS ☐ 

   Karyawan Swasta ☐ 

   Wiraswasta ☐ 

   Mahasiswa ☐ 

   Pelajar ☐ 

  Lainnya:………………………………………………………… 

Mariso ☐          Mamajang  ☐          

Tamalate ☐          Rappocini ☐          

Makassar ☐          Ujung Pandang ☐          

Wajo ☐          Bontoala ☐          

Ujung Tanah ☐          Kep. Sangkarrang ☐          

Tallo ☐          Panakkukang ☐          

Manggala ☐          Biringkanata ☐          

Tamalanrea ☐           ☐          
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Platform Pembayaran Zakat yang Digunakan: 

 Internet Banking ☐ 

 Mobile Banking  ☐ 

 Aplikasi LAZ  ☐ 

 QRIS   ☐ 

Fintech   ☐ 

 Lainnya (Sebutkan) : …………………………………………… 

Jenis Zakat yang Dibayarkan   : 

 Zakat Maal          ☐ 

 Zakat Profesi/Penghasilan    ☐ 

 Zakat Emas dan Perak      ☐  

 Zakat Perdagangan     ☐ 

 Zakat Pertanian     ☐ 

 Zakat Fitrah      ☐ 

 Zakat Saham, Obligasi dan Surat Berharga  ☐ 

 Lainnya (Sebutkan):………………………………………   

B. Petunjuk Pengisian    

a Mohon untuk menjawab semua pertanyaan sesuai dengan pendapat 

Bapak/Ibu/Saudara/i, dengan cara memberi tanda ceklis (√) pada jawaban yang 

dianggap sesuai. 

b Bacalah pertanyaan dengan seksama, kemudian tentukan jawaban yang 

dianggap paling sesuai dengan keadaan dan kondisi Bapak/Ibu/Saudara/i. 
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c Tingkat penilaian tersebut dinyatakan dengan skala 1-5, adapun perinciannya 

sebagai berikut: 

No.  Pertanyaan  Bobot 

1. Sangat Setuju (SS) 5 

2. Setuju (S) 4 

3. Netral (N) 3 

4. Tidak Setuju (TS) 2 

5. Sangat Tidak Setuju 1 

 

1. Perceived Usefulness/Persepsi Manfaat 

No.   Pernyataan SS S N TS STS 

Work More Quickly 

1. Pembayaran zakat menggunakan 

platform digital lebih cepat 

     

Improve Job Performance 

1. Performa/kinerja pada platform 

digital sangat baik 

     

Increase Productivity 

1. Pembayaran zakat menggunakan 

platform digital tidak 

menghambat pekerjaan lain yang 

sedang dikerjakan 

     

Effectiveness 

1. Pembayaran zakat lebih efektif 

dengan menggunakan platform 

digital 

     

Make Job Easier 

1. Platform digital yang digunakan 

memudahkan pengguna 

     

More Efficient 

1. Platform digital yang digunakan 

lebih efisien 

     

2. Perceived ease of use/Persepsi Kemudahan 

No.   Pernyataan SS S N TS STS 

Controllable   
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1. Pembayaran zakat menggunakan 

platform digital lebih mudah 

terkontrol 

     

2, Riwayat transaksi pembayaran 

zakat melalui platform digital 

yang saya gunakan dapat dengan 

mudah diketahui 

     

Clear & Understandable 

1. Platform digital menampilkan 

layanan pembayaran zakat yang 

jelas dan mudah di mengerti 

     

2. Penggunaan fitur dalam platform 

digital yang digunakan tidak sulit 

     

Flexible  

1. Pembayaran zakat dapat 

dilakukan dimanapun 

     

2. Pembayaran zakat dapat 

dilakukan kapanpun 

     

Easy to Became Skillful 

1. Fitur dan bagian-bagian pada 

platform digital yang digunakan 

membayar zakat mudah dipahami 

     

2. Penggunaan platform digital 

untuk pembayaran zakat menjadi 

lebih lancar 

     

Easy to Use 

1. Menu/Fitur untuk membayar 

zakat pada platform digital yang 

saya gunakan dapat dipahami 

dengan baik 

     

2. Terdapat penjelasan pada setiap 

menu pada platform yang saya 

gunakan untuk membayar zakat 

     

3.   Digital Konowledge 

No.   Pernyataan SS S N TS STS 

Internet Searching 

1. Platform digital yang digunakan 

dapat dengan mudah diakses 

melalui search engine seperti 

google.com 

     

Hypertext Navigation  

1. Platform digital yang digunakan 

memberikan banyak informasi 
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yang membantu mengenai 

layanan yang diberikan 

Content Evaluation 

1. Pada platform digitak terdapat 

menu help dan contact us untuk 

memberikan masukan konten 

applikasi 

     

Kemampuan Membedakan Antara Tampilan dengan Konten Informasi 

1. Platform digital yang digunakan 

memiliki tampilan yang menarik 

     

2. Platform digital yang digunakan 

memiliki konten informasi yang 

mudah diketahui 

     

4. Niat 

No.   Pernyataan SS S N TS STS 

Minat 

1. Penggunaan platform digital 

dengan niat awal untuk membayar 

zakat  

     

Keinginan 

1 Penggunaan  platform digital 

untuk membayar zakat bersumber 

dari dorongan di dalam hati 

     

Pengakuan 

1. Pembayaran menggunakan 

layanan platform digital 

menjadikan pengguna dipandang 

melek teknologi 

     

5. Perilaku Muzakki 

No.   Pernyataan SS S N TS STS 

Calculating Zakat According to The Rules 

1. Platform digital memudahkan 

perhitungan pembayaran zakat 

sesuai ketentuan  

     

Reporting Zakat at its Due Date Through  Digital Platform  

1. Platform digital memberikan 

laporan zakat yang di bayar sesuai 

pada waktunya 

     

Paying Zakat at its Due Date Through  Digital Platform 

1. Platform digital memberikan 

pelayanan untuk melakukan 

pembayaran zakat sesuai 

waktunya 
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LAMPIRAN II 

TABULASI DATA PENELITIAN 

Perceived 

Usefulness 
Perceived Ease of Use 

Digital 

Knowledge 
Niat 

Perila

ku 

Muza

kki 

X

1

.

1 

X

1

.

2 

X

1

.

3 

X

1

.

4 

X

1

.

5 

X

1

.

6 

X

2

.

1 

X

2

.

2 

X

2

.

3 

X

2

.

4 

X

2

.

5 

X

2

.

6 

X

2

.

7 

X

2

.

8 

X

2

.

9 

X

2

.

1

0 

X

3

.

1 

X

3

.

2 

X

3

.

3 

X

3

.

4 

X

3

.

5 

Z

1

.

1 

Z

1

.

2 

Z

1

.

3 

Y

1

.

1 

Y

1

.

2 

Y

1

.

3 

4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 

5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 3 4 5 4 5 5 4 5 

5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 

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

4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 

5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 

5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 

4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 

4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 5 4 5 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

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

4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 

4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 

3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 

4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 

3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5 4 5 5 3 5 4 4 3 3 5 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 

5 4 5 5 4 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 3 3 3 5 5 3 4 4 4 

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

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

5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 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 
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5 4 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 

5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 3 3 4 3 4 4 

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

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

4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 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 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 

4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 

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

5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 4 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

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

5 4 5 4 3 5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 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 

4 3 4 5 5 4 3 5 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 

4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 

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

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

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 3 3 

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

4 4 4 3 4 4 3 3 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 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 3 4 5 5 

4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 

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

5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 

4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 

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

5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 

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

4 5 5 4 3 5 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 

4 4 5 3 4 3 3 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

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

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 3 4 4 4 5 4 3 5 5 3 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 3 4 5 4 

5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 3 4 4 5 

4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 

4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 

4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 

5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 

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

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

4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

4 3 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 

5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 

4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

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

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

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

3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 

4 5 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 

4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 

4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 

3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 5 

4 4 4 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 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 

4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 

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

4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

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

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

3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 5 4 4 4 5 5 

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

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

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 3 5 

5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 5 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 

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 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

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

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 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 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 

4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 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 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 

4 3 5 4 4 5 3 4 3 3 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 

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

5 4 4 4 5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 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 3 4 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5 3 4 5 4 4 

5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 

4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 5 3 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

5 3 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 

4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 

3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 2 4 3 

4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 

3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 5 5 3 4 3 4 

5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

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

4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
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4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 

4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 5 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 

5 5 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 5 4 4 

4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 

5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 

5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 

4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 

5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 

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

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

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

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 4 4 5 3 4 3 4 

5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 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 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 4 5 3 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 3 5 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 

4 4 3 5 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 5 4 4 5 5 5 4 3 5 4 4 

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

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 

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

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

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

2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 

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

3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 

4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 

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

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

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

4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 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 4 4 3 3 4 4 4 4 

3 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 

5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

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

3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 

3 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 

2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 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 5 5 5 5 5 5 5 

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

3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

4 5 4 4 4 5 5 5 5 3 4 3 4 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 

5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 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 

4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 

5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 5 3 4 3 4 

4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 3 3 4 3 3 

3 3 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 

5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 

3 5 3 5 3 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 5 3 5 

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

4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 3 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

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

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

4 3 3 4 3 5 4 3 4 3 3 3 4 3 5 5 5 5 4 4 3 3 4 3 4 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 

4 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 

4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 
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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 

3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 

5 4 3 4 5 4 4 5 3 4 5 3 4 3 4 3 5 4 3 4 3 3 3 3 4 5 4 

3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 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 5 4 4 4 5 5 5 

4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 3 4 3 5 5 5 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 3 3 4 3 5 3 4 

4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

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

4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

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 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 

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

5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 

4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 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 

4 5 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 

3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 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 3 5 3 3 3 3 5 3 4 5 5 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 5 4 

5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 4 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

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

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 5 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 4 4 3 4 3 3 3 5 5 4 4 3 4 4 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5 4 5 5 5 4 3 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 3 4 5 5 4 4 5 5 5 5 

5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 

5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 

5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 

4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

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

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

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 5 1 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 

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

4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 

4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 5 5 3 5 3 5 4 4 3 5 5 5 5 3 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 

4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 

3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 

4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 

3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 

4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 

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

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

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

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 3 5 4 5 4 3 3 4 5 4 5 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 

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

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 3 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 

5 4 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 4 5 5 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 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 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 

5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 

4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 

4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 

3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 4 
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3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 

5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 

3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 

4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 

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

3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 

3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 5 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 

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

5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 

4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 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 5 5 5 5 5 5 5 

4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 4 5 

5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 

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

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

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

5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 3 3 5 3 4 4 4 5 3 3 3 3 

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

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

4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 

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

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

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

4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 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 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

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

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

4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 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 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 5 

4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 5 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 

5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 3 3 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 

3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 

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

5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 

5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 

4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 

1 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

 
 

LAMPIRAN III 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 



138 

 

 
 

 

 



139 

 

 
 

 

 



140 

 

 
 

 

 

  



141 

 

 
 

 

 



142 

 

 
 

 

 

 



143 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

 
 

 



145 

 

 
 

 



146 

 

 
 

 



147 

 

 
 

 



148 

 

 
 

RIWAYAT HIDUP PENELITI 

M. Yusuf K lahir di Sungguminasa pada tanggal 04 Oktober 1996 

dari pasangan Ayahanda Kamaruddin dan Ibunda Sawati. Anak 

kedua dari tiga bersaudara. Beralamat di Labbakkang, Desa 

Maradekaya Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi 

Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikan di SD Negeri 

Labbakkang dan tamat pada tahun 2008. Selanjutnya peneliti melanjutkan 

pendidikan di SMP Negeri 4 Pallangga dan tamat pada tahun 2011. Setelah itu 

peneliti menempuh pendidikan menengah atas di SMK YPKK Limbung dengan 

memilih Jurusan Akuntansi dan lulus pada Tahun 2014. Selanjutnya peneliti 

menempuh pendidikan Strata 1 di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan 

memilih Program Studi Ekonomi Islam. Kemudian peneliti melanjutkan 

pendiidkan magister pada tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar dan menyelesaikan pendidikan serta meraih gelar Magister Ekonomi 

pada Jurusan Ekonomi Syariah pada tahun 2023. 

 


