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ABSTRAK 

Nama : Indriyani Sri Syamsiar 

Nim : 90100119007 

Prodi : Ekonomi Islam 

Judul : Pengaruh Literasi dan Akses Media Informasi Terhadap Minat 

Masyarakat Berwakaf Tanah di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Adonara Timur 

 

Wakaf tanah meski termasuk dalam ajaran Islam, masih banyak 

masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya eksistensi tanah bagi 

kemaslahatan umat. Wakaf tanah diatur dalam beberapa UUD Indonesia yang 

dijalankan oleh KUA seluruh Indonesia. KUA Kecamatan Adonara Timur sebagai 

salah satu wadah untuk menyalurkan wakaf tanah memiliki banyak kekurangan. 

Masyarakat, tokoh agama, staff KUA, pejabat yang memiliki kredibilitas dan 

power dalam tatanan sosial kehidupan perlu masif dalam melakukan sosialisasi 

agar literasi, akses media informasi mampu mendukung minat masyarakat dalam 

melakukan wakaf tanah. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh literasi 

dan akses media informasi terhadap minat berwakaf masyarakat Kecamatan 

Adonara Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor KUA Kecamatan Adonara Timur 

dengan jumlah sampel 50 responden yang ditentukan melalui purposive sampling. 

Jenis penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan 

kuesioner yang terdiri dari tiga variabel yaitu literasi, akses media informasi dan 

minat berwakaf. Analisis data memanfaatkan Uji Regresi Linear Berganda yang 

diolah menggunakan SPSS versi 25.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat pengaruh literasi terhadap 

minat berwakaf termasuk kategori signifikan dengan nilai sig. pada variabel X1 

(literasi) sebesar 0,00< 0,05 dengan nilai thitung 8,434 > ttabel 2,013, tingkat 

pengaruh akses media informasi terhadap minat berwakaf termasuk kategori 

signifikan dengan nilai sig. 0,00 < 0,05 dengan nilai thitung 4,144 > ttabel 2,013 dan 

tingkat pengaruh literasi dan akses media informasi terhadap minat berwakaf 

termasuk kategori signifikan dengan nilai sig. 0,000 < 0,05 dengan nilai Fhitung 

149,996 > Ftabel 3,195. Pengaruh ini digambarkan pada uji koefisien determinasi 

(R
2
) yakni pengaruh variabel X1 (literasi) dan X2 (akses media informasi) 

terhadap variabel Y (minat berwakaf) dengan persentase pengaruhnya yaitu 

86,5%. 

Kata Kunci: Wakaf, Literasi, Akses Media Informasi, Minat Berwakaf 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam. Sebagai basis 

muslim terbesar di dunia, Indonesia tumbuh menjadi negara yang memiliki dan 

menyerap aturan-aturan walaupun tidak semuanya akan tetapi ada beberapa aturan 

dalam ajaran Islam yang diterapkan dalam tatanan kehidupan masyarakat 

Indonesia. Misalnya saja sebutan rakyat diambil dari kata dalam bahasa arab 

(Islam), kata musyawarah dan lain sebagainya.
1
Lebih dari itu, aturan ajaran Islam 

termasuk salah satu yang diserap dan digunakan dalam kehidupan masyarakat 

Indonesia untuk mendukung tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan. 

Pemerintahan Indonesia menggunakan prinsip presidensial sehingga 

menjadikan sistem pemerintahan harus membutuhkan instansi khusus dalam 

membantu kinerja Presiden.Maka, dibentuklah kementerian untuk mengurusi 

bidang tertentu.Salah satu kementerian dalam mengatur urusan agama yaitu 

Kementerian Agama (Kemenag) yang terbagi beberapa bidang untuk mengatur 

beberapa agama yang bernaung dibawah pemerintah Indonesia, satunya Agama 

Islam.Kementerian ini bertugas mengatur problem yang dihadapi oleh umat Islam 

yang berkorespondensi dengan ajaran-ajaran agama Islam.Problematika yang 

                                                             

1
Mukhibat Mukhibat, ‗Analisis Semi-Historis Unsur-Unsur Bahasa Arab Dalam Bahasa 

Indonesia‘, Cendekia: Journal of Education and Society, 13.2 (2019), 323 

<https://doi.org/10.21154/cendekia.v13i2.252>. 
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sering muncul dalam usaha untuk tertib menjalankan ajaran Islam yaitu 

Wakaf.2Banyak jenis wakaf tetapi penulis memfokuskan pada wakaf tanah. 

Sasaran kebijakan pemerintah Pada pasal 18 ayat 6 Pemerintah Daerah 

berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk 

melaksanakan ekonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah ini tidaklah 

semua urusan pemerintahan yang diurus oleh pemerintah daerah melainkan ada 

urusan pemerintahan yang tidak mungkin diurus oleh Pemerintah Daerah, didalam 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 

l10 yang berbunyi; Urusan Pemerintah yang menjadi urusan Absolut sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 meliputi: (a) politik luar negeri, (b) pertanahan, (c) 

keamanan, (d) yustisi (e) fiscal nasional dan (f) agama.3 Menurut Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 

2004 Tentang Wakaf dalam Pasal 1 angka 12 B yang menyatakan bahwa: ―Kepala 

Kementerian Agama Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Kepala adalah 

pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

agama di tingkat kabupaten/kota‖.4 

                                                             
2
Nanda Suryadi and Arie Yusnelly, ‗Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia‘, Syarikat: 

Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 2.1 (2019), 27–36 

<https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698>. 

3
Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014, p. 139. 

4
Presiden Republik Indonesia, ‗Pp Ri Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Pp 

Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Perubahan Uu Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf‘, Lembaran 

Negara Republik Indonesi.a Tahun 2Ol8 Nomor 93, 23 (2018). 
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Terkait dengan Tata Kelola Kelembagaan urusan Wakaf Tanah yang benar 

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah sebagai 

berikut:5 

a) Unsur atau Rukun wakaf: orang yang berwakaf, benda yang diwakafkan, 

tujuan/tempat yang diwakafkan dan pernyataan/lafaz penyerahan wakaf (Ikrar 

Wakaf). 

b) Syarat harta benda yang diwakafkan: benda yang diwakafkan harus bernilai 

ekonomis, benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya, harta yang 

diwakafkan harus benar-benar punya wakif secara sempurna, artinya bebas 

dari segala beban dan benda yang diwakafkan harus kekal. 

Wakaf adalah perbuatan wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan 

sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka 

waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau 

kesejahteraan umum menurut syariah.6Wakaf tanah adalah menyerahkan sebidang 

tanah hak milik baik individu maupun kelompok bagi kepentingan sosial.Payung 

hukum dalam wakaf tanah ini adalah Peraturan Pemerintah no. 28 tahun 1977 

tentang Perwakafan Tanah Milik.Masyarakat Indonesia kebanyakan mengenal 

wakaf adalah wakaf tanah karena pemahaman tentang wakaf produktif yang 

                                                             
5
Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 

2004 Tentang Wakaf, Bwi.Go.Id, 2004, pp. 1–40 <https://www.bwi.go.id/wp-

content/uploads/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf>. 

6
Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 



4 
 

 

 

belum menyeluruh seperti sekarang.Nilai positifnya adalah banyaknya harta 

wakaf berupa tanah yang ada di Indonesia.7 

Literasi diartikan sebagai kemampuan seseorang mengetahui pemahaman 

tentang sebuah makna dari tema yang dibicarakan.Kemampuan ini memungkinan 

seorang manusia bisa berkembang maju demi kelangsungan hidup berdampingan 

dengan kemajuan zaman. Literasi sangat penting untuk bisa menciptakan 

lingkungan yang sejahtera.8Literasi wakaf dimaknai atas dasar kemampuan 

seseorang untuk membaca, berhitung, mengenali, mendiskusikan, dan 

menganalisis problem yang berkaitan dengan wakaf untuk menghasilkan solusi 

demi menyelesaikan problem yang hadir.
9
Dengan demikian, literasi wakaf 

dimaknai dalam arti kemampuan masyarakat untuk bisa memahami, menganalisis 

dan memecahkan masalah bidang perwakafan. 

Indonesia sebagai mayoritas muslim terbesar di dunia memiliki persentase 

wakaf yang cukup beragam. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), tingkat 

literasi wakaf sebesar 50,7 dengan kategori rendah.10Angka ini terbilang cukup 

rendah karena < 60 yang syarat kategori menengah.NTT berada di posisi 16 besar 

dari 33 Provinsi dalam data penelitian tersebut.Ini artinya NTT masih sedikit baik 

dari beberapa provinsi. Tingkat kerendahan literasi wakaf di NTT dipengaruhi 

                                                             
7
Septi Purwaningsih and Dewi Susilowati, ‗Peran Wakaf Dalam Meningkatkan 

Pemberdayaan Ekonomi Umat‘, Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi, 22.2 (2020), 191–203 

<https://doi.org/10.32424/jeba.v22i2.1595>. 

8
Dian Pujiati, Moh Aniq Khairul Basyar, and Arfilia Wijayanti, ‗Analisis Gerakan 

Literasi Sekolah Di Sekolah Dasar‘, Pedagogik Journal of Islamic Elementary School, 5.1 (2022), 

57–68 <https://doi.org/10.24256/pijies.v5i1.2615>. 

9
Fitriani Rasela, ‗Pengaruh Literasi Wakaf Terhadap Minat Mahasiswa Berwakaf Pada 

Forum Wakaf Mahasiswa Indonesia‘, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 7.2 (2020), 602. 

10
Badan Wakaf Indonesia, Laporan Indeks Literasi Wakaf Nasional 2020, 2020 

<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/kovalen/article/view/6719>. 
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beberapa faktor diantaranya populasi muslim minoritas, kurangnya sosialisasi dari 

pemerintahan kepada masyarakat, kurangnya sarana prasarana untuk mendukung 

sistem perwakafan dan adat istiadat masyarakat NTT yang sudah mempunyai 

sistem kebudayaan dalam mengatur perwakafan tanah.  

Permasalahan yang muncul pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Adonara Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur belum 

maksimalnya masyarakat berwakaf tanah yang dilaksanakan oleh pihak 

berkepentingan dalam perwakafan. Masyarakat Adonara Timur bahkan belum 

maksimal untuk berwakaf tanah di KUA setempat. Walaupun KUA sudah berdiri 

sejak lama akan tetapi proses perwakafan tanah terkadang tidak melalui KUA 

sehingga menjadikan kantor ini kurang peminatan dalam urusan wakaf tanah. 

Masyarakat lebih suka berwakaf melalui tutur bicara atau menggunakan fasilitas 

adat untuk mewakafkan tanah.Jika ditelaah maka hal ini mungkin terjadi karena 

kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh kementerian agama 

atau tokoh agama Kecamatan Adonara Timur (Adotim) sehingga masyarakat 

belum maksimal memanfaatkan keberadaan KUA Adotim. 

Dampak kurang sosialisasi memunculkan kurangnya literasi masyarakat 

untuk memanfaatkan KUA sebagai media pengesahan wakaf tanah.Literasi ini 

sangat penting bagi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan dalam melakukan 

wakaf tanah. Faktor literasi memberikan pengaruh yang besar terhadap perilaku 

wakaf yang berujung pada pengetahuan masyarakat.11 Pengetahuan mampu 

menata ulang pemikiran masyarakat untuk melakukan perwakafan di kantor 

                                                             
11

Novita Rawanti and Alim Murtani, ‗Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat 

Masyarakat Dalam Menunaikan Wakaf‘, Jurnal FEB, 1.1 (2019), 62–69. 
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terdekat demi menjalankan ibadah dalam ajaran Islam12, sehingga pengetahuan ini 

berdiri sebagai faktor pendukung bagi masyarakat dalam berwakaf.
13

 

Selain faktor literasi, ada faktor ketersediaan akses informasi bagi 

masyarakat untuk bisa mendapatkan sesuatu yang baru bahwa sistem perwakafan 

tanah dapat dilakukan di kantor tertentu dengan prosedur khusus. Sistem 

informasi ini sejauh peneliti melihat fasilitas yang disediakan oleh KUA Adonara 

Timur belum ada yang beredar di masyarakat sehingga hal ini bisa menjadi faktor 

kurangnya masyarakat berwakaf di KUA.Padahal dunia sudah memasuki 

perkembangan teknologi dengan menawarkan kemudahan akses untuk masyarakat 

agar bisa mendapatkan gambaran umum tentang prosedur, tata cara dan hal lain 

yang mendukung program pemerintahan. Faktor akses media sangat memiliki 

pengaruh pada minat masyarakat berwakaf.
14

dengan hadirnya media memudahkan 

masyarakat mendapatkan informasi wakaf.15 

Keterbatasan fasilitas dan sosialisasi yang dilakukan oleh staf Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adonara Timur yang menyebabkan 

masyarakat jarang memanfaatkan keberadaan KUA untuk membantu 

memudahkan proses berwakaf tanah sebab masyarakat lebih mendapatkan 

                                                             
12

Abdul Latif, Imam Haryadi, and Adib Susilo, ‗Pengaruh Pemahaman Wakaf Terhadap 

Niat Berwakaf Tunai Jama‘ah Masjid Di Kecamatan Kota Ponorogo‘, Islamic Economics Journal, 

7.1 (2021), 31 <https://doi.org/10.21111/iej.v7i1.5410>. 

13
Rahmi Putri Handayani and Tuti Kurnia, ‗Analisis Persepsi Masyarakat Kota Bogor 

Terhadap Wakaf Tunai‘, Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam, 1.2 (2018), 61–70 

<https://doi.org/10.30997/jsei.v1i2.256>. 

14
Saekhu, ‗Seputar Persoalan Pelayanan Wakaf Di Kantor Seputar Persoalan Pelayanan 

Wakaf Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.‘, Economica, 5.2 

(2020), 37–52. 

15
Yuliana Ismawati and Moch. Khoirul Anwar, ‗Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang 

Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang Di Kota Surabaya‘, Jurnal Ekonomi Islam, 2.3 

(2019), 129–38. 
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pengetahuan wakaf dari tokoh agama atau orang terdekat. Inilah yang 

menyebabkan masyarakat dalam melaksanakan wakaf tanah lebih memilih orang-

orang kepercayaan sebagai perantara atau tokoh agama untuk membantu dalam 

penyelesaian prosesi berwakaf tanah di masyarakat. 

Tabel 1.1 

Daftar tanah wakaf Bersertifikat dan tidak bersertifiksat di KUA 

Kecamatan Adonara Timur 

 TANAH 

BERSERTIFI

KAT 

TANAH TIDAK 

BERSERTIFIKAT 

NO KUA JUM

LAH 

LUA

S 

(HA) 

JUM

LAH 

LUAS 

(HA) 

JUMLA

H 

LUAS 

(HA) 

1 Larantuka 8 0,99 8 0,99 0 0 

2 Adonara 

Timur 

 16 1,15 10 0,84 6 0,31 

3 Adonara 

Barat 

12 1,35 6 0,73 6 0,62 

4 Solor Timur 33 6,75 22 4,90 11 1,85 

5 Wulanggita

ng 

0 0 0 0 0 0 

6 Solor 

Barat 

0 0 0 0 0 0 

7 Tanjong 

Bunga 

0 0 0 0 0 0 

8 Kelubagolit 9 0,46 9 0,46 0  0 

9 Witihama 14 0,80 10 0,58 4 0,22 

10 Adonara 12 1,44 10 1,32 2 0,12 

11 Ile Boleng 0 0 0 0 0 0 

12 AdonaraTe

ngah 

8 0,66 7 0,71 1 0,05 

Sumber data: siwak.kamenag.go.id 

Di lihat dari data Wakaf tanah di KUA Kecamatan Adonara Timur, Tanah 

wakaf Kecamatan Adonara Timur sebanyak 16. Tanah yang sudah bersertifikat 

ada 10 dengan luas 0,84ha dan yang tidak bersertifikat ada 6 dengan luas 0,31 ha. 

Pendaftaran bersertifikat tanah sangat penting dilakukan, apabila dilihat dari sudut 



8 
 

 

 

pandang masalahnya tanah yang tidak dicatatkan akan memudahkan timbulnya 

penyimpangan dan penyelewengan, misalnya perubahan status atau peruntukan 

yang tidak sesuai dari peruntukan awal, karena tidak adanya bukti otentik 

sehingga akan menjadi rawan untuk disalahgunakan, perubahan peruntukan atau 

status yang tidak sesuai dengan peruntukan awal. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan melakukan penelitian 

yang berjudul ―Pengaruh Pengetahuan dan Akses Media Informasi terhadap 

Minat Masyarakat Berwakaf Tanah di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Adonara Timur‖. 

B. Rumusan Masalah 

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini berdasarkan gambaran 

latarbelakang yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh literasi terhadap minat masyarakat berwakaf tanah 

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adonara Timur? 

2. Bagaimana pengaruh akses media informasi terhadap minat masyarakat 

berwakaf tanah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adonara 

Timur? 

3. Bagaimana pengaruh literasi dan akses media informasi terhadap minat 

masyarakat berwakaf tanah pada Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Adonara Timur? 
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C. Hipotesis 

     Hipotesis mencakup penegasan bahwa dua variabel berhubungan dalam 

suatu cara, baik berhubungan secara langsung maupun tidak langsung yang 

akan ditentukan oleh suatu kajian. Sesuai dengan apa yang telah dibahas 

sebelumnya dalam hal teori dan kerangka pemikiran, hipotesis pada bagian 

berikut berdasarkan tanda hubung menunjukkan bahwa itu berkaitan dengan 

situasi tertentu yang perlu diverifikasi kebenarannya, dan itu terkait dengan 

hipotesis. yang diangkat dalam kajian tersebut di atas, yaitu: 

1. Diduga ada pengaruh literasi terhadap minat masyarakat berwakaftanah di 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adonara Timur. 

Berdasarkan penelitian oleh Mujakir dan Maulana, menemukan bahwa 

literasi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif atas minat masyarakat 

berwakaf di Kabupaten Bima, sehingga aktualisasinya secara maksimal dijalankan 

sesuai dengan peraturan pemerintah berdampak pada tingkat partisipasi 

masyarakat cukup tinggi.
16

 Prastika dalam meningkatkan minat berwakaf pada 

masyarakat perlu adanya sosialisasi yang intens agar literasi masyarakat 

mengalami peningkatan demi memberikan wadah dan pemahaman mumpuni 

mendukung masyarakat dalam berwakaf.
17

Riski Rimanto menyatakan dalam 

penelitiannya bahwa literasi memiliki beberapa model yang bisa diterapkan dalam 

meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat tentang perwakafan.Model ini 

                                                             

16
Mujakir and Maulana Syarif Hidayatullah, ‗Pengaruh Literasi Dan Tingkat Religiusitas 

Terhadap Minat Berwakaf Uang (Studi Kasus: Masyarakat Kabupaten Bima)‘, Al-Awqaf, 15.2 

(2022), 61–77 <https://jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/173/108>. 

17
Prastika Zakiyatul Husniyah, ‗Literasi Wakaf Pada Masyarakat Untuk Memunculkan 

Minat Berwakaf‘, Skripsi, Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf (Islam Negeri Sunan 

Ampel, 2019) <https://core.ac.uk/download/pdf/232189804.pdf>. 
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harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat pada wilayah tertentu. 

Misalnya literasi melalui jejaring internet maka harus dipastikan akses internet 

yang digunakan oleh masyarakat.
18

 Penjelasan ini dijadikan dasar untuk 

menyusun hipotesis yaitu: 

H1 : Literasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan 

wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adonara Timur 

2. Diduga ada pengaruh akses media informasi terhadap minat masyarakat 

berwakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adonara Timur. 

Berdasarkan penelitian Anggraeni menyatakan bahwa pengelolaan wakaf di 

Indonesia memiliki kelemahan pada ketersediaan akses media informasi di era 

perkembangan teknologi saat ini.Sehingga perlu meningkatkan fasilitas media 

informasi demi mendukung peningkatan pengelolaan wakaf tanah.19Penelitian 

Adenia dan Mardiana menemukan bahwa dalam meningkatkan minat berwakaf 

dibutuhkan media akses informasi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan 

kemampuan masyarakat setempat. Jika media akses informasi dikelola dengan 

baik, tentunya masyarakat akan sering mendapatkan informasi yang pada akhirnya 

bermanfaat bagi masyarakat untuk melakukan perwakafan.
20

 Penjelasan ini 

dijadikan dasar untuk menyusun hipotesis yaitu: 

                                                             

18
Riski Rimanto, ‗Literasi Wakaf Serta Model Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Pusat 

Pengelolaan Dana Sosial (Puspas) Universitas Airlangga Surabaya‘, 2022 

<https://digilib.uinsa.ac.id/57269/2/Riski Rimanto_G95218065.pdf>. 

19
Anggraeni Wenny Safitri, ‗Model Kelembagaan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf 

Produktif Di Indonesia‘, Skripsi (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta,2020), h. 147, 

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream>. 

20
Adenia Rachma and Mardiana, ‗Pengaruh Pengetahuan Dan Religiusitas Terhadap 

Minat Berwakaf Cash Waqf Linked Sukuk Dengan Akses Media Informasi Sebagai Variabel 
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H2 : Akses Media Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengelolaan wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Adonara Timur 

D. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

No 
Variabel 

Penelitian 
Definisi Operasional Indikator Pernyataan 

1.  
Literasi 

Wakaf 

Literasi merupakan 

seperangkat 

kemampuan yang 

bersifat nyata, 

terkhusus pada 

keterampilan dan 

kemampuan kognitif 

dalam membaca 

maupun menulis 

dengan tidak 

melibatkan asal usul 

keterampilan tersebut 

didapatkan. 

Pengetahuan dan 

pemahaman seseorang 

terkait arti dari 

literasi, dipengaruhi 

karena faktor 

akademik, konteks 

sosial nasional, 

budaya, pengalaman 

dan institusi.
21

 

 

Kemampuan 

menulis dan 

membaca 

1. Saya sering 

membaca tentang 

wakaf tanah 

2. Saya mampu 

menjelaskan 

tentang wakaf 

tanah 

Pengetahuan 

tentang 

wakaf tanah 

1. Saya mengetahui 

pengertian wakaf 

tanah 

2. Saya mengetahui 

jenis wakaf tanah 

3. Saya mengetahui 

regulasi wakaf 

tanah 

Kemampuan 

mengolah 

informasi 

wakaf tanah 

1. Saya menjelaskan 

tentang wakaf 

tanah kepada 

orang lain 

2. Saya membantu 

masyarakat 

dalam berwakaf 
tanah 

2.  

Akses 

Media 

Informasi 

 

Akses media 

informasi bermakna 

pada ketersediaan 

informasi di media 

Akurat 

1. Saya memberikan 

informasi sesuai 

dengan fakta 

berdasarkan 

                                                                                                                                                                       
Moderasi‘, Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS), 4.1 (2022), 22–27 

<https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.1663>. 

21
fadli muhammad Iqbal, ‗Analysis of Zakat and Waqf Literacy Class Program in the 

Covid-19 Period‘, Jurnal Bimas Islam, 13.2 (2020), 259–88 

<https://doi.org/10.37302/jbi.v13i2.285>. 
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sosial maupun media 

lain,22 yang diadakan 

oleh Kantor Urusan 

Agama (KUA) 

Kecamatan Adonara 

Timur untuk 

mempermudah 

masyarakat dalam 

mendapatkan 

informasi tentang 

konsep wakaf tanah di 

ruang lingkup 

masyarakat Adonara 

Timur. 

peraturan yang 

berlaku 

2. Saya 

mendapatkan 

informasi sesuai 

dengan faktanya 

Tepat Waktu 

1. Saya bisa 

mengakses 

informasi tentang 

wakaf tanah 

kapanpun 

dibutuhkan 

2. Saya selalu 

mengupdate 

informasi tentang 

wakaf tanah 

ketika ada 

perubahan 

Relevan 

1. Saya memberikan 

informasi wakaf 

tanah sesuai 

dengan budaya 

setempat dan 

kebutuhannya 

2. Saya 

mendapatkan 

informasi sesuai 

kebutuhan 

keperluan tentang 

wakaf tanah 

Lengkap 

1. Saya memberikan 

informasi secara 

komprehensif 

2. Saya 

mendapatkan 

informasi yang 

                                                             
22

Herman Thuan To Saurik, Devi Dwi Purwanto, and Jeremiah Irawan Hadikusuma, 

‗Teknologi Virtual Reality Untuk Media Informasi Kampus‘, Jurnal Teknologi Informasi Dan 

Ilmu Komputer, 6.1 (2019), 71 <https://doi.org/10.25126/jtiik.2019611238>. 
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luas, lengkap dan 

terbaru 

3.  

Minat 

Masyarakat 

Berwakaf 

Tanah 

Minat berwakaf 

diartikan sebagai 

ketertarikan seseorang 

secara radikal 

(mendalam) terhadap 

sesuatu yang dengan 

itu berusaha untuk 

mewujudkan 

keinginannya melalui 

perkataan, perbuatan 

dan niat,
23

 yang 

terjadi di Kantor 

Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan 

Adonara Timur 

Perhatian 

1. Saya mempelajari 

tentang wakaf 

tanah 

2. Saya melakukan 

perbandingan dan 

penilaian atas 

konsep wakaf 

tanah 

Ketertarikan 

1. Saya sangat 

tertarik dengan 

konsep wakaf 

tanah  

2. Saya cenderung 

lebih memilih 

wakaf tanah 

daripada wakaf 

lainnya 

Keinginan 

1. Saya mempunyai 

keinginan untuk 

berwakaf tanah. 

2. Saya merasa 
terdorong untuk 

berwakaf tanah 

Tindakan 

1. Saya pernah 

berwakaf tanah. 

2. Saya mendorong 

dan memotivasi 

masyarakat untuk 

berwakaf tanah 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah studi mengenai ―Minat Masyarakat 

Berwakaf Tanah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adonara 

                                                             

23
Dinda Adistii, Dewi Susilowati, and Permata Ulfah, ‗Peran Akuntabilitas Sebagai 

Moderasi Hubungan Religiusitas Dan Literasi Wakaf Terhadap Minat Berwakaf Uang‘, Reviu 

Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, 5.2 (2021), 122–37 <https://doi.org/10.18196/rabin.v5i2.12238>. 
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Timur‖.dengan variabel Pengetahuan dan Akses media Informasi sebagai ukuran 

dalam penelitian ini.Ruang lingkup ini dijadikan sebagai batasan untuk melakukan 

penelitian. 

E. Tujuan 

Tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi terhadap minat masyarakat berwakaf 

tanah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adonara Timur 

2. Untuk mengetahui pengaruh akses media informasi terhadap minat 

masyarakat berwakaf tanah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Adonara Timur 

3. Untuk mengetahui pengaruh literasi dan akses media informasi terhadap 

minat masyarakat berwakaf tanah di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Adonara Timur 

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu memberikan gambaran kepada peneliti tentang 

literature yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya yang memiliki 

korespodensi dengan penelitian yang dilakukan penelitian sekarang.Sehingga 

dijadikan sebagai bahasa referensi menyusun dan menyelesaikan penelitian. 

Penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut: 

 

No Penulis Judul Tahun  Hasil dan Pembahasan 

Penelitian 

1. Khairun Nisa, 

Kamaruddin 

Kamaruddin 

dan Ubadah 

Implementasi 

UU No. 41 

Tahun 2004 

Tentang Wakaf 

2022 Dalam menjalankan tugasnya, 

terdapat beberapa faktor yang 

berpengaruh terhadap 

implementasi Undang-Undang 
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Ubadah (Studi pada 

Kantor Urusan 

Agama (KUA) 

Palu Selatan) 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

wakaf pada Kantor Urusan 

Agama (KUA) Palu Selatan, di 

antaranya sumber daya 

masyarakat (SDM), sarana dan 

prasarana, lokasi, keuangan atau 

permodalan, dan sosialisasi. 

2. Saekhu Seputar 

Persoalan 

Pelayanan 

Wakaf di 

Kantor Urusan 

Agama (Kua) 

Kecamatan 

Keling 

Kabupaten 

Jepara 

2020 Hasil penelitian ini bahwa 

wakaf Kementerian Agama di 

Kantor Kecamatan Keling 

masih kurangnya SDM di 

lapangan tidak mempengaruhi 

maksimalnya donasi itu layanan 

wakaf yang diberikan kepada 

masyarakat. Secara umum 

pelayanan wakaf di Kantor 

Urusan Agama tidak 

mempengaruhi tingkat 

kesejahteraan ekonomi umat, 

hal ini terjadi karena kultur dan 

pengelolaan wakaf di 

Kecamatan Keling masih 

bersifat tradisional individual 

namun profesional. 

3. Fitriani Rasela 

 

Pengaruh 

Literasi Wakaf 

terhadap Minat 

Mahasiswa 

Berwakaf pada 

Forum Wakaf 

Mahasiswa 

Indonesia 

2022 Hasilnya menunjukan bahwa 

literasi sangat memiliki 

pengaruh yang signifikan dan 

positif terhadap minat 

mahasiswa berwakaf melalui 

forum wakaf Indonesia. Hal ini 

memang cukup baik mengingat 

tingkat literasi mahasiswa yang 

masih stabil dan memiliki 

ketertarikan (minat) untuk 

memberdayagunakan wakaf 

tanah masih tinggi. 

4. Umi 

Supraptiningsih 

Problematika 

Implementasi 

Sertifikat 

Tanah Wakaf 

pada 

Masyarakat 

2020 Hasil penelitiannya 

mendapatkan 3 poin yaitu 1). 

Masyarakat masih memahami 

wakaf tanah hanya untuk 

agenda masjid (tempat ibadah) 

dan pendidikan. 2). Minat dan 

pemikiran masyarakat dalam 

berwakaf tanah masih sangat 

dipengaruh oleh tokoh 

masyarakat dan tokoh agama 
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artinya peran kementerian 

agama masih sangat kurang. 3). 

Pelaksanaan hak milik wakaf 

masih sangat jarang memiliki 

sertifikat sehingga banyak 

masalah muncul terjadi 

penggugatan hak miliki tanah 

yang telah diwakafkan. 

5. Intan 

Nur‘afifah 
Analisis Tugas 

Nazhir Wakaf 

Berdasarkan 

Undang-

Undang No. 41 

Tahun 2004‖ 

(Studi Kasus di 

KUA 

Kecamatan 

Rengat Barat) 

2020 Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa (1) 

beberapa Nazhir di kecamatan 

Rengat Barat memiliki kualitas 

SDM yang kurang memadai 

dalam pengelolaan tanah wakaf, 

keadaan ini menjadikan nazhir 

tidak maksimal dalam 

menjalankan tugasnya. (2) Dari 

5 nazhir yang penulis teliti 

hanya 2 orang nazhir yang 

melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan Undang-Undang No. 41 

tahun 2004. Sedangkan 3 orang 

nazhir lainnya dalam 

pengelolaan tanah wakaf belum 

sesuai dengan ketentuan yang 

ada dalam Undang-Undang No. 

41 tahun 2004. 
6. Siska, Deden 

dan Agi 
Literasi Wakaf 

melalui Media 

Sosial untuk 

Meningkatkan 

Kesadaran 

Berwakaf pada 

Masa Pandemi 

Covid-19 

2021 Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: sosialisasi berwakaf 

melalui media sosial sebagai 

akses media informasi mampu 

memberikan pemahaman dan 

meningkatkan literasi sehingga 

minat masyarakat untuk 

berwakaf menjadi lebih baik. 

Dengan sistem media sosial 

yang tergolong sebagai sarana 

primer dunia saat ini, sangat 

membantu meringankan nazhir 

dan lembaga yang bertugas 

memberikan informasi kepada 

masyarakat terkait konsep 

wakaf. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pengertian Wakaf Tanah 

Kata wakaf berasal dari bahasa arab waqafa yang berarti berhenti24, atau menahan 

atau diam di tempat, atau tetap berdiri.25 Dikarenakan seringnya penggunaan kata 

seperti ―habasa‖ atau ―ahbasa‖ dan ―auqafa‖ untuk menunjukkan kata kerjanya, 

maka digunakan dua kata ―habas‖ dan ―wakaf‖ untuk menunjukkan terminologi 

wakaf. Sebaliknya, wakaf dan habas adalah kata benda, dan jamaahnya terdiri dari 

awqaf, ahbas, dan mahbus. Al Wakaf, serta Al Habsu, keduanya mengandung 

Makna Al Imsak (Menahan), Al Manu (Mencegah), dan At-Takkust (Diam). 

Karena wakaf terpisah dari kerusakan, penjualan, dan segala hal lain yang tidak 

sesuai dengan tujuannya dikatakan menahan.26 Sebaliknya, mereka 

mendefinisikan wakaf sebagai sesuatu yang luas sesuai dengan variasi mazhab 

yang mereka ketahui, baik dari segi kelaziman maupun ketidak lazimannya. 

Syarat pendekatan dalam situasi wakaf, seperti posisi ketika seseorang membawa 

wakaf setelah diwakafkan. Selain itu, ada juga ketidaksepakatan dalam metode 

standar pelaksanaan wakaf. 

Ketika mendefinisikan wakaf, Departemen Agama Republik Indonesia 

(2007), menggunakan pendapat para ulama merujuk kepada para Imam mazhab, 

                                                             
24

Trisno Wardy Putra, Buku Ajar Manajemen Wakaf, (Cetakan Pertama; Bandung: 

Widina Bhakti Persada Bandung, Grup CV. Widina Media Utama, 2019), h. 1. 

25
Mulyono Jamal Nur Azizah Latifah, Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait, ZISWAF; 

Jurnal Zakat Dan Wakaf, 6.1 (2019), 1–18 

<https://www.academia.edu/download/60417596/Model_Pengukuran_Kinerja_Lembaga_Zakat_di

_Indonesia20190828-96807-1v37rgj.pdf>. 

26
Tasri, Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam, (Bengkulu: CV. Zigme Utama, 

2019), h. 63, https://repository.iainbengkulu.ac.id/4592/1. 
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seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi‘i dan imam-imam lainnya. Maka yang terlintas 

di benak penulis setelah membaca definisi-definisi yang mereka buat seolah-olah 

definisi tersebut adalah kutipan dari mereka, padahal kenyataannya tidak 

demikian.Karena definisi-definisi tersebut hanyalah karangan ahli fiqih yang 

datang sesudah mereka.Sebagai aplikasi dari kaidah-kaidah umum masing-masing 

imam mazhab yang mereka anut, sehingga setiap definisi sangat sesuai dengan 

kaidah masing-masing imam mazhab.27 Pendapat ulama tentang wakaf dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Imam Syafi‘I dan Imam Ahmad Bin Hambal 

Dua ahli fikih, Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hambali, mendefinisikan 

wakaf sebagai perbuatan menggunakan hati untuk sesuatu selain 

keuntungan diri sendiri; namun, benda tersebut tetap ada dan digunakan 

untuk tujuan yang dimaksudkan yaitu membawa hati seseorang lebih 

dekat kepada Allah dengan mengejar amannya dan menahan pemiliknya 

dari menggunakannya untuk hal lain selain kebaikan dan ketundukan 

kepada-Nya.28 

2. Imam Hanafi 

Dalam mendefinisikan wakaf, Ulama Mazhab Hanafi menggunakan 

ungkapan ―habsul mamluk an al-tamlik min al-ghair‖, yang artinya 

memisahkan hati seseorang dari jangkauan (kepemilikan) orang lain. 

                                                             
27

Binti Nur Hamidah Ahmad Mu‘is, ‗Penerapan Wakaf Uang Secara Profesional Menurut 

Hukum Islam (Application of Cash Waqf in Good Governance)‘, Jurnal Qawanin, 4.1 (2020), 

121–37 <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/54/48>. 
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Syamsuri, Perdi Fauji Rohman Perdi, and Aris Stianto, ‗Potensi Wakaf Di Indonesia 

(Kontribusi Wakaf Dalam Mengurangi Kemiskinan)‘, Malia: Jurnal Ekonomi Islam, 12.1 (2020), 

79–94 <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1939>. 
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Maksud kata mamluk adalah ungkapan yang digunakan untuk 

mengungkapkan perasaan tulus yang biasanya tidak terkait dengan 

tentara. Namun, kalimat ―an al-tamlik min al-ghair‖ berarti hati yang 

telah diwakafkan tidak dapat digunakan untuk wakif penting. Mirip 

dengan jual beli, atau jaminan, dll. Sebaliknya, frasa "kata al-habsu" 

berarti memisahkan hati yang belum di wakaf. Jadi jelas bahwa wakaf 

menurut Imam Syarkhasi adalah mengambil hati orang lain dan 

menggunakannya untuk dirinya sendiri, artinya hati yang bersangkutan 

tidak dapat digunakan untuk silih wakif. Perbedaan wakaf saat ini 

disebabkan oleh permasalahan yang mereka hadapi saat ini.29 

3. Imam Maliki 

Wakaf diartikan sebagai memberi manfaat pada suatu barang pada 

malam hari ketika dipindahkan oleh orang lain, meskipun hanya melalui 

percakapan (pengandaian). 

Definisi-definisi di atas merupakan definisi-definisi individual dari 

marga mazhab secara keseluruhan. Pengertian wakaf menurut hukum 

positif Indonesia adalah sebagai berikut. memisah dan/atau 

menyerahkan sebagian cairan tubuh orang tersebut untuk digunakan 

sendiri atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan 

                                                             
29

Tasri, Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam, (Bengkulu: CV. Zigme Utama, 

2019), h. 65, https://repository.iainbengkulu.ac.id/4592/1. 
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orang tersebut untuk keperluan shalat wajib dan/atau pengabdian 

masyarakat,.30 

B. Dasar Hukum Wakaf 

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf 

secara jelas.Oleh karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang 

digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada 

keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Di 

antara ayat-ayat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:31 

1. Surat Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi: 

مْ 
ُ
ك
َّ
عَل

َ
يْرَ ل خَ

ْ
وا ال

ُ
مْ وَافْعَل

ُ
عُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّك

َ
مَنُوا ارْك

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
يٰٓا

 تُفْلِحُوْنَۚ ۩

Terjemahnya ―Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah 

kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu 

mendapat kemenangan‖ 

2. Surat Ali imran ayat 92 yang berbunyi: 

وْنَۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْء   بُّ حِ
ُ

ا ت ى تُنْفِقُوْا مَِِّ بِرَّ حَتّٰ
ْ
وا ال

ُ
نْ تَنَال

َ
َ بِهٖ عَلِيْم ل  فَاِنَّ اللّّٰٰ

Terjemahnya ―kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai 
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Presiden Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf. 
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Siti Hanna, ‗Wakaf Saham Dalam Perspektif Islam‘, Mirzan Jurnal Ilmu Syariah, 3.1 

(2019), 99–124 

<file:///C:/Users/DELL/Downloads/WAKAF_SAHAM_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_ISLA
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dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka Sesungguhnya Allah 

mengetahuinya‖ 
 

3. Hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang 

menceritakan tentang kisah Umar bin Al-Khattab ketika memperoleh 

tanah di Khaibar32. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah 

tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan 

menyedekahkan hasilnya 

“Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi 

dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di 

Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih 

tinggi nilainya dari padanya.Apa yang baginda perintahkan kepada 

saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan 

sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.” Lalu Umar 

menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan 

wariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, 

untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, 

orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan 

dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti 

memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai 

sumber pendapatan.”(H.R. Muslim) 

 

C. Syarat dan Rukun Wakaf 

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi empat rukun wakaf, rukun-

rukun tersebut adalah sebagai berikut:33 

1. Orang yang berwakaf (al-waqif). 

2. Benda yang diwakafkan (al-mauquf bih). 

3. Pihak yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf alaih). 
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Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah,(Bandung: Al-

Ma‘arif, 2017), h.7 

33
Adi Nur Rohman, et al, Hukum Wakaf Indonesia, (Jakarta: Universitas Bhayangkara 
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4. Lafadz atau ikrar wakaf (sighat).  

Pendapat M. Athoillah (2014) dikutip oleh Ahmad Muslich yang 

menyatakan bahwa syarat-syarat rukun di atas perlu dijabarkan sebagai berikut:34 

1. Syarat Wakif (orang yang berwakaf) 

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan 

hukum atau kamalul ahliyah (legal competent) dalam membelanjakan 

hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria, yaitu sebagai 

berikut: 

a) Merdeka Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba 

sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik 

dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. 

Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan 

apa yang dimiliki adalahkepunyaaan tuannya. Namun demikian 

Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu 

boleh mewakafkan hartanya bila ada izin dari tuannya, karena ia 

sebagai wakil darinya. Bahkan Adz Dzahiri (pengikut Daud Adz-

Dzahiri) menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang 

diperoleh dengan jalan waris atau tabarru. Bila ia dapat memiliki 

sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu 

b) Berakal sehat Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah 

hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap 
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Ahmad Muslich, ‗Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Wakaf‘, Muaddib : Studi 

Kependidikan Dan Keislaman, 6.2 (2017), 200–218 

<https://doi.org/10.24269/muaddib.v6n2.2016.200-218>. 
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melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf 

orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit 

atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak 

sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya. 

c) Dewasa (Baligh) Wakaf yang dilakukan oleh anak belum dewasa 

(baligh) hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap 

melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak 

miliknya. 

d) Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai) Orang yang 

berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat 

kebaikan (tabarru‘), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak 

sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di 

bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya 

hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampunan ialah untuk 

menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu 

yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi 

beban orang lain 

2. Syarat Mauquf bih (harta yang diwakafkan) 

Menurut harta yang diwakafkan, syarat wakaf terbagi menjadi dua, 

yaitu tentang syarat sahnya harta yang diwakafkan dan tentang kadar harta 

yang diwakafkan.35 
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Metadata, 2.3 (2020), 170–86. 
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3. Kadar harta yang diwakafkan 

Mesir telah menggunakan pendapatnya mazhab Hanafi mengenai kadar 

harta yang akan diwakafkan sebelum Undang-undang wakaf dimulai. Hati 

orang itu yang akan diwakafkan; jumlah yang diwakafkan tidak 

diperdebatkan; melainkan akan digunakan sebagai sarana untuk 

menonjolkan niat wakif orang tersebut. Oleh karena itu, dengan bantuan 

penerapan pendapat tersebut di atas, dapat memicu munculnya berbagai 

wakif, seperti membangunkan seluruh hati subjek kepada otoritas yang 

sesuai tanpa membunyikan alarm apapun pada keluarga yang terancam.36 

menggagalkan penyimpanan yang dimaksud. Dalam situasi ini, UUWM 

tidak menimbulkan kekhawatiran atas keinginan wakif untuk mewakafkan 

setiap bagian tubuhnya, kecuali jika wakif tersebut tidak memiliki ahli waris 

dari keturunannya, ayah, atau isteri-isteri mereka.37 

Pembatasan kadar harta yang diwakafkan juga cukup relevan diterapkan 

di Indonesia, yaitu tidak melebihi sepertiga harta wakif untuk kepentingan 

kesejahteraan anggota keluarganya. Konsep pembatasan harta yang ingin 

diwakafkan oleh seorang wakif selaras dengan peraturan perundangan 
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Halimah B Zulkifli, Sohrah, ‗Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem 

Wakaf Menurut Fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016‘, Iqtishaduna:Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2.1 (2020), 43–52 <file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-
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Abdurrohman Kasdi, ‗Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim‘, 
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dalam Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) bab wasiat, pasal 201.38 

Dari pemaparan diatas berikut ini adalah contoh-contoh harta yang dapat 

diwakafkan:39 

a) Benda Wakaf Tidak Bergerak 

- Tanah 

- Bangunan 

- Pohon yang diambil buahnya 

- Sumur yang diambil airnya 

b) Benda Wakaf Bergerak 

- Hewan 

- Perlengkapan rumah ibadah 

- Senjata 

- Pakaian 

- Buku 

- Mushaf 

- Uang, saham atau surat berharga lainnya 

D. Macam-Macam Wakaf 

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka 

wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut: 

                                                             
38

Muhammad Helmi, ‗Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang 

Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia‘, Mazahib, XV.1 

(2016), 139–50. 
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1. Wakaf Ahli 

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seorang atau 

lebih, keluarga si wakif atau bukan.Wakaf seperti ini disebut juga wakaf 

dzurri.40 

Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, 

lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya 

adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.Wakaf sejenis ini 

(wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf ‘alal aulad, yaitu 

wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam 

lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri. 

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan 

hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin 

Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum 

kerabatnya.41 

Dalam satu segi, wakaf ahli ini baik sekali, karena si wakif akan 

mendapatkan dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga 

kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. 

Akan tetapi pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, 

seperti bagaimana kalau cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi? Atau 

siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu? Atau 

                                                             
40

Farhana Mohamad Suhaimi, ‗Wakaf Ahli: Peruntukan Undang-Undang Dan 

Pelaksanaannya Di Malaysia.‘, Malaysian Journal of Syariah and Law, 8.1 (2018), 73–81 
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sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si wakif yang menjadi tujuan wakaf 

itu berkembang sedemikian rupa sehingga menyulitkan bagaimana cara 

meratakan pembagian hasil harta wakaf.  

Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima wakaf) 

agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus 

hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan 

bahwa wakaf ini untuk anak cucu, kepada fakir miskin.Sehingga bila suatu 

ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi, maka wakaf itu bisa 

langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun untuk kasus anak cucu 

yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak 

kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil 

dan merata.  

Berdasarkan pengalaman, wakaf ahli setelah melampaui ratusan tahun 

mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan wakaf 

yang sesungguhnya yakni memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, 

selain itu sering terjadi pula kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan 

wakaf oleh keluarga yang diserahkan harta wakaf, terlebih bila turunannya 

yang dimaksud telah berkembang dengan sedemikian rupa. 

Berdasarkan hal ini di Mesir wakaf ahli dihapuskan dengan Undang-

undang No.180 Tahun 1952. Selain itu di negara-negara lain juga seperti 

Turki, Maroko dan Al-jazair, wakaf untu keluarga (ahli) pun telah 
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dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf 

dalam bentuk ini dinilai tidak produktif.42 

2. Wakaf Khairi43 

Wakaf Khairi yaitu wakaf yang secara tegas diperuntukan bagi 

kepentingan agama atau kemasyarakatan (kebajikan umum).Seperti wakaf 

yang diserahkan untk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, 

rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. 

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan hadits Nabi Muhammad SAW 

yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khattab. Beliau 

memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para 

tamu dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya.Wakaf ini ditujukan 

kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua 

aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada 

umumnya.Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, 

pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain sebagainya. 

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak 

manfaatnya dibanding dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya 

pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat.Dan jenis wakaf inilah yang 

sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara 

umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif dapat mengambil manfaat dari 
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Ali Mutakin, ‗Fatwa Inovasi Dan Tukar Guling Wakaf (Studi Perbandingan Metode 
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harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid, maka si wakif boleh saja 

ada disana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air 

dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat 

Usman bin Affan.  

Secara substansi, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara 

membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari 

manfaatnya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang 

keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, 

keamanan dan sebagainya.Dengan demikian benda wakaf tersebut benar-

benar terasa manfaatnya untuk kepentingan manusia secara umum, tidak 

hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas. 

E. Tujuan dan Manfaat Wakaf 

Fungsi wakaf telah disebutkan secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam 

pasal 216 yang berbunyi bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda 

wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.Melihat hal tersebut, tentunya saat ini manfaat 

wakaf sudah banyak yang dinikmati oleh masyarakat, baik itu di bidang 

peribadatan, pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya dengan tetap menjada 

kekekalan nilainya44.Oleh karena itu fungsi utama dari wakaf yaitu mewujudkan 

potensi dan manfaat ekonomis harta benda untuk kepentingan ibadah dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum. 
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Ketentuan yang diatur di dalam pasal 225 KHI di atas yang tujuannya 

adalah yang memberi peluang untuk perubahan benda wakaf dalam keadaan yang 

sangat mendesak, dalam rangka kepentingan maslahat yang lebih besar dari 

sebelumnya.45 

Dalam tujuan wakaf setidaknya disyaratkan beberapa hal berikut, tentunya 

tujuannya juga harus baik dan sesuai dengan syariah,46hal ini agar tujuan wakaf 

yang sebenarnya dapat tercapai, tujuan-tujuan tersebut adalah:47 

a) Membantu yayasan pendidikan umum atau khusus, kelompok profesi, 

yayasan Islam, perpustakaan umum atau khusus. 

b) Membantu pelajar dan mahasiswa untuk belajar didalam dan luar negeri. 

c) Memelihara anak yatim, janda dan orang-orang lemah.  

d) Membangun masjid dan memberi perlengkapannya, serta mengisinya 

dengan mushaf Al-Qur‘an dan Kitab-kitab, juga berinfak untuk keperluan 

masjid. 

e) Memberi bantuan keuangan dengan syarat yang ringan kepada pengusaha 

kecil yang memerlukan tambahan modal. 

F. Tata Kelola Wakaf Tanah 

Menurut Abdul Ghofur Anshori (2006) yang dikutip oleh Abd. Syukur, 

dkk, secara penerapan dalam tata cara perwakafan adalah sebagai berikut:48 
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a) Perorangan atau badan hukum yang akan mewakafkan tanah miliknya 

(sebagai calon wakif) datang sendiri di hadapan PPAIW untuk 

melaksanakan ikrar wakaf. Bila calon wakif tidak dapat datang ke hadapan 

PPAIW karena suatu sebab, seperti sakit, sudah sangat tua dan lain-lain 

dapat membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan Kepala 

Kantor Departemen Agama Kabupaten letak tanah yang bersangkutan di 

hadapan dua orang saksi. Ikrar wakaf itu kemudian dibacakan pada nazhir 

di hadapan PPAIW. 

b) Pada waktu menghadap PPAIW tersebut, wakif harus membawa surat-

surat sebagai berikut: 

1) Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya seperti 

surat IPEDA (girik, petok, ketitir dan sebagainya).  

2) Surat Keterangan Kepada Desa yang diperkuat oleh Kepala 

Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah 

dan tidak termasuk sengketa.  

3) Surat keterangan pendaftaran tanah. 

4) Izin dari Bupati/Kotamadya Kepada Daerah, Kepala Sub Direktorat 

Agraria Setempat. 

c) PPAIW kemudian meneliti surat-surat dan syarat-syarat tersebut, apakah 

sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), 

meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nazhir. 
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d) Wakif mengikrarkan kehendak wakif itu kepada nazhir yang telah 

disahkan. Ikrar tersebut harus diucapkan dengan jelas dan tegas dan 

dituangkan dalam bentuk tertulis. Bagi wakif yang tidak dapat 

mengucapkan ikrarnya, karena bisu misalnya, ia dapat menyatakan 

kehendaknya itu dengan isyarat, kemudian mengisi formulir ikrar wakaf. 

Kemudian semua yang hadir menandatangani blanko ikrar wakaf. Tentang 

bentuk dan isi ikrar wakaf tersebut telah ditentukan di dalam peraturan 

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 1978 

No. Kep/D/75/78.7 

e) PPAIW segera membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap tiga dengan dibubuhi 

materai dan Salinan Akta Ikrar wakaf rangkap empat. Akta Ikrar Wakaf 

tersebut paling sedikit memuat: nama dan identitas wakif, nama dan 

identitas nadzir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta 

benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Selanjutnya selambat-lambatnya 

satu bulan sejak dibuatnya akta, akta tersebut wajib disampaikan kepada 

pihak-pihak yang bersangkutan. Disamping membuat akta, PPAIW 

membukukan semua itu dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf dan 

menyimpannya dengan baik bersama aktanya. 

G. Pendaftaran Benda Wakaf Dalam KHI 

Komplilasi Hukum Islam Pasal 224 telah melakukan perubahan tata cara 

pendaftaran benda wakaf sebagai berikut:49 
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Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam 
Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan 
kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan 
guna menjaga keutuhan dan kelestarian 

Yang dimaksud dalam pasal ini, dilakukan pendaftaran tanah wakaf di 

Agraria. Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama nadzir 

mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang memproses paling lambat 7 

hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditanda tangani.50 

Dalam pendaftaran tersebut, PPAIW tidak dilindungi sertifikat yang 

bersangkutan atau jika tidak ada yang dapat menggunakan surat-surat bukti 

kepemilikan tanah yang ada, gugatan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat PPAIW dan 

surat pengesahan nazhir. Jika nazhir terdiri dari kelompok orang, maka yang 

tertulis dalam buku tanah dan sertifikatnya adalah nama orang-orang dari 

kelompok tersebut disertai kedudukannya di dalam kepengurusan. Bila kelak ada 

nazhir yang meninggal dunia, sakit diri atau diganti, maka diadakan penyesuaian 

seperlunya, berdasarkan pengetahuan susunan nadzir yang dilakukan PPAIW. Jika 

nazhir itu adalah badan hukum, maka yang tertulis dalam buku tanah dan 

sertifikatnya adalah nama badan hukum tersebut.51 

Oleh karena itu, PPAIW sangat penting bagi pengelolaan wakaf tanah. 

Bantuan PPAIW demi melengkapi dana memberikan kekuatan hukum kepada 

wakaf tanah yang sedang direncanakan.  
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H. Literasi 

1. PengertianLiterasi Wakaf 

Literasi didefinisikan oleh UNESCO (2016) yaitu kemampuan dasar 

berupa kemampuan menulis, membaca dan berbicara yang harus dimiliki oleh 

setiap individu, kemampuan menghitung serta kemampuan mengakses informasi 

dan pengetahuan .Kemudian KBBI (2016) mendefinisikan literasi merupakan 

sebuah kemampuan menulis dan membaca, pengetahuan atau keterampilan dalam 

aktivitas tertentu dan kemampuan individu dalam mengolah informasi dan 

pengetahuan untuk mendapatkan kecakapan hidup.52 Literasi adalah kemampuan 

dan keterampilan seseorang dalam berbahasa, yang meliputi membaca, menulis, 

berbicara, berhitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keterampilan tertentu 

yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jika dikaitkan dengan wakaf, maka 

literasi wakaf berarti kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, 

menulis berbicara, berhitung, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan 

wakaf pada tingkatan keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-

hari.
53

 Literasi diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk mendapatkan 

informasi terkait sesuatu.Jika dikaitkan dengan wakaf maka literasi merupakan 

keterampilan dalam mengetahui informasi tentang wakaf tanah. Informasi tersebut 

terlepas dari cara mendapatkannya dan dari siapa didapatkan. 
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2. Indikator Literasi 

Variabel literasi memiliki diantaranya tugas indikator sebagai berikut:54 

a. Kemampuan Menulis dan Membaca 

Melek aksara yang kemudian dipahami sebagai pemahaman atas 

informasi yang tertuang dalam media tulis. Literasi baca tulis dipahami 

sebagai kemampuan dalam berkomunikasi dan dianggap sebagai 

kemahiran berwacana. 

b. Pengetahuan tentang wakaf tanah 

Pengetahuan wakaf tanah diartikan sebagai kemampuan seseorang 

dalam menjelaskan, memahami dan menerangkan konsep wakaf tanah dari 

yang sederhana hingga kompleks. 

c. Kemampuan mengolah informasi wakaf tanah 

Kemampuan ini dipahami sebagai sebuah keterampilan seseorang 

untuk meningkatkan, mensosialisasikan dan menerapkan informasi tentang 

wakaf tanah yang telah dimiliki sebagai pengetahuan dasar. 

I. Akses Media Informasi  

1. Pengertian Akses Media Informasi 

Informasi memang menjadi sebuah faktor penting untuk mendukung 

tersebarnya sebuah wacana.Akses informasi merupakan penggunaan dari alat 

media komunikasi guna memperoleh suatu informasi tertentu.55 Informasi 
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merupakan data yang telah diklarifikasi dan diinterpretasikan sebelumnya untuk 

digunakan dalam proses pengambilan suatu keputusan.56 Untuk mendapatkan 

informasi yang baik dan valid, maka diperlukan media yang sebagai perantaranya 

supaya informasi yang diterima tidak berubah dan dapat dipercaya. 

2. Indikator Akses Media Informasi 

Indikator informasi yang berkualitas perlu ditunjang dengan unsur-unsur 

pendukung demi tercapainya kecepatan dan percepatan informasi dalam 

kemampuan untuk menyelesaikan kebutuhan wakaf tanah.Indikator akses media 

informasi ditandai dengan beberapa diantaranya:57 

a. Akurat (Accuracy)  

Sebuah informasi harus memberikan gambaran mengenai situasi dan 

kondisi yang sesungguhnya terjadi. Untuk mengukur keakurasiannya, 

biasanya dilakukan melalui pengujian antara dua orang atau lebih yang 

menghasilkan sumber informasi dengan data yang sama dan akurat.  

b. Tepat waktu (Timely)  

Sebuah informasi dianjurkan selalu ada atau tersedia pada saat 

informasi tersebut diperlukan. 
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c. Relevan (Relevant)  

Sebuah informasi yang disajikan sebaiknya harus sesuai dengan 

yang dibutuhkan atau dengan arti lain harus menyesuaikan dengan 

kebutuhan seseorang dari berbagai kalangan.  

d. Lengkap (Complete)  

Sebuah informasi diharuskan memiliki kelengkapan terkait 

informasi yang dibutuhkan, yang mana didalamnya mencakup fakta-fakta. 

J. Minat Masyarakat Berwakaf Tanah 

1. Pengertian Minat Masyarakat Berwakaf Tanah 

Minat diartikan sebagai kecenderungan atau ketertarikan seseorang kepada 

objek tertentu yang secara mendalam (radikal) sehingga menggunakan 

kemampuan untuk memenuhi ketertarikan tersebut bisa melalui perasaan, 

perkataan, dan tindakan.Minat dapat muncul karena adanya faktor internal (dalam 

diri seperti rasa senang, bahagia dan sejenisnya), serta faktor eksternal (luar diri) 

seperti lingkungan, keluarga, teman dan lainnya. Minat pada dasarnya bermakna 

pada keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan sukarela tanpa adanya 

paksaan dari pihak manapun.
58

 Minat berwakaf berarti keinginan seseorang untuk 

melakukan wakaf dengan alasan menjalankan ajaran syariat Islam, meringankan 

kemudahan kelompok tertentu, memberikan hak sebagian dari masyarakat. Minat 

masyarakat berwakaf tanah dijelaskan bahwa kecenderungan masyarakat muslim 

untuk berniat, berkata dan bertidank untuk berwakaf tanah dilingkungan 
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masyarakat dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan 

pemerintahan melalui Kementerian Agama yang pada wilayah Kecamatan berada 

dibawah naungan Kantor Urusan Agama (KUA). Minat masyarakat berwakaf 

tanah di Indonesia masih sangat minim sehingga perlu adanya sosialisasi atau 

menemukan metode yang tepat untuk meningkatkan minat masyarakatnya.
59

 

Minat ini sangat bergantung pada beberapa faktor yang telah digambarkan diatas, 

namun pada dasarnya minat perlu dorongan dalam diri dan orang terdekat. 

2. Indikator Minat MasyarakatBerwakaf Tanah 

Variabel perizinan wakaf tanah memiliki 2 indikator yaitu:
60

 

a. Perhatian 

Adanya perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa 

seseorang terhadap pengamatan, pengertian, dan sebagainya dengan 

mengesampingkan yang lain. Perhatian merupakan tahap awal dalam 

menilai suatu produk atau jasanya yang dibutuhkan pelanggan, dimana 

dalam tahap ini calon pelanggan nilai mempelajari produk/jasa yang 

ditawarkan. 

b. Ketertarikan 

Minat bisa berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong kita 

cenderung atau rasa tertarik pada orang, benda, atau kegiatan ataupun bisa 

berupa pengalaman yang efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. 
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Orang yang memiliki minat yang tinggi terhadap sesuatu akan terdapat 

kecenderungan yang kuat tertarik pada guru dan mata pelajaran yang 

diajarkan. Sehingga perasaan tertarik merupakan indikator yang 

menunjukkan minat seseorang.Minat calon pelanggan timbul setelah 

mendapatkan informasi yang lebih terperinci mengamati produk/jasa. 

c. Keinginan 

Seseorang yang memiliki keinginan terhadap suatu kegiatan tentunya akan 

melakukan atas keinginan dirinya sendiri. Keinginan merupakan indikator 

minat yang datang dari dorongan diri, apabila yang dituju sesuatu yang 

nyata.Sehingga dari dorongan tersebut timbul keinginan dan minat untuk 

mengerjakan suatu pekerjaan. Calon pelanggan terpikirkan serta berdiskusi 

yang menyebabkan kurang percaya diri dan tergesa-gesa dalam membeli 

barang/jasa yang ditawarkan. Dalam situasi ini, setiap pelanggan harus 

siap dan bersedia membayar harga yang telah disepakati untuk produk 

tersebut. Dokumen ini disertai dengan peringatan keras dari perwakilan 

layanan pelanggan untuk membeli dan menggunakan produk. 

d. Tindakan 

Menerapkan pengambilan keputusan yang penuh kasih terhadap tujuan. 

Saat ini, setiap pelanggan baru yang telah bergabung dengan bisnis akan 

memiliki ambang batas yang telah ditentukan sebelumnya apakah mereka 

akan membeli atau menggunakan produk tertentu. 
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K. Kerangkan Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian diartikan sebagai gambaran umum 

dalam bentuk bagan atau grafik tentang alur penelitian dan atau variabel yang 

digunakan peneliti. Tujuannya agar memberikan arah yang terarah terkait 

penelitian yang sedang dan atau direncanakan.61 Kerangka pemikiran menjadi 

pedoman bagi penelitian untuk menentukan prosedur penelitian yang akan 

dilaksanakan. Dengan adanya kerangka pemikiran, peneliti akan dengan mudah 

membentuk pola penelitian untuk mendapatkan data penelitian sehingga mampu 

menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan konsep dasarnya. 

1. Hubungan Literasi terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Tanah 

Literasi dapat dikatakan sebagai kemampuan seorang manusia untuk 

melakukan sesuatu. Literasi meliputi semua yang diketahui oleh seseorang baik 

didapatkan melalui belajar, membaca, mendengar, menulis dan menganalisis. 

Artinya literasi bersifat sangat luas.62 Literasi mempengaruhi perilaku seseorang 

untuk melaksanakan aktivitas keseharian. Penelitian ini menggunakan literasi 

wakaf untuk dijadikan sebagai dasar variabel. Literasi wakaf dimaknai sebagai 

suatu keterampilan yang dimiliki seseorang baik dasar maupun lanjutan tentang 

konsep wakaf khususnya wakaf tanah. 

Hubungan literasi dengan minat masyarakat berwakaf sangat erat 

kaitannya.Minat masyarakat muncul karena adanya pengetahuan yang didapatkan 

melalui konsep literasi baik melalui sosialisasi dalam forum terbuka dan 
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tertutup.63 Dalam artian, seseorang itu harus mampu memahami syarat dan konsep 

wakaf tanah sebelum melaksanakan ikrar (perjanjian) wakaf tanah. Sehingga jika 

seseorang tidak mengetahui tentang wakaf tanah maka proses wakaf tanah tidak 

bisa diaktualkan  

2. Hubungan Akses Media Informasi terhadap Minat Masyarakat Berwakaf 

Tanah 

Akses media informasi memiliki makna pada kesiapan teknologi untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang sebuah informasi. Akses media 

informasi saat ini sudah menggunakan teknologi sebagai sarana paling utama 

dalam menyebarkan informasi kepada publik.64 Perkembangan teknologi 

memasuki era sungguh luar biasa, sehingga hanya dengan menggerakan jari maka 

informasi tersebut didapatkan dalam kondisi banyak peluang. Media informasi 

terkhusus wakaf sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk bisa mendapatkan 

informasi tentang wakaf tanah. Informasi wakaf tanah ini bisa diperoleh melalui 

aplikasi yang ada dalam teknologi, spanduk di jalanan dan lainnya. Sehingga 

banyak sekali sumber media yang digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan 

informasi wakaf tanah kepada masyarakat. 

Hubungan akses media informasi dengan minat masyarakat berwakaf 

terdapat pada usaha yang dilakukan oleh pihak pengelola wakaf tanah untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat terkait konsep perwakafan tanah yang 
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berlaku di Indonesia.65 Hal ini akan menjadikan masyarakat mengalami 

peningkatan konsumsi informasi tentang wakaf, dengan semakin besar masyarakat 

mendapatkan informasi maka semakin besar peluang seseorang untuk berwakaf 

tanah karena sudah memahami konsep umum wakaf tanah. 

Gambar 2.1 

Kerangka Teori Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Kajian kuantitatif semacam inilah yang digunakan. Untuk melakukan 

penelitian terhadap populasi atau sampel yang telah diteliti, digunakan metode 

analisis data kuantitatif atau disebut juga dengan metode landasannya analisis data 

yang didasarkan pada prinsip-prinsip positivisme. Atas dasar itu, maka teknik 

melakukan sampel cicilan dilakukan secara objektif.66 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi dimana Kajian Kegiatan akan dilakukan. Penetapan lokasi kajian 

amat penting dapat memberikan kemudahan bagi penulis dalam melaksanakan 

kajian karena melalui penetapan lokasi kajian artinya objek serta hal yang hendak 

dituju dari pelaksanaan kajiannya. Tugas ini dilaksanakan di Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur Provinsi 

Nusa Tenggara Timur (NTT) 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Sebagaimana sesuai dengan pemahaman sebelumnya, bahwasanya 

―populasi ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek maupun subjek 

kajian yang mempunyai ciri-ciri serta mutu yang telah ditentukan sebelumnya 
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yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 

kesimpulannya‖.67 

Populasi pada penelitian terdiri atas staf di KUA Kecamatan Adonara 

Timur, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di Kecamatan Adonara Timur. 

2. Sampel 

Sampel meliputi wilayah populasi yang akan menjadi sasaran penyidik. 

Ada berbagai teknik pengambilan sampel yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan sampel yang akan digunakan dalam suatu proyek. Non-

probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan 

dalam studi kasus ini. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu 

anggota populasi untuk menjadi sampel. Untuk lebih lanjut, pengambilan 

sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik untuk mengumpulkan sampel dengan 

kriteria yang telah dipahami sebelumnya. Purposive sampling digunakan 

peneliti karena tidak semua sampel memenuhi kriteria yang sesuai dengan 

fenomena yang diteliti.Penelitian menggunakan teknik ini melakukan 

pertimbangan-pertimbangan ataupun kriteria-kriteria yang telah ditentukan 

sebelumnya yang perlu diisi oleh sampel-sampel yang dimanfaatkan pada 

studi ini. 

Dalam hal ini perlu dilakukan peninjauan terhadap kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Selain itu dihubungkan dengan kriteria yang 
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dijadikan sebagai standar penilaian.. Perlu diketahui bahwa masyarakat 

Muslim di Kecamatan Adonara Timur adalah minoritas, maka sampel sebagai 

berikut: 

1. Beberapa staff di KUA Kecamatan Adonara Timur yang bertugas 

mengurusi wakaf tanah. 

2. Tokoh Agama Islam yang sering membawakan ceramah keagamaan 

di tengah-tengah masyarakat. 

3. Tokoh Masyarakat beragama Islam yang memiliki pengaruh pada 

tatanan masyarakat (Anggota DPR, ketua organisasi, Ketua RT dan 

RW). 

4. Tokoh adat yang di dengar oleh masyarakat sekitar. 

Sehingga sampel yang digunakan pada penelitian ini yang masuk dalam 

kriteria sebanyak 50 responden. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data terbatas pada kegiatan dengan fokus pada satu proyek 

saja karena akan menimbulkan implikasi apakah proyek tersebut berhasil atau 

tidak. Pada akhirnya diperlukan ketelitian yang tinggi dalam menggunakan 

metode pengolahan data ini. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah 

Kuesioner, yaitu ―metode pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar 

pertanyaan ataupun pernyataan tertulis yang dikaitkan dengan variabel-variabel 

.permintaan yang diajukan kepada responden untuk pertanyaan tersebut. 

Misalnya, penanya dapat memberikan pertanyaan panjang atau pernyataan 
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panjang kepada responden yang dapat disampaikan secara lisan, tertulis, melalui 

telepon, atau bahkan melalui internet.
68

 

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan: 

1. Kuesioner 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, 

atau hal-hal yang ia ketahui. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang 

pertanyaannya terlebih dahulu sudah ditentukan oleh peneliti.
69 

2. Observasi 

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi langsung, yakni teknik 

pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung 

(tanpa alat) terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan 

itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi 

buatan yang khusus diadakan.
70

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan sebuah cara untuk menyimpan data-data dalam 

bentuk gambar dan file demi memberikan bukti pada sebuah kegiatan. Data 

yang disimpan digunakan sebagai pembuktian, mengorganisasikan dan 
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menyajikan data penelitian sehingga penelitian dapat dipertanggungjawabkan 

serta penelitian bersifat sungguh-sungguh telah dilaksanakan oleh peneliti. 

Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan kamera, rekaman suara dan 

lainnya.
71 

E. Metode Analisis Data 

Selaras dengan yang dikemukakan Sugiyono, dipahami bahwasanya analisis 

data termasuk ke dalam suatu tahapan yang dilaksanakan ketika semua data yang 

telah dikumpulkan dari seluruh responden serta berbagai sumber telah terkumpul 

secara lengkap. Metode analisis data yang dimanfaatkan pada kajian ini ialah 

deskriptif kuantitatif, dengan memanfaatkan statistika deskriptif. Statistik 

deskriptif ialah statistik yang berfungsi untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan ataupun memberi gambaran data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. 

Pengolahan datanya pada kajian ini akan dilaksanakan dengan memanfaatkan 

program SPSS.72 

F. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas selaras dengan penjelasan yang disampaikan Sugiyono ialah 

memberikan penambahan informasi tingkat ketepatan diantara data yang 

benar-benar terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti 
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untuk melakukan pencarian terhadap validitas sebuah item. Uji validitas 

digunakan untuk mendapatkan informasi materi untuk setiap butir dalam 

pertanyaan yang diberikan yang melibatkan suatu variabel. Validitas 

pertanyaan butir apa pun dapat diperiksa dengan melihat hasilnya 

menggunakan alat statistik SPSS untuk ilmu sosial. Kemampuan memahami 

korelasi total dari masing-masing butir soal yang dikoreksi dapat digunakan 

untuk menentukan validitas jawaban setiap soal. Setiap pertanyaan sah dapat 

dijawab jika nilai r-hitung cocok dengan nilai r-tabel untuk korelasi total item 

yang dikoreksi.
73

 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut pernyataan Sugiyono, ―Uji Reliabilitas adalah sedikit juhny 

Hasil Pengukuran dengan menggunakan objek yang serupa akan 

menghasilkan data yang mirip‖. Data reliabel didefinisikan sebagai data yang 

diperoleh melalui kuesioner dan memiliki hasil yang konsisten bila digunakan 

oleh akademisi lain. Bila reliabilitas suatu variabel ditunjukkan dengan nilai 

Cronbach's Alpha lebih besar atau sama dengan 0,7, maka dianggap reliabel; 

jika tidak, itu diindikasikan tidak dapat diandalkan. Penggunaan aplikasi 

SPSS dapat dilakukan untuk meningkatkan kehandalan.
74
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G. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Ghozali gigih dalam keyakinannya bahwa normalitas harus ditegakkan 

untuk mendapatkan informasi mengenai apakah variabel dependen atau 

independen memberikan kontribusi atau tidak. Untuk menyimpang dari 

normalitas, seseorang dapat menggunakan model regresi yang datanya 

didistribusikan secara normal atau bahkan lebih asimetris. Hal ini dapat 

dilakukan dengan melihat simetri atau titik data pada grafik sumbu diagonal. 

Asumsi normalitas yang digunakan dalam studi kasus ini adalah asumsi 

Kolmogorov-Smirnov.
75

 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Ghozali dengan gigih berpendapat bahwa uji heteroskedastisitas harus 

digunakan untuk melakukan pengujian untuk menentukan apakah variasi dari 

residual satu observasi ke observasi berikutnya terjadi dalam model regresi. 

Ini dikenal sebagai homoskedastisitas ketika varians dari satu residual ke 

pengamatan yang berbeda tetap ada, dan sebagai heteroskedastisitas ketika 

tidak. Ada berbagai metode yang dapat digunakan untuk melakukan uji 

heteroskedastisitas, antara lain uji graf plot, uji glejser, dan uji putih. 
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Pengujian dalam studi kasus ini menggunakan nilai mutlak antara responden 

dengan variabel bebas.
76

 

3. Uji Multikolinieritas 

Ghozali berpendapat bahwasanya uji multikolinieritas ditujukan untuk 

melaksanakan pengujian mengenai adanya korelasi antar variabel bebas 

sebagai model regresi yang ditemukan. Model regresi yang baik harus 

tidak mengalami korelasi antar variabel basis. Dimungkinkan untuk 

memperoleh informasi tentang multikolinearitas yang ada atau tidak ada 

dalam model regresi dengan melihat nilai variance inflation factor (VIF). 

Ketika tingkat VIF di 10, multilocular meletus.
77

 

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Sugiyono melanjutkan dengan menyatakan bahwa analisis linier regresi 

adalah analisis yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang 

pengaruh materi antara variabel bebas (produk, harga, psikologis, religiusitas, 

dan risiko covid yang dirasakan) dan variabel yang terikat (keputusan 

pembelian online). Regresi linier dengan lima variabel bebas adalah sebagai 

berikut:
78

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + è 
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Keterangan: 

a  : Konstanta 

b1, b2, b3 … : koefisien regresi 

Y  : skor variabel dependen (perizinan wakaf tanah) 

X1  : skor variabel pengetahuan 

X2  : skor variabel akses media informasi 

e  : standar eror 

2. Uji Simultan (F) 

Uji-F ini umumnya memberikan tambahan informasi apakah seluruh 

variabel Independen yang dimasukkan pada pemodelan secara bersamaan 

bisa memberikan penjelasan variabel dependennya. (R2). Koefisien korelasi 

serta koefisien determinasi termasuk ke dalam uji yang digunakan guna 

mendapatkan penjelasan mengenai pengaruh antara variabel Independen (X) 

dengan variabel dependen (Y). Untuk keperluan pengujian ini dengan melihat 

apakah koefisien nilai-nilai yang diperoleh menghasilkan nilai yang nyata 

ataupun tidak, memanfaatkan test serta melakukan perbandingan terhadap 

diantara F hitung serta F tabel pada tingkat rasa yakin 5% ataupun (а = 0,05) 

Melakukan perbandingan terhadap F hitung serta F tabel penolakan hipotesis 

pada tingkat nyata 5% (taraf rasa percaya 95%). Kriteria pengujian dengan 

melihat nilai probabilitasnya.
79
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a. Ketika F Hitung > F Tabel, Ho ditandai untuk memulai proses 

pelaporan. 

b. Ketika F Hitung > F Tabel, Ha ditandai untuk memulai 

perlawanan. 

3. Uji Parsial (t) 

Untuk melakukan pengujian yang dihubungkan dengan hipotesis parsial, 

uji yang digunakan adalah koefisien parsial (r), menurut pernyataan pendapat 

Ghozali. Koefisien parsial (r) khusus digunakan dalam uji untuk memperoleh 

informasi tentang hubungan berbentuk panji antara variabel bebas dan terikat 

(X dan Y). Untuk keperluan latihan ini, perlu ditentukan apakah koefisien 

determinasi yang diperoleh melalui penggunaan uji t menghasilkan data nyata 

atau tidak reliabel, serta melakukan perbandingan antara t hitung dan t tabel 

pada tingkat kepercayaan 5% atau lebih tinggi (a = 0,05). Selanjutnya, 

bandingkan data t hitung dengan tabel pada taraf signifikansi (tingkat 

kesepahaman) sebesar 0,05 yang akan diikuti dengan:
80

 

a. Ketika ambang signifikansi statistik lebih besar dari 0,05, hipotesis 

diperbolehkan untuk diuji. Hipotesis diakui untuk melakukan 

perlawanan karena diasumsikan bahwa variabel independen tidak 

memberikan keuntungan yang jelas atas variabel dependen 

b. Ketika ambang signifikansi statistik kurang dari 0,05, hipotesisnya 

adalah bahwa percobaan akan dilakukan. Hipotesisnya adalah 
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bahwa untuk melakukan percobaan, variabel independen harus 

memberikan keuntungan yang tajam kepada variabel dependen. 

4. Koefisien Determinasi 

Menurut apa yang dikatakan dalam biografi Ghozali, "koefisien 

determinasi digunakan untuk memberikan informasi tentang variabel 

dependen yang juga dapat diberikan oleh variabel independen." informasi 

yang sangat ambigu tentang variabel dependen. Kalimat yang diawali dengan 

"1" berarti bahwa variabel bebas menyediakan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk menentukan validitas variabel.
81
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Adonara Timur 

1. Sejarah Keberadaan KUA Kecamatan Adonara Timur 

 Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai sejarah yang cukup panjang di 

Indonesia, baik berkaitan dengan kelembagaan maupun peran dan fungsinya. 

Keberadaan dapat dilacak sejak permulaan masuk Islam ke Indonesia, 

pertumbuhan dan perkembangan kesultanan Islam, masa kolonialisme, hingga 

masa kemerdekaan. Sepanjang itu KUA mengalami dinamika dalam transformasi 

kelembagaan, baik peran maupun fungsinya. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 1 bahwa Kantor 

Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi 

Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor 

Departemen Agama kabupaten/kota bidang urusan agama Islam dalam wilayah 

kecamatan. 

Berdirinya Kantor Urusan Agama di Indonesia berawal dari Departemen 

Agama melakukan tindakan unifikasi dan sentralisasi secara integral. Kunci utama 

dalam usaha itu adalah pembentukan Kantor Urusan Agama (KUA). KUA di 

seluruh daerah sebagai cabang dari kantor pusat nasional yang dibentuk 

pemerintah Jepang di Jawa, menggantikan kantor Voorin Lansche Zaken, yang 

pada waktu itu mempunyai cabang kepresidenan Kementerian Agama kini 

membentuk Kantor Urusan Agama (KUA) didaerah dengan jabatan pusat di 
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Jakarta, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan. Sedangkan ditingkat Desa ada juga 

pejabat agama yang tidak termasuk dalam hierarkinya pejabat agama di Desa yang 

biasa disebut Modin, Kaum, Kayim, Lebay dan sebagainya adalah termasuk 

pamong Desa, yang administrasinya di bawah pemerintah umum. Termasuk 

melayani tugas-tugas yang bersifat politik maupun hukum agama, maka KUA di 

Kabupaten dan Kecamatan biasanya menjadi pusat kegiatan Islam bagi 

masyarakat setempat. Pada tahun 1950 pengawasan para pejabat ini berada 

ditangan pemimpin-pemimpin NU setempat. 

Para pejabat Departemen Agama melihat bahwa KUA sebagai alat utama 

mencapai keseragaman dalam masalah hukum islam. KUA di daerah mempunyai 

hubungan dengan Pengadilan Agama disebabkan sebagian dari tugasnya yang 

bersifat ―Peradilan‖, contohnya, berkenaan dengan pertanggung jawaban atas 

pencatatan nikah, talak, dan rujuk,pejabat KUA dapat menyelesaikan perselisihan 

antara suami istri sebelum ke pengadilan. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 

Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 

l3 disebutkan bahwa fungsi dari KUA Kecamatan adalah 

a) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. 

b) Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, 

pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan. 

c) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina 

masjid, zakat, wakaf, baitulmaal dan ibadah sosial, kependudukan dan 

pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang 
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ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan 

penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Keberadaan KUA sebagai ujung tombak Kementerian Agama dalam 

pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat paling bawah sayangnya masih 

belum ditangani secara maksimal. Padahal dalam prakteknya mereka dituntut 

tanggung jawab yang lebih besar dari kuantitas pekerjaan yang semestinya mereka 

lakukan. 

Kecamatan Adonara Timur memiliki 2 kelurahan dan 19 desa yaitu 

Tabel 4.1 Data Kelurahan dan Desa Kecamatan Adonara Timur 

1. KelurahanWaiwerang 

Kecamatan Adonara Timur 

berada di wilayah Kabupaten 

Flores Timur Provinsi Nusa 

Tenggara Timur tepatnya di 

pulau Adonara. Kecamatan 

Adonara Timur memiliki luas 

9.372,64 Ha. Kota  

2. Kelurahan Lamatwelu 

3. Desa Dawata‘a 

4. Desa Terong 

5. Desa Bilal 

6. Desa Lamahala Jaya  

7. Desa Lewobunga 

8. Desa Beloto 

9. Desa Ipiebang 

10. Desa Gelong 

11. Desa Lelen Bala  

12. DesaWaiburak 

13. DesaNarasaosina 

14. DesaKaring Lamalouk 

15. DesaTuawolo 

16. DesaKiwang Ona 

17. DesaTapobali 

18. Desa Lamalota 

19. Desa Puhu 

20. Kwaelaga Lamawato  

21. Desa Sosina 

Sumber: Data Kecamatan Adonara Timur 2023 
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KUA Kecamatan Adonara Timur terletak di wilayah Kelurahan Waiwerang 

Kota Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur. Tepatnya di Jl. 

Lapangan Kebun Raya Waiwerang, dengan menempati bangunan dengan panjang 

10 m, lebar 12 m dan luas 168m
2
. Kantor ini juga memiliki ruangan Balai Nikah 

dengan ukuran panjang 11 m, lebar 5m, luas 75m
2
. Sehingga luasukuran bangunn 

secara keseluruhan, panjang 21 m, lebar 27 m dan luas 215 m
2
. Secara geografis, 

KUA Kecamatan Adonara Timur berbatasan langsung dengan: 

a) Sebelah Utara berbatasan dengan POLSEK Adonara Timur  

b) Sebelah Timur berbatasan dengan Bank NTT Cabang Waiwerang 

c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Lapangan Kebun Raya Waiwerang 

d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Camat Adonara Timur  

Kepemimpinan KUA Kecamatan Adonara Timur telah 12 kali terjadi 

pergantian pimpinan kantor,yaitu: 

1) Anwar Letin  : Periode tahun1980 s/d 1982 

2) Karma Manapa  : Periode tahun 1982 s/d 1989 

3) Ahmad Mamang  : Periode tahun1989 s/d 1992 

4) Muhammad Mahmud : Periode tahun1992 s/d 1996 

5) Ahmad Mamang  : Periode tahun 1996 s/d 2004 

6) Ritti    : Periode tahun 2004 s/d 2006  

7) Abdurrahim Muhammad : Periode tahun 2006 s/d 2009 

8) Ibrahim bahruddin  : Periode tahun 2009 s/d 2013 

9) Muhamad Syawal  : Periode tahun 2013 s/d 2015 (Plt) 

10) Muhamad Syawal  : Periode tahun 2015 s/d 2020 

11) Andi Tuan Saleh Kasem : Periode tahun 2020 s/d 2022 

12) Ramadhan Wahid  : Periode tahun 2022 s/d sekarang 
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2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Adonara Timur 

Visi dan Misi merupakan dua kata yang tidak mungkin terpisahkan dalam 

membangun dan mengembangkan suatu kegiatan, karena visi tanpa misi ibaratkan 

seseorang memiliki tujuan ke suatu daerah tanpa memikirkan kendaraan apa dan 

bagaimana cara untuk mencapai daerah tersebut, sedangkan misi tanpa visi 

ibaratkan kendaraan dan perlengkapan yang lengkap untuk melakukan traveling, 

akan tetapi tidak memiliki arah dan tujuan. 

Visi merupakan target dan tujuan yang harus dicapai oleh suatu kegiatan, 

sedangkan misi adalah strategi yang harus ditetapkan oleh kantor untuk 

memperlancar dan membantu kinerja kantor itu sendiri dalam menjalankan tugas-

tugas yang telah ditetapkan dan mencapai target yang diinginkan. Oleh karena itu 

Kantor Urusan Agama Kec. Adonara Timur merancang dan menetapkan visi dan 

misi yang ditentukan sebagai berikut:  

a) Visi 

―Terwujudnya Masyarakat Islam Kecamatan Adonara Timur yang taat 

beragama, berakhlak mulia, maju, sejahtera, cerdas, berwawasan dan 

toleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah 

NKRI‖. (Sesuai dengan KMA.Nomor:39 Tahun 2015). 

b) Misi 

1) Meningkatkan pelayanan pencatatan pernikahan secara online, 

ketahanan keluarga sakinah, produk halal, pemberdayaan masjid, 

pembinaan syariah dan ibadah sosial dan lain-lain. 

2) Meningkatkan penyuluhan dan pendidikan agama pada masyarakat, 
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kemitraan ummat, pemberdayaan lembaga keagamaan dan dakwah 

islamiyah. 

3) Mengefektifkan penyuluhan kesadaran berzakat dan pemberdayaan 

lembaga zakat dan ibadah sosial. 

4) Meningkatkan pengamalan, penyuluhan, pengelolaan dan 

pemberdayaan wakaf. 

5) Meningkatkan pelayanan Penyelenggaraan Ibadah haji. 

6) Meningkatkan hubungan kerja sama dan lintas sektoral. 

7) mengoptimalkan pelayanan administrasi dan manajemen 

3. Tugas dan Tanggungjawab KUA Kecamatan Adonara Timur 

a) Kepala KUA 

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 

tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan, tugas KUA Kecamatan 

adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama 

Kabupaten/Kota bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. 

Dengan demikian Kepala KUA Kecamatan memiliki tugas: 

1) Memimpin bawahan/pelaksana yang terdiri atas petugas tata usaha 

dan petugas-petugas lain yang menjadi wewenangnya. 

2) Memberi pedoman, dibawah bimbingan dan petunjuk bagi 

pelaksana tugas bawahannya. 

3) Menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi vertikal 

Departemen Agama lainnya maupun antara unsur departemen di 

Kecamatan dengan unsur Pemerintah Daerah. 
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4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kantor Departemen 

Agama Kabupaten/Kota. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala KUA dapat 

mendelegasikan sebagian wewenangnya supaya pelaksanaan tugas dapat 

berjalan dengan baik.Sebagai contoh yakni dengan langkah 

mendefinisikan tugas dengan jelas seperti Kewajiban Kepala KUA selaku 

Kepala PPN (Petugas Pencatat Nikah) untuk melakukan pengawasan atas 

pelaksanaan tugas PPN. 

b) Pengawas Pendidikan Agama Islam 

Berdasarkan SK MENPAN No. 118/1996 Bab II pasal 3 ayat (1) tugas 

pokok Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) yakni berwenang secara 

penuh terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum 

dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah dengan melakukan penilaian 

dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan 

pendidikan prasekolah, sekolah dasar dan menengah termasuk didalamnya 

penyelenggaraan pendidikan di Madrasah. 

c) Penyuluh 

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang 

Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

54 / Kep / MK. WASPAN / 9 / 1999, tugas penyuluh yakni melakukan dan 

mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan 

pembangunan melalui bahasa agama. Melaksanakan bimbingan dan 

pelayanan di bidang penyuluhan agama Islam, pemberdayaan lembaga, 
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pengembangan materi dan metode penyuluhan. 

d) Tata Usaha 

Melakukan pelayanan dan penyelenggaraan tata usaha dan rumah 

tangga Direktorat. Mengolah data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan 

umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan 

e) Penghulu 

Berdasarkan Peraturan MENPAN Nomor : PER / 62 / M.PAN / 6 / 

2005 penghulu memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan 

perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah dan 

rujuk pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk penasihatan dan konsultasi 

nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah dan rujuk, 

pelayanan fatwa hukum munakahat,dan bimbingan mua‟malah, 

pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan 

kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan. 

f) Seksi Kepenghuluan 

Seksi Kepenghuluan mempunyai tugas yakni melakukan penyiapan 

bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis di bidang nikah rujuk dan 

pemberdayaan Kantor Urusan Agama. 

g) Seksi Kemitraan Umat 

Melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang pengembangan 

jalinan kemitraan dan ukhuwah islamiyah berdasarkan sasaran, program 

dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur. Yakni melaksanakan 
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bimbingan dan pelayanan dibidang kemitraan dan pengembangan kerja 

sama dalam bentuk program aksi dan pembentukan jaringan serta 

koordinasi kerukunan antar umat beragama. 

h) Seksi Produk Halal 

Seksi Produk Halal mempunyai tugas yakni melakukan penyiapan 

bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang 

pengelolaan dan perlindungan konsumen produk halal. 

i) Seksi Ibadah Sosial 

Seksi Ibadah Sosial mempunyai tugas yakni melakukan pelayanan dan 

bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat dhuafa dan bantuan sosial 

keagamaan. 

j) Seksi Keluarga Sakinah 

Seksi keluarga sakinah mempunyai tugas yakni melakukan pelayanan 

dan bimbingan dibidang pengembangan keluarga sakinah dan 

pemberdayaan keluarga terbelakang. 

k) Pembantu Penghulu 

Berdasarkan KMA 477 / 2004 diuraikan bahwa pembantu penghulu 

yakni membantu mengantar anggota masyarakat di wilayah yang 

berkepentingan dengan KUA Kecamatan yang mewilayahi dalam hal 

pemeriksaan nikah dan rujuk serta mencatat kehendak nikah atau rujuk 

tersebut dalam administrasinya. Pembantu penghulu juga difungsikan 

untuk membantu KUA Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya, diantaranya adalah dalam pembangunan di bidang agama, 
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pembinaan kehidupan beragama, penyuluhan agama, pembinaan keluarga 

sakinah, pembinaan ibadah sosial, pembinaan kemitraan umat, pembinaan 

zakat, wakaf, haji dan lain-lainnya. Oleh karena itu dalam perspektif KUA 

Kecamatan pembantu penghulu mempunyai fungsi yang sangat strategis 

dalam membantu mengoperasionalkan berbagai program kerja KUA 

Kecamatan sehingga dapat berjalan dengan mudah dan lancar. 

4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Adonara Timur 

Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat di bidang 

perkawinan dan pengembangan keluarga sakinah dipandang perlu melaksanakan 

penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Struktur organisasi adalah 

bagianyang menggambarkan tingkat-tingkat organisasi dan kegiatan organisasi 

pada umumnya dan juga termasuk hal yang paling penting untuk sebuah kantor, 

seperti halnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur. 

Pelaksanaan kegiatan dari masing-masing bagian mempunyai tugas pokok 

yang dibebankan kepada kantor tersebut. Dari penjelasan struktur organisasi 

diatas, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada deskripsi pekerjaan dibawah 

ini: 

Gambar 4.1Struktur Organisasi KUA Kecamatan Adonara Timur 

 

Sumber: KUA Kecamatan Adonara Timur 2023 
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B. Hasil Penelitian 

1. Uji Statistik Deskriptif 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang 

terdiri dari 23 butir pertanyaan untuk variabel X1,X2 Dan Y. Responden dalam 

penelitian ini adalah Masyarakat Muslim kecamatan Adonara Timur yang terdiri 

dari 3 Desa. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner penelitian telah diperoleh 

data mengenai karakteristik responden. Adapun data selengkapnya adalah sebagai 

berikut: 

a. Jenis Kelamin 

Tabel 4.2 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

 

Jenis 

kelamin 

 

Jumlah Presentase 

Perempuan 10 20% 

Laki-laki 40 80% 

Total 50 100% 

 Sumber: data di olah peneliti, 2023 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah responden berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 40 orang atau sebesar 80%. Sedangkan responden 

berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 10 orang atau sebesar 20%. Dengan 

demikian berarti dari sebaran 50 kuesioner, responden yang dapat ditemui lebih 

banyak laki- laki dari pada perempuan. 

b. Pekerjaan 

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Jumlah Presentasi 

Pegawai Penyuluh 20 Orang 40% 

Guru Honorer 2 Orang 4% 

Pekerjaan Jumlah Presentasi 

Wiraswasta 13 Orang 26% 
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Pekerjaan Jumlah Presentasi 

Pegawai Penyuluh 20 Orang 40% 

Guru Honorer 2 Orang 4% 

Pekerjaan Jumlah Presentasi 

Lain-Lainnya 15 Orang 30% 

Total 50 Orang 100% 

        Sumber: data diolah peneliti, 2023 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa hasil penyebaran kuesioner, dapat diketahui 

jumlah pekerjaan di pegawai penyuluh sebanyak 20 orang atau sebesar 40 persen, 

Guru Honorer sebanyak 2 orang atau sebesar 4 persen, wiraswasta 13 Orang atau 

sebesar 26 persen sedangkan bidang pekerjaan lainnya 15 orang atau sebesar 30 

persen. Dengan demikian dari 100 responden yang ditemui menurut pekerjaan 

yang paling banyak terdapat pada pegawai penyuluh yaitu sebesar 40 persen atau 

20 orang Responden. 

c. Domisili 

Tabel 4.4Karakteristik RespondenBerdasarkanDomisili 

Domisili Jumlah Responden 

Waiwerang kota 15 Orang 30 % 

Lamahala 16 Orang 32 % 

Terong 11 Orang 22% 

Desa lain-lainnya 

kecamatan ADOTIM 
8 Orang 16% 

Total 50 Orang 100% 

  Sumber: Data diolah peneliti, 2023 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat di ketahui bahwa jumlah responden berdomisili 

di Waiwerang sebanyak 15 orang, berdomisili di Lamahala sebanyak 16 orang, 

berdomisili di Terong sebanyak 11 orang dan yang berdomisili di desa lain yang 

berada di kecamatan Adonara Timur sebanyak 8 orang, dengan total responden 50 

orang. 
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2. Uji Validitas 

Uji Validitas dilaksanakan untuk melihat data yang digunakan dalam 

penelitian bersifat valid atau tidak valid.Penelitian menggunakan 50 sampel 

sebagai responden yang dari beberapa desa di Kecamatan Adonara Timur. Uji 

validitas memiliki syarat valid yaitu rhitung>rtabel dan sebaliknya. Nilai rtabel 

diperoleh menggunakan ketetapan yang tercantum dalam table yakni n = 50 

dengan signifikansi 5% maka didapatkan rtabel sebesar 0,279. Hasil olah data 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Uji Validitas 

No Nomor Item rhitung rtabel(5%) Keterangan 

1. X1 0,703 0,279 Valid 

2. X2 0,666 0,279 Valid 

3. X3 0,625 0,279 Valid 

4. X4 0,833 0,279 Valid 

5. X5 0,554 0,279 Valid 

6. X6 0,807 0,279 Valid 

7. X7 0,736 0,279 Valid 

8. X8 0,710 0,279 Valid 

9. X9 0,653 0,279 Valid 

10. X10 0,566 0,279 Valid 

11. X11 0,607 0,279 Valid 

12. X12 0,605 0,279 Valid 

13. X13 0,781 0,279 Valid 

14. X14 0,736 0,279 Valid 

15. X15 0,606 0,279 Valid 

16. X16 0,525 0,279 Valid 

17. X17 0,594 0,279 Valid 

18. X18 0,833 0,279 Valid 
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19. X19 0,652 0,279 Valid 

20. X20 0,660 0,279 Valid 

21. X21 0,356 0,279 Valid 

22. X22 0,777 0,279 Valid 

23. X23 0,427 0,279 Valid 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2023 

Dari data tabel 4.5 didapatkan bahwa semua data yang digunakan penelitian 

bersifat valid dengan nilai rhitung> rtabel (0,279). Data diatas lebih variasi dengan 

nilai tertinggi 0,833 dan nilai terendah 0,356. Semua item bersifat valid sehingga 

data bisa digunakan dalam penelitian.Olah data ini menggunakan SPSS versi 25. 

3. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat konsistensi data yang digunakan 

dalam penelitian. Konsistensi ini dapat dilihat ketika digunakan pada beberapa 

kali penelitian akan sama hasil yang diperoleh walaupun menggunakan sampel 

atau responden yang berbeda. Syarat uji reliabilitas nilai Cronbach‘s Alpha> 0,7 

maka dikatakan data reliabel. Hasil olah data penelitian sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Uji Reliabilitas 

 
Sumber: Olah Data SPSS, 2023 

Dari data diatas pada table 4.6, didapatkan nilai Cronbach‘s Alpha sebesar 

0,938 dengan jumlah item 23 butir. Nilai 0,938 > 0,7 sehingga dipahami bahwa 

data penelitian bersifat reliabel. 
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4. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas untuk melihat data yang digunakan oleh peneliti 

bersifat normal. Artinya data tersebut baik untuk digunakan sebagai 

instrumen pengambilan data penelitian. Data berdistribusi normal apabila 

> 0,05. Data hasil penelitian sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Uji Normalitas 

 
Sumber: Olah Data SPSS, 2023 

Dari table 4.7 diatas, didapatkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 

0,200. Nilai 0,200 > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data penelitian 

berdistribusi normal sehingga dapat dilanjutkan untuk melakukan analisis 

data lain yang pada akhirnya sebagai bahan pengambilan kesimpulan 

penelitian.  

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas untuk mendapatkan gambaran pola 

penyebaran data. Jika penyebarannya bersifat general atau menyeluruh 
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maka data tersebut tidak terjadi Heteroskedastisitas. Atau nilai sig. > 0,05 

maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. 

Tabel 4.8 Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .530 .991  .535 .595 

Literasi -.084 .046 -.378 -1.849 .071 

Akses Media 

Informasi 

.089 .043 .420 2.053 .064 

a. Dependent Variabel: RES2 

Sumber: Olah Data SPSS, 2023 

Dari Tabel 4.8 diatas, diperoleh bahwa penyebaran data penelitian 

pada variabel X1 (Literasi) bernilai 0,071 > 0,05 sehingga variabel X1 

tidak terjadi hetero, sedangkan pada variabel X2 (Akses Media Informasi) 

diperoleh nilai sebesar 0,064 yang memberikan pernyataan bahwa variabel 

X2 tidak terjadi Heteroskedastisitas. 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk mendapatkan gambaran bahwa 

tidak adanya korelasi antara variabel bebas X1 dan X2. Korelasi ini dapat 

memberikan pengaruh pada hasil penelitian jika memiliki hubungan 

(korelasi). Syarat data tidak bersifat multikolinieritas dapat yaitu VIF < 10 

dan tolerance > 0,1. 
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Tabel 4.9 Uji Multikolinieritas 

 
Sumber: Olah Data SPSS, 2023 

Dari data table 4.9 diatas, diperoleh bahwa nilai tolerance sebesar 

0,465 > 0,1 dan nilai VIF 2,151 < 10. Sehingga dapat dinyatakan bahwa 

data diatas bebas dari multikolinieritas, artinya data tersebut dapat 

dilanjutkan untuk diolah dan sebagai dasar peneliti dalam mengambil 

kesimpulan. 

5. Uji Regresi Linear Berganda 

Uji Regresi linear berganda bertujuan untuk mendapatkan gambaran bahwa 

ada atau tidak adanya pengaruh variabel X1 (Literasi) dan X2 (Akses Media 

Informasi) terhadap variabel Y (Minat Berwakaf) baik secara parsial maupun 

simultan. Selain itu, uji regresi berganda juga mendapatkan persentase besarnya 

pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. 

a. Uji t 

Uji t digunakan untuk melihat secara parsial pengaruh tiap variabel X 

(independen) terhadap variabel Y (dependen).Dalam penelitian ini melihat 

pengaruh variabel X1 (literasi) terhadap variabel Y (minat berwakaf) dan 

variabel X2 (akses media informasi) terhadap variabel Y (minat berwakaf). 

Uji t memiliki prasyarat yaitu, jika nilai sig. < 0,05 dan nilai thitung> ttabel 

maka dinyatakan variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y. 
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Untuk mendapatkan nilai ttabel menggunakan rumus yakni T tabel = t (α/2 ; 

n-k-1) = t (0,05/2 ; 50 – 2 – 1) = t (0,025 ; 47) = 2.013 (nilai t tabel). Data 

hasil penelitian sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Uji t 

 
Sumber: Olah Data SPSS, 2023 

Dari tabel 4.10 diatas, diperoleh bahwa nilai sig. pada variabel X1 

(literasi) sebesar 0,00< 0,05 dengan nilai thitung 8,434 > ttabel 2,013 sehingga 

variabel literasi (X1) memiliki pengaruh terhadap variabel minat berwakaf 

(Y). Sedangkan pada variabel akses media informasi (X2) didapatkan nilai 

sig. 0,00< 0,05 dengan nilai thitung 4,144> ttabel 2,013 sehingga variabel 

akses media informasi (X2) memiliki pengaruh terhadap variabel minat 

berwakaf (Y). Secara parsial, variabel X1 (literasi) dan X2 (akses media 

informasi) terdapat pengaruh terhadap variabel Y (minat berwakaf). 

b. Uji F 

Uji F dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkait pengaruh secara 

simultan (bersama-sama) dari variabel X1 (literasi) dan variabel X2 (akses 

media informasi) terhadap variabel Y (minat berwakaf). Pengambilan 

kesimpulan uji F dengan syarat, jika nilai sig. < 0,05 dan Fhitung> Ftabel 

maka ada pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel 
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Y. Nilai Ftabel diperoleh yaitu F tabel = F (k ; n – k) = F (2 ; 50 – 2) = F (2 ; 

47) =3,195 (nilai Ftabel). Data hasil penelitian sebagai berikut: 

Tabel 4.11 Uji F 

 
Sumber: Olah Data SPSS, 2023 

Dari tabel 4.11 diperoleh bahwa nilai sig. 0,000 < 0,05 dengan nilai 

Fhitung 149,996 > Ftabel 3,195 sehingga dinyatakan variabel X1 (literasi) dan 

variabel X2 (akses media informasi) memiliki pengaruh secara simultan 

atau bersama-sama atas variabel Y (minat berwakaf). 

c. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk memperoleh gambaran 

besar persentase pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Data hasil 

penelitian ditunjukan pada tabel berikut: 

Tabel 4.12 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 
Sumber: Olah Data SPSS, 2023 

Dari tabel 4.12 diperoleh bahwa nilai R square sebesar 0,865. Nilai ini 

memiliki makna bahwa pengaruh variabel X1 (literasi) dan X2 (akses 
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media informasi) terhadap variabel Y (minat berwakaf) dengan persentase 

pengaruhnya yaitu 86,5%. Persentase ini cukup tinggi maka bisa 

dikatakan, variabel X (literasi dan akses media informasi) penelitian sangat 

memiliki pengaruh terhadap variabel Y (minat berwakaf). 

C. Pembahasan 

1. Hubungan Literasi terhadap Minat Berwakaf 

Literasi memiliki peran yang cukup banyak dalam meningkatkan seorang 

dalam beraktivitas. Secara umum, literasi akan selalu memberikan kekuatan pada 

pikiran untuk dapat melaksanakan sesuatu dengan dasar pengetahuan dari tingkat 

literasinya. Literasi erat kaitannya dengan minat berwakaf seorang muslim. Pada 

penelitian ini didapatkan bahwa literasi memiliki pengaruh yang signifikan pada 

minat berwakaf masyarakat Kecamatan Adonara Timur. 

Indeks literasi wakaf masyarakat tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur 

pada tahun 2020 berada di urutan 15 dari 32 Provinsi di Indonesia, dengan 

persentase 50,7% yang berkategori rendah
82

. Kategori literasi wakaf berada pada 

ambang yang cukup baik saat melihat kondisi realitas kehidupan masyarakat. 

Khusus masyarakat Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur, 

dinamika beragam sangat beragam dengan beberapa kebijakan masih 

berlandaskan toleransi antar umat beragama. Mayoritas penduduk Kecamatan 

Adonara Timur beragam non muslim, persentase muslim di kecamatan Adonara 

Timur hanya 0,32% dari 32.158 jiwa penduduk
83

. Jumlah ini mengindikasikan 

bahwa kehidupan beragama di Kecamatan Adonara Timur didonminasi oleh non 

                                                             
82

Badan Wakaf Indonesia, Laporan Indeks Literasi Wakaf Nasional 2020, 2021. 
83

BPS, Kecamatan Adonara Timur Dalam Angka 2022, 

2023<https://florestimurkab.bps.go.id/>. 
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muslim sehingga ritual, ibadah dan aktivitas keagamaan Islam masih kurang 

dilaksanakan. Implikasi yang nyata dapat dilihat pada pemahaman masyarakat 

berhubungan dengan wakaf masih sangat minim. 

Wilayah Kecamatan Adonara Timur, dulunya dimiliki oleh beberapa 

kerajaan sehingga saat ini masih banyak terjadi konflik perebutan tanah di 

lingkungan kepala suku atau adat. Perang besar yang terjadi beberapa tahun 

belakangan ini, memperebutkan hak atas nama di wilayah Adonara Timur dengan 

landasan kepemilikan kerajaan
84

. Kondisi ini menggambarkan bahwa masyarakat 

sangat jarang memiliki tanah secara pribadi karena diakui sebagai tanah 

kepemilikan kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah tersebut. Literasi wakaf 

akan sangat berkaitan erat dengan kepemilikan lahan seseorang. Kepemilikan 

lahan pribadi sangat mendorong seseorang untuk mendapatkan informasi tentang 

wakaf. 

Literasi wakaf masyarakat Kecamatan Adonara Timur berdasarkan 

penelitian yang dilakukan, berada pada kategori baik karena pihak yang dianggap 

memiliki pengetahuan tentang beragama maupun yang memiliki power dalam 

lingkungan sosial, melakukan peran aktif untuk memberikan atau menyebarkan 

informasi tentang wakaf tanah kepada masyarakat baik melalui media masjid, 

acara keagamaan dan pertemuan non formal dengan masyarakat. Apalagi 

masyarakat sekarang banyak mengadakan acara keagamaan yang dihadiri oleh 

pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, kepala adat, tetua, anggota 
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pemerintahan dan lainnya, sehingga memberikan ruang diskusi sekaligus dakwah 

kepada masyarakat berkaitan dengan informasi wakaf tanah. Semakin banyak 

pertemuan di acara masyarakat maka semakin banyak peluang para tokoh untuk 

melaksanakan dakwah Islam seperti informasi wakaf tanah. 

Aktivitas keagamaan maupun program yang dijalankan oleh KUA 

Kecamatan Adonara Timur mampu memberikan dampak pada minat berwakaf 

masyarakat.Masyarakat cukup antusias dalam memahami konsep wakaf tanah dan 

pastinya memiliki niat untuk melaksanakannya, akan tetapi beberapa kendala 

yang dihadapi oleh masyarakat menyebabkan jumlah masyarakat yang berwakaf 

tanah masih sangat sedikit. Ketakutan terbesar masyarakat dalam melakukan 

wakaf seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa konflik tanah termasuk isu 

sensitive sehingga masyarakat banyak mengurungkan niat untuk melakukan 

wakaf. Lain halnya ketika wakaf untuk pembangunan pendidikan, budaya maupun 

pemerintahan dengan menggunakan metode yang berbeda (tanpa melalui 

KUA).Dengan konsep wakaf tanpa melalui prosedur di KUA maka indeks wakaf 

masyarakat Adonara Timur yang tercatat masih rendah. 

Berdasarkan output SPSS dari olahan data penelitian, didapatkan bahwa 

tingkat pengaruh literasi terhadap minat berwakaf termasuk kategori signifikan 

dengan nilai sig. pada variabel X1 (literasi) sebesar 0,00< 0,05 dengan nilai thitung 

8,434 > ttabel 2,013. Hasil ini memperkuat teori bahwa minat berwakaf tidak 

terlepas dari literasi seseorang. Literasi masyarakat Kecamatan Adonara Timur 

dari data penelitian mencapai 1.444 hampir mencapai 1.500 sehingga tingkatan 

literasi dapat dikatakan kategori tinggi. Tingkat literasi ini menggambarkan bahwa 
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masyarakat Adonara Timur antusias dalam memahami sebuah informasi 

khususnya informasi wakaf. 

Walaupun demikian, penelitian ini menemukan bahwa adanya hubungan 

atau pengaruh literasi masyarakat Adonara Timur terhadap minat berwakaf. 

Potensi ini karena para pejabat yang berada di KUA Kecamatan Adonara Timur 

melakukan fungsinya dengan baik untuk mensosialisasikan informasi wakaf tanah 

kepada masyarakat.Selain itu, para pemangku agama, pejabat dan tetua membantu 

dalam menyebarkan (dakwah) wakaf melalui forum non formal di acara yang 

diadakan oleh masyarakat. Sehingga minat berwakaf masyarakat tumbuh dengan 

banyaknya informasi yang diterima oleh masyarakat. Sejalan dengan itu, Furqon 

menemukan kinerja staf dalam pemerintahan atau pejabat yang memegang 

otoritas dakwah sangat mempengaruhi literasi dan minat berwakaf pada 

masyarakat
85

. 

Literasi berdampak langsung pada minat berwakaf seseorang.Ketika seorang 

ingin berwakaf maka harus memiliki pengetahuan dasar terkait wakaf. 

Pengetahuan inilah dijadikan sebagai panduan dalam memunculkan minat 

seseorang untuk berwakaf. Pengetahuan dasar didapatkan melalui membaca buku, 

dokumen, tulisan dan sejenisnya agar menambah wawasan dalam memahami 

sesuatu
86

. Keberadaan literasi ibarat dasar sebuah pemahaman yang menciptakan 

peradaban, tentunya literasi memiliki peranan sangat besar untuk memunculkan 

minat seseorang. Apatalagi, minat berwakaf sangat erat katannya dengan literasi. 
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Literasi masyarakat Kecamatan Adonara Timur belum didukung oleh 

infrastuktur yang mumpuni, belum adanya perpustakaan kecamatan dan 

sejenisnya menjadikan masyarakat lebih banyak mendapatkan informasi melalui 

tutur kata para tokoh yang memahami wakaf. Di Kantor KUA Kecamatan 

Adonara Timur memiliki ruangan khusus untuk menyimpan buku sehingga 

masyarakat yang berkunjung dapat menikmati suguhan tulisan wakaf yang 

disiapkan oleh staf KUA. 

Literasi wakaf memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat berwakaf 

masyarakat Kecamatan Adonara Timur cukup tinggi. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Fitriani (2022) yang menyatakan bahwa literasi pada masyarakat sangat 

berimplikasi kepada minat berwakaf, sebab masyarakat biasanya akan mengikuti 

informasi yang sering di dengar bahkan sudah dipahami. Ketika masyarakat 

paham akan wakaf maka minat bertumbuh seiring waktu berjalan
87

. Keaktifan 

para tokoh agama, staff KUA dan lainnya sangat membantu peningkatan minat 

berwakaf berdasarkan literasi pada masyarakat. Selain itu, Dinda, Dewi dan 

Permata (2021) menemukan bahwa literasi sangat mempengaruhi minat berwakaf 

dengan dasar Theory of Planned Behavior yang menyatakan, literasi wakaf 

menunjukan kontroling pada perilaku setiap individu atau disebut persepsi 

kontrol
88

. Persepsi inilah yang menyebabkan seorang individu melakukan 

tindakan. Literasi wakaf yang dimiliki seseorang sebagai pengetahuan dasar 

seseorang dalam mempengaruhi tindakan seorang dalam melakukan wakaf. 
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Berdasarkan penelitian bahwasannya tingkat literasi sangat mempengaruhi 

minat berwakaf masyarakat Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur. 

2. Hubungan Akses Media Informasi terhadap Minat Berwakaf 

Minat berwakaf mendorong seseorang untuk melakukan wakaf baik dalam 

bentuk uang maupun tanah. Informasi yang diterima oleh masyarakat membentuk 

paradigm dalam pikiran sehingga memunculkan harapan atau minta untuk 

berwakaf dikalangan masyarakat khususnya yang muslim. Kecamatan Adonara 

Timur hanya memiliki 8 Menara BTS untuk mendukung komunikasi seluler dan 

22 jumlah operator layanan.
89

 Jumlah ini tergolong sedikit untuk keseluruhan 

wilayah Kecamatan Adonara Timur, sehingga akses internet untuk mendapatkan 

informasi belum cukup mumpuni kecuali pada beberapa kelurahan dan desa. 

Infrastruktur ini belum menyentuh desa yang keberadaannya jauh dari pusat 

kecamatan. Kehidupan masyarakat sekarang sudah memasuki dunia teknologi, 

akan tetapi beberapa desa di Kecamatan Adonara Timur belum mendapatkan 

akses internet yang baik (sinyal belum kuat), berimplikasi pada informasi tidak 

tersebar merata. 

Media informasi yang sering digunakan oleh masyarakat Adonara Timur 

didominasi oleh Telepon Seluler namun untuk masyarakat yang berumur 50-an 

keatas mendapatkan informasi melalui tutur kata. Media cetak seperti koran dan 

lainnya sudah sangat jarang digunakan oleh masyarakat. Papan informasi juga 

hanya tersedia pada beberapa desa sehingga media masjid atau gereja yang paling 

banyak digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kondisi ini, 
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menjelaskan bahwa, masyarakat Adonara Timur belum maksimal dalam 

penggunaan media teknologi untuk penyebaran informasi. 

Informasi yang didapatkan oleh masyarakat berasal dari tutur kata tokoh 

atau orang yang memiliki kualifikasi dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu, 

seperti informasi wakaf didapatkan melalui staf KUA, tokoh agama dan Imam 

masjid setiap desa dan atau pemerintah desa/kelurahan. Tidak banyak media yang 

dapat digunakan untuk mensosialisasikan wakaf tanah kepada masyarakat, 

pengadaan sosialisasi dalam forum telah dilakukan akan tetapi follow up informasi 

inilah yang sulit dijalankan oleh staf KUA Kecamatan Adonara Timur, sebab 

jarak antara desa dan kelurahan cukup jauh. Terkadang transportasi pada sebuah 

desa terbatas, akses untuk mencapai desa sangat sulit ditempuh. 

Berdasarkan output SPSS dari olahan data penelitian, didapatkan bahwa 

tingkat pengaruh akses media informasi terhadap minat berwakaf termasuk 

kategori signifikan dengan nilai sig. 0,00 < 0,05 dengan nilai thitung 4,144 > ttabel 

2,013. Hasil ini memperkuat teori bahwa minat berwakaf tidak terlepas dari akses 

media informasi seseorang. Akses media informasi masyarakat Kecamatan 

Adonara Timur dari data penelitian mencapai 1.580 hampir mencapai 1.600 

sehingga tingkatan akses media informasi dapat dikatakan kategori tinggi. Tingkat 

akses media informasi ini menggambarkan bahwa masyarakat Adonara Timur 

antusias dalam mencari informasi terkait wakaf dari berbagai media yang 

disediakan oleh penanggung jawab penyebaran informasi wakaf. 

Penelitian ini menemukan bahwa akses media informasi memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap minat berwakaf tanah masyarakat Kecamatan Adonara 
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Timur. Media informasi dimaknai sebagian lumbung untuk mendapatkan 

informasi, sehingga media ini perlu dikembangkan dan disebarluaskan kepada 

masyarakat agar dapat diakses dalam menambah wawasan informasi berwakaf. 

Akses media informasi yang dapat digunakan atau dijangkau masyarakat perlu 

disebarluaskan sehingga mendukung pergerakan yang masif dari sebuah 

informasi. Akses media informasi sangat memiliki pengaruh pada minat berwakaf, 

sebab informasi yang diterima oleh masyarakat diakses dengan mudah dan cepat. 

Kemudahan ini akan sangat membantu sebuah informasi cepat dipahami oleh 

masyarakat, semakin banyak informasi wakaf di kalangan masyarakat maka 

semakin baik pemahaman masyarakat terhadap wakaf karena di lingkungan 

tempat tinggalnya banyak orang yang mampu menjelaskan tentang wakaf
90

. 

Konsep akses media informasi tentunya berhubungan dengan elemen dasar 

bahwa informasi harus disebarkan kepada seluruh masyarakat demi kemaslahatan 

kehidupan beragama dan berbangsa.Akses media informasi sangat memiliki 

dampak pada minat berwakaf pada masyarakat.Penjelasan ini searah dengan 

Adenia dan Mardiana (2022) bahwasannya akses media informasi sangat 

mempengaruhi tingkat minat berwakaf masyarakat. Akses media informasi yang 

massif kepada masyarakat, tentunya memberikan stimulus pemikiran agar 

masyarakat mendapatkan banyak informasi. Saat masyarakat banyak 

mendapatkan informasi terkait wakaf maka pertumbuhan minat semakin cepat. 

Akses media informasi yang berbasis teknologi memerlukan penyesuaian karena 

tidak semua masyarakat yang menggunakan teknologi sebagai media informasi 
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utama
91

. Sebagaimana juga penelitian oleh Rizky dan Mochamad (2020) yang 

menemukan bahwa akses media informasi berperan sangat penting dalam 

mendukung dan meningkatkan minat berwakaf masyarakat. Masyarakat yang 

memiliki akses media informasi akan kaya dengan sebuah pengetahuan, dengan 

pengetahuan inilah akan melahirkan minat berwakaf
92

. Basis media informasi 

sangat bervariasi sehingga penyesuaian penggunaan media sangat berdampak 

pada minat masyarakat pada umumnya.  

Pada masyarakat Kecamatan Adonara Timur, peneliti menemukan bahwa 

akses media informasi tentang wakaf yang paling baik adalah melalui informasi 

yang disampaikan staf KUA, imam masjid dan tokoh berpendidikan. Penting bagi 

seorang staf KUA atau pemerintahan setempat bekerjasama dengan pihak terkait 

untuk mendukung penyebaran informasi. Selain itu, akses media informasi 

banyak juga dilakukan melalui telepon seluler memanfaatkan internet. Akan tetapi 

ini mengalami kendala pada jaringan atau sinyal internet yang belum merata di 

Kecamatan Adonara Timur. Tingkat kepercayaan masyarakat masih cukup tinggi 

kepada para tokoh agama sehingga ini perlu ditingkatkan dalam menyebarkan 

informasi wakaf, yang akhirnya meningkatkan minat berwakaf masyarakat. 

Berdasarkan penelitian bahwasannya tingkat akses media informasi sangat 

mempengaruhi minat berwakaf masyarakat Kecamatan Adonara Timur Kabupaten 

Flores Timur. 
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3. Hubungan Literasi dan Akses Media Informasi terhadap Minat 

Berwakaf 

Minat berwakaf hasil dari kontemplasi atas literasi dan akses media 

informasi memiliki hubungan pengaruh yang sangat kuat.Seseorang dalam 

melaksanakan sesuatu berdasarkan pada literasi dan informasi yang didapatkan 

untuk memperkaya perpustakaan ilmu dalam dirinya.Apalagi seorang manusia 

pastinya mempunyai keinginan dalam mendapatkan informasi dari berbagai 

macam bentuknya.
93

 Literasi dan media informasi memiliki hubungan yang saling 

membutuhkan di dunia modern ini. Literasi memang sedikit berubah bentuk dari 

cetakan kertas menjadi elektronik. Namun, informasi yang disajikan sama hanya 

dibedakan kecepatan dalam mendapatkan informasi. Literasi selalu memberikan 

pemahaman kepada seseorang sedangkan media informasi faktor pendukung 

untuk menguatkan sebuah informasi. Dua variabel ini saling mendukung dalam 

meningkatkan masyarakat menuju lingkungan berperadaban. 

Berdasarkan output SPSS dari olahan data penelitian, didapatkan bahwa 

tingkat pengaruh literasi dan akses media informasi terhadap minat berwakaf 

termasuk kategori signifikan dengan nilai sig. 0,000 < 0,05 dengan nilai Fhitung 

149,996 > Ftabel 3,195. Hasil ini memperkuat teori bahwa minat berwakaf tidak 

terlepas dari literasi dan akses media informasi seseorang. Literasi dan akses 

media informasi masyarakat Kecamatan Adonara Timur dari data penelitian 

mencapai 1.631 hampir mencapai 1.700 sehingga tingkatan literasi dan akses 
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media informasi dapat dikatakan kategori tinggi. Tingkat literasi dan akses media 

informasi ini menggambarkan bahwa masyarakat Adonara Timur antusias dalam 

mendapatkan dan mencari informasi terkait wakaf dari berbagai media yang 

disediakan oleh penanggung jawab penyebaran informasi wakaf. 

Penelitian ini mendapati bahwa, variabel literasi dan akses media informasi 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat berwakaf mencapai 86,5%. 

Persentase ini terbilang sangat baik bagi masyarakat Kecamatan Adonara Timur 

dalam keterbatasan akses informasi berteknologi. Secara simultan literasi dan 

akses media informasi berdampak besar pada minat berwakaf masyarakat, sebab 

setiap keputusan pasti berdasarkan pengetahuan (literasi) dan media informasi.
94

 

Minat berwakaf berkorespondensi pada tingkat literasi dan akses media informasi 

yang dimiliki oleh masyarakat, semakin tinggi tingkat literasi dan akses media 

informasi maka semakin besar minat yang muncul pada masyarakat. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Adenia dan 

Mardiana (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan (literasi) dan akses media 

informasi yang masif dan tepat sasaran akan memberikan dampak langsung 

kepada masyarakat terhadap minat berwakaf. Literasi harus didukung dengan 

kecukupan kuantitas informasi agar masyarakat memahami lebih luas dan dalam 

terkait wakaf. Perkembangan masyarakat harus didorong oleh literasi dan akses 

media informasi yang mudah, efisien dan efektif dalam mendukung dunia social 

maupun keagamaan masyarakat. Tidak hanya itu, sosialisasi dari pihak 

penganggung jawab wakaf perlu ditingkatkan agar semakin banyak masyarakat 
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yang mendapatkan informasi walaupun tempat tinggalnya jauh di pelosok desa
95

. 

Sebagaimana juga penelitian oleh Dahlan (2020) memberikan penjelasan terkait 

korespondensi tiga variabel ini. Literasi dan akses media informasi sebagai 

jembatan dan infrastruktur penunjang minat berwakaf masyarakat. Infrastruktur 

ini perlu didesain dengan matang yang disesuaikan pada kondisi realitas 

masyarakat. Literasi dapat ditingkatkan melalui media perpustakaan masyarakat, 

pembicaraan di lingkungan masyarakat maupun sosialisasi literasi kepada 

masyarakat. Minat biasanya tumbuh karena masyarakat sering mendengar tentang 

sebuah wacana. Wacana wakaf harusnya sudah menjadi pembahasan biasa pada 

tataran masyarakat Islam, sebab ini termasuk salah satu ajaran yang harus 

didapatkan oleh masyarakat
96

. Literasi harus ditopang oleh akses media informasi 

untuk perbandingan, mengokohkan dan memperluas pengetahuan dasar 

masyarakat. Akses media informasi akan memberikan tambahan yang sangat 

bermanfaat bagi masyarakat dalam menentukan sikap dan perilaku berwakaf. 

Sejalan dengan itu, Rawanti dkk (2019) menemukan bahwa literasi dan akses 

media informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat berwakaf 

masyarakat. Secara simultan dasar seseorang manusia dalam melakukan tindakan 

pastinya memiliki dasar pengetahuan dan perbandingan informasi yang dimiliki
97

. 

Landasan seseorang dalam berwakaf harus lahir dari literasi dan informasi agar 
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tindakan berwakf tidak semata menjalankan ajaran tetapi sadar akan 

tanggungjawab dan kewajiban berwakaf bagi masyarakat kalangan tertentu. 

Berdasarkan penelitian bahwasannya tingkat literasi dan akses media 

informasi sangat mempengaruhi minat berwakaf masyarakat Kecamatan Adonara 

Timur Kabupaten Flores Timur. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada penjabaran hasil dan pembahasan pada bab IV yang 

dianalisis menggunakan aplikasi SPSS versi 25, maka kesimpulan penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Variabel literasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

variabel minat berwakaf masyarakat Kecamatan Adonara Timur. Hasil 

ini memberikan hubungan positif yang erat kaitannya antara variabel 

literasi dan variabel minat berwakaf tanah masyarakat. Semakin besar 

tingkat literasi masyarakat maka berbanding lurus dengan peningkatan 

minat berwakaf tanah masyarakat Kecamatan Adonara Timur. 

2. Variabel akses media informasi memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap variabel minat berwakaf masyarakat Kecamatan 

Adonara Timur. Hasil ini memberikan hubungan positif yang erat 

kaitannya antara variabel akses media informasi dan variabel minat 

berwakaf tanah masyarakat. Semakin besar tingkat akses media 

informasi masyarakat maka berbanding lurus dengan peningkatan minat 

berwakaf tanah masyarakat Kecamatan Adonara Timur. 

3. Variabel literasi dan akses media informasi, secara simultan memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel minat berwakaf 

masyarakat Kecamatan Adonara Timur. Hasil ini memberikan hubungan 

positif yang erat kaitannya antara variabel literasi dan akses media 
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informasi dan variabel minat berwakaf tanah masyarakat. Semakin besar 

tingkat literasi dan akses media informasi masyarakat maka berbanding 

lurus dengan peningkatan minat berwakaf tanah masyarakat Kecamatan 

Adonara Timur. 

B. Saran dan Rekomendasi 

1. Saran 

Saran penelitian ini kepada pihak yang akan melakukan penelitian 

seperti ini yaitu ketika melanjutkan penelitian maka perlu memperluas 

penyebaran sampel yang digunakan, melakukan perbandingan KUA 

Kecamatan yang berada di Kabupaten Flores Timur dan membatasi 

tahun pengambilan sampel yang telah melakukan wakaf tanah. 

2. Rekomendasi 

Rekomendasi kepada pihak KUA Kecamatan Adonara Timur agar lebih 

massif dalam melakukan sosialisasi berwakaf tanah kepada masyarakat 

apalagi sekarang teknologi sudah sangat mendukung untuk penyebaran 

informasi. KUA perlu memiliki akun sosial media dalam mendukung 

sosialisasi dan media informasi dikalangan masyarakat. Sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan ini, variabel akses media informasi memiliki 

keunggulan dari daripada variabel literasi. Artinya masyarakat lebih 

cenderung dalam akses media informasi sebagai sarana mendapatkan 

pengetahuan. Oleh karena itu, perlu adanya platform media (sosial 

media) khusus bagi KUA untuk memberikan masyarakat lebih banyak 

informasi terkait wakaf. Dukungan teknologi seharusnya sudah cukup 



88 
 

 

 

membuktikan bahwa akses media informasi era ini patut dijadikan 

sebagai salah satu saran primer dalam menunjang sosialisasi atau 

penyebaran informasi apapun itu. 
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 Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT. Usaha dan serta Doa dan 

motivasi dari keluarga dan kerabat yang telah memberikan dukungan dan 

dorongan kepada penulis dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan tinggi 

Universitas Islam Negeri Makassar sehingga penulis mampu untuk terus menuntut 

ilmu dan berproses untuk menyelesaikan Study di perguruan tinggi. 

Sebagai penutup penulis mengucapkan syukron wa jazakumullahu 

khoyron katsira atas selesainya skripsi ini dengan judul ―Pengaruh Literasi dan 

Akses Media Informasi Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf  Tanah di Kantor 

Urusan Agama (KUA)  Kecamatan Adonara Timur‖ 


