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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi Arab-Latin sesuai 

pada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI. No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 

Januari 1988 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
tidak 

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad Ws es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ
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 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

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

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(’). 

B. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasi sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I ا
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 Dammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah Ai a dan i ىَ 

 Kasrah Au a dan u وَ 

 Contoh: 

 kaifa : ك يْفَ

 haula : ه وْلَ 

C. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dengan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas ...اَ|َ...ىَ

 kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ى

 dammah dan wau Ū u dan garis di atas وَ 

Contoh: 

اتَ   māta : م 

م ى   ramā : ر 

 qīla : قيِْل َ 

D.  Tā’ marbūtah  

Transliterasi untuk tā’ marbūtah ada dua, yaitu: tā’ marbūtah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 
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[t]. Sedangkantā’ marbūtahyang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūtahdiikuti oleh kata yang 

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

marbūtahitu transliterasinya dengan [h].  

Contoh:  

طْف الَِ اَلأَ  هَ  وَْض   raudah al-atfāl :  ر 

الْف اَضِل ه َ دَِيْن هَ   al-madīnah al-fādilah :  الْم 

E. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  َّ ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَّن اَ  rabbanā : ر 

يْن اَ  najjainā : ن جَّ

مَ   al-haqq : ن ع ِ

Jika hurufََ  ber-tasydiddi akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf ىَ

kasrah (ي) maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(ī). 

Contoh:  
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َِ  Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)’: ع لِي 

َِ بِي   Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)’: ع ر 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لشَّمْسَ 

ل ه َ  َلْز   al-zalzalah (al-zalzalah) : ا لزَّ

 al-falsafah : ا لْف لْس ف ه َ   

G. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya berlaku bagi 

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

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  

Contoh: 

وْنَ  ر  :َ ت أمْ  ta’muruna 
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:َ ا لنَّوْع َ al-nau 

‘ :َ ش يْءَ  syai’u 

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 

dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya kata al-Qur’an (dari al-Qur’an), Alhamdulillah dan munaqasyah. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

I. Lafz al-Jalālah )ُ  (اللَّه

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

atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh: 

َِ َاللََّّ   dīnullāh :  دِيْن 
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َِ  billāh :   بِاللَّّ

Adapun tā marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

ََِ هَِاللََّّ حْم  ه مَْفِيَْر  hum fī rahmatillāh 

J. Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin Wudi’a  linnāsi bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’ān 
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Nasīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Nasr al-Farābī 

Al-Gazrālī 

Al-Munqiz min al-Dalāl 

K. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū Wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi Wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

I.  = Sebelum Masehi 

W  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

QS…/…:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali-‘Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Nama  : Nurjannah Rijal 

NIM  : 90100119143 

Program Studi  : Ekonomi Islam 

Judul  :Pengaruh Pengetahuan, Religiuisitas dan Akses Media 

Informasi Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Pada 

Cash Waqf Linked Sukuk  

 

Indonesia Sebagai Negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memilik 

potensi wakaf yang besar dimana wakaf menjadi salah-satu penunjang dalam 

pengembangan praktek agama bagi umat Islam. Praktek dalam perwakafan di 

Indonesia identik dengan tanah dan bangunan, tidak dalam bentuk lain (harta 

bergerak) dan pengelolaannya masih terfokus pada pembangunan fisik seperti 

masjid yang digunakan untuk keperluan ibadah, pekuburan dan pendidikan 

Melihat pada era modern saat ini, praktik perwakafan semakin berkembang 

dengan adanya inovasi baru yakni wakaf uang salah satunya Cash Waqf linked 

Sukuk. Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, 

religiusitas dan akses media informasi terhadap mina masyarakat berwakaf pada 

cash waqf linked sukuk.  

 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dalam mengola data 

yang didapat dari lapangan lalu dikelola menggunakan Statistic Package for the 

Social Sciences (SPSS) versi 21 for windows, dimana dalam penelitian data awal 

menggunakan data sekunder. Teknik penarikan sampel pada penelitian ini 

menggunakan rumus heir dengan melihat jumlah indikator dari variabel 

independen dan variabel dependen.  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa hipotesis pertama diterima, 

dimana pengetahuan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap mina 

masyarakat berwakaf pada cash waqf linked sukuk. Hipotesis kedua diterima, 

dimana religiusitas berpengaruh secara postif dan signifikan terhadap mina 

masyarakat berwakaf pada cash waqf linked sukuk. Hipotesis ketiga tidak 

diterima, dimana akses media informasi tidak berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap minat masyarakat berwakaf pada cash waqf linked sukuk. 

Hipotesis keempat diterima, Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 

variabel Pengetahuan religiusias dan Akses Media Informasi Secara simultan atau 

secara bersama-sama berpengaruh Tehadap  Minat berwakaf Pada Cash Waqf 

Linked Sukuk. 

 

Kata Kunci: Pengetahuan; Religiusitas; Akses media Informasi; Minat 

Berwakaf 
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BAB I 

PENDAHULUAN   

A. Latar Belakang  

Potensi wakaf sebagai salah satu filantropi ekonomi Islam masih menjadi 

solusi yang optional. Sebagai Negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, 

Indonesia memilik potensi wakaf yang besar dimana wakaf menjadi salah-satu 

penunjang dalam pengembangan praktek agama bagi umat Islam dalam 

perkembangaknnya wakaf memiliki peran yang penting dalam bidang ekonomi 

sosial, dimana fungsi dari wakaf ini untuk mewujudkan potensi dan manfaat 

ekonomis harta benda serta untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum.1 Praktek dalam perwakafan di Indonesia identik dengan 

tanah dan bangunan, tidak dalam bentuk lain (harta bergerak) dan pengelolaannya 

masih terfokus pada pembangunan fisik seperti masjid yang digunakan untuk 

keperluan ibadah, pekuburan dan pendidikan.2 Melihat pada era modern saat ini, 

praktik perwakafan semakin berkembang dengan adanya inovasi baru yakni 

wakaf.3 

Potensi wakaf di Indonesia terbilang cukup besar namun dalam 

pengelolaannya harta wakaf masih banyak yang menganggur dan tidak produktif. 

4 Hal ini tidak sejalan dengan besarnya potensi wakaf  di Indonesia yang bisa 

 

1Dita Hasnatun Nisa, “Analisis Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, Religiusitas, Dan 

Akses Media Informasi Terhadap Minat Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls),” 

2021, h. 30. 

2Fitriani Rasela, “Pengaruh Literasi Wakaf Terhadap Minat Mahasiswa Berwakaf Pada 

Forum Wakaf Mahasiswa Indonesia,” Prosiding Hukum Ekonomi Syariah . Vol 7, No. 2 (2014), 

h. 2. 

3Moh Zidni Ilman, “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Religiusitas, Akses Media Informasi, 

Dan Pengetahuan Wakaf Uang Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang (Studi Pada 

Jamaah Masjid Al-Ghifari, Masjid Muhajirin, Dan Masjid Ramadan Griya Shanta Kota 

Malang),” Jurnal Ilmiah 5, No. 1 (2019), h. 6. 

4Cupian And Nurun Najmi, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi 

Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Di Kota Bandung,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 6, No. 

2 (2020), h. 1.  
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dikelola dengan harta benda wakaf yang lebih produktif, jika melihat dari  

keberhasilan negara-negara lain dalam mengembangkan wakaf maka Indonesia 

seharusnya juga dapat memaksimalkan peluang potensi wakaf yang ada salah 

satunya pemanfaatan wakaf yang lebih produktif salah satunya wakaf tunai yang 

berkembang saat ini.5 Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat 

belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta 

benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, sehingga banyak terlantar 

dan menjadi sebuah konflik sehingga timbul kelalaian atau ketidakmampuan 

nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, tetapi karena 

juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta 

benda wakaf yang seharusnya dilindungi untuk kesejahteraan umum sesuai 

dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf. 6 

Pengetahuan masyarakat di Indonesia tentang wakaf uang belum 

signifikan, umumnya lebih banyak mengetahui bahwa wakaf itu hanya berbentuk 

tanah atau benda tidak bergerak, namun saat ini wakaf bisa berupa uang dimana 

dengan adanya wakaf uang semua masyarakat dapat melakukannya tanpa 

menunggu kaya atau memiliki tanah yang luas.7 Buktinya wakif biasanya hanya 

menyumbangkan tanah atau bangunan sekolah kepada nazhir, namun menutup 

mata terhadap biaya operasionalnya dan pengembangan ekonominya sehingga 

banyak yayasan pendidikan Islam yang berbasis wakaf terbengkalai atau telantar.8 

 
5Achmad Fauzan Fajar, “Penerbitan Sukuk Sebagai Pembiayaan Infastrktur Di Indonesia,” 

Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Eonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2020, 

h. 13. 

6Kamariah, Sukman, And Nirwana, “Problema Wakaf Di Indonesia,” Ats-Tsarwah Vol 1, 

No. 1 (2021),  h. 1. 

7Yuliana Ismawati And Moch. Khoirul Anwar, “Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang 

Wakaf  Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang Di Kota Surabaya,” Jurnal Ekonomi Islam Vol 2, 

No. 3 (2019),  h. 3. 

8Rahmi Putri Handayani And Tuti Kurnia, “Analisis Persepsi Masyarakat Kota Bogor 

Terhadap Wakaf Tunai Bogor People Perception Analysis ToThe Cash Waqf,” Jurnal Syarikah : 

Jurnal Ekonomi Islam Vol 1, No. 2 (2015), h. 2. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hida, berpandangan bahwa 

religiusitas ini berpengaruh dari dalam dan dapat mendorong seseorang untuk 

beramal dimana tingginya religiusitas masyarakat maka akan meningkatkan 

intensi dalam berwakaf.9 Hasil tersebut menunjukan bahwa tingginya tingkat 

pengetahuan dan religiusitas masyarakat maka akan meningkatkan intensi dalam 

berwakaf benda bergerak salah satunya yaitu Cash Waqf Linked  Sukuk.10 Apabila 

masyarakat di suatu daerah tersebut taat pada agama dan memahami berbagai 

kewajiban yang harus dilaksanakan maka masyarakat didaerah tersebut akan 

memenuhi tuntunan agamanya, dalam religiusitas terdapat beberapa dimensi 

misalnya pengamalan ajaran Islam, dimana berwakaf merupakan ajaran Islam, 

maka seseorang yang memiliki tingkat religiusitas tinggi maka kecenderungannya 

adalah menerima konsep wakaf uang.11 Selain permasalahan pengetahuan dan 

tingkat religiusitas seseorang, ternyata juga media informasi memiliki peran yang 

besar dalam minat berwakaf seseorang. 

Perkembangan Teknologi Informasi di era modern ini semakin pesat di 

dalam kehidupan masyarakat.12 Akses media informasi memiliki pengaruh positif 

terhadap persepsi masyarakat dalam menerima wakaf uang maka semakin sering 

seseorang mengakses media informasi besar kemungkinan seseorang untuk 

mengetahui dan memahami konsep wakaf dan wakaf uang, karena informasi  

 
9Hiyanti Hida, “Pengaruh Literasi Dan Religiusitas Terhadap Intensi Berwakaf Pada Cash 

Waqf Linked Sukuk (Cwls),” Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) Vol 4 

No. 2, (2020), h. 1. 

10Hida Hiyanti, Tettet Fitrijanti, And Citra Sukmadilaga, “Pengaruh Literasi Dan 

Religiusitas Terhadap Intensi Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls),” Jimea : Jurnal 

Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) Vol 4, No. 3 (2020), h. 1. 

11Moh Zidni Ilman, “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Religiusitas, Akses Media Informasi, 

Dan Pengetahuan Wakaf Uang Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang (Studi Pada 

Jamaah Masjid Al-Ghifari, Masjid Muhajirin, Dan Masjid Ramadan Griya Shanta Kota 

Malang),” Jurnal Ilmiah Vol 5, No. 1 (2019), h. 6. 

12Asep Wahidin, Rahmat Effendi, And Komarudin Sheh, “Pengaruh Penggunaan Internet 

Terhadap Religiusitas Mahasiswa Universitas Islam Bandung 1,” Prosiding Penelitian Sivitas 

Akademika Unisba (Sosial Dan Humaniora), 2014, h. 1. 
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tentang wakaf uang banyak tersebar di media informasi tersebut.13 Sehingga 

membuktikan bahwa akses media informasi berpengaruh terhadap kesediaan 

masyarakat mengeluarkan wakaf uang. Namun dilihat dari keadaan masyarakat 

saat ini tidak banyak yang menerima informasi terkait wakaf uang dari berbagai 

media tersebut.14 Artinya masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap 

wakaf yang khususnya Cash Waqf Linked Sukuk dan kurangnya perhatian dari 

berbagai pihak seperti pemerintah dalam mempopulerkan wakaf uang. 

Berdasarkan data dari sistem Informasi Wakaf (SIWAK) kementrian 

agama yang diakses pada 29 Desember 2021, potensi wakaf tanah di Indonesia 

mencapai 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar.15 Data menyebutkan 

bahwa potensi wakaf uang di Indonesia setiap tahunnya mencapai Rp 188 Triliun 

pertahun.16 Salah satu wakaf tunai yang berkembang pesat akhir-akhir ini adalah 

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), yang dimana pendayagunaan seperti program 

pemberdayaan UMKM, program beasiswa, program wakaf hunian hasanah, 

program pengobatan pasien dhuafa dan program alat pelindung diri untuk tenaga 

medis. Namun dari banyaknya manfaat Cash Waqf Liked Sukuk  ini, ternyata 

wakif yang memercayakan wakaf tunainya masih minim.17 

 

 
13Ilman.” Pengaruh Tingkat Pendidikan, Religiusitas, Akses Media Informasi, Dan 

Pengetahuan Wakaf Uang Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang (Studi Pada 

Jamaah Masjid Al-Ghifari, Masjid Muhajirin, dan Masjid Ramadan Griya Shanta Kota Malang) 

Jurnal Ilmiah Vol 5, No 1  2019, h. 6 

14Cupian And Nurun Najmi, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi 

Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Di Kota Bandung,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 6, No. 

2 (2020), h. 8. 

15System Informasi Wakaf  (Siwak, 2021), Https://Siwak.Kemenag.Go.Id/. 

16Imam Teguh Saptono, “Peluang Dan Tantangan Wakaf Di Era 4.0,” Komite Nasional 

Keuangan Syariah Iv, No. 9 (2019), h. 15. 

17Kemenkeu Ri, “Cash Waqf Linked Sukuk Seri Swr001,” 2020, Cwls-Final-New_Jan-

2021. 
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Tabel 1.1 

Investasi yang Berdampak (CWLS 2021) 

Renovasi Ruang Alat Kesehatan Mobile Ambulance Baksos Operasi 

1,7 Milyar 8,8 Milyar 600 Juta 1 Milyar 

Sumber : Annual Report CWLS 2021 

Peruntukan dari CWLS ini mencapai 12,1 Milyar. Sedangkan Penjualan 

SWR003 pada tahun 2022 menjangkau 688 wakif di 26 provinsi di Indonesia. 

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas nama Menteri 

Keuangan menetapkan hasil penjualan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) seri 

SWR003. Adapun beberapa catatan hasil penjualan SWR003 adalah sebagai 

berikut: 

Kementrian Keuangan Republik Indonesia  

Cash Waqf Liked Sukuk SWR003 

Tabel 1.2 

Wakif yang Berwakaf Online dan Offline 

 Wakif Instansi Jumlah 

Wakif 

Wakif 

Individu 

Jumlah 

Jumlah Wakif  

Secara Offline 

SWR003 

1 Instansi 688 Orang 687 Orang  688 

Orang 

CWLS Secara 

Online ( Wakif 

Individu) 

 

 

647 Wakif  27,38 

Milyar 

Wakif Berdasarkan Profesi 

 Nominal Jumlah 

Wakif 

Wakif 

Individu 

Wakif 

Instansi 

Pegawai Swasta 13,81 Milyar 320 Orang   

ASN/POLRI/TNI 3, 84 Milyar 103 Orang   

 Wakif Berdasarkan Usia 

 Nominal 

Generasi X 

Nominal 

Generasi Y 

Nominal 

Generasi Z 

Jumlah  

 256 Orang 347 Orang 6 Wakif 14,49 

https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Laporan-Tahunan-Cash-Waqf-Linked-Sukuk-2021.pdf
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Milyar 

Wakif Baru yang Membeli SWR003 & Investor Setia SWR003 

 

 

Wakif Baru  Wakif 

Individu 

Jumlah 

 619 Wakif  12 Orang 805 juta 

Sumber : Keterangan-Pers-Hasil-Penerbitan-CWLS-Ritel-seri-SWR003 

Melihat dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Penerbitan CWLS 

Ritel Seri Sukuk Wakaf Ritel SWR003 merupakan salah satu upaya Pemerintah 

dalam mendukung pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia, 

khususnya industri wakaf uang.18 CWLS seri SWR003 ini menggunakan akad 

Wakalah, dengan menggunakan Barang Milik Negara (BMN) dan Proyek APBN 

tahun 2022 sebagai underlying assets. Penjualan SWR003 menjangkau 688 wakif 

di 26 Provinsi di Indonesia.19 

Berdasarkan permasalahan sebelumnya membuat peneliti melihat ada 

celah yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap 

bagaimana pengetahuan, religiusitas dan akses media informasi masyarakat 

mengenai wakaf yang bisa diproduktifkan dengan adanya Cash Waqf Linked 

Sukuk  yang belum tersosialisasikan merata di kalangan masyarakat. Sehingga ini 

yang menjadi dasar ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut, 

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab minat masyarakat berwakaf. Peneliti 

melakukan sebuah penelitian dengan judul Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas 

dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf pada 

Cash Waqf Linked Sukuk.  

 
18Bi, “Laporan Tahunan Cash Waqf Linked Sukuk 2021,” 2021, 

Https://Www.Bi.Go.Id/Id/Edukasi/Pages/Laporan-Tahunan-Cash-Waqf-Linked-Sukuk-

2021.Aspx. 

19Direktorat Pembiayaan Syariah, ‘Kementerian Keuangan Republik Indonesia’, 2022, p. 4 < 

www.djppr.kemenkeu.go.id>. 

file:///F:/beban%20orang%20tua/Keterangan-Pers-Hasil-Penerbitan-CWLS-Ritel-seri-SWR003
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B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan judul peneliti kemukakan pada latar belakang maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap minat berwakaf pada Cash Waqf 

Linked Sukuk ? 

2. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap minat berwakaf pada Cash Waqf 

Linked Sukuk ? 

3. Apakah akses media informasi berpengaruh terhadap minat berwakaf pada 

Cash Waqf Linked Sukuk ? 

4. Apakah pengetahuan, religiusitas dan akses media informasi berpengaruh 

secara simultan terhadap minat berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk? 

C. Hipotesis  

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka dapat disebut 

beberapa hipotesis. Hipotesis adalah pembenaran ringkas atau dugaan sementara 

yang kebenarannya masih harus dilakukan pengujian. Berdasarkan masalah pokok 

dan tujuan penelitian, maka hipotesis yang dikemukakan adalah: 

Berdasarkan teori maka selanjutnya peneliti menggunakan  hipotesis 

dugaan sementara. 

H1 :Pengetahuan diduga berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap minat berwakaf. 

H2 :Religiusitas diduga berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap minat berwakaf. 

H3 :Akses media informasi diduga berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap minat berwakaf. 
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D. Definisi Oprasional 

Defenisi operasional variabel diperuntukkan guna mempermudah 

pemahaman pembaca dalam mendefinisikan atau mengartikan dalam judul skripsi 

yang dilakukan oleh  peneliti, sehingga dalam penelitian ini variabel bebas atau 

independen (X) adalah pengetahuan (X1) religiusitas (X2) dan akses media 

informasi (X3) sedangkan variabel terikat atau dependen (Y) penelitian ini adalah 

minat berwakaf (Y). 

1. Pengetahuan (X1) 

Pengetahuan adalah sesuatu yang lahir dan hadir melalui proses panca 

indra atau hasil tahu yang dilakukan oleh manusia terhadap objek yang ingin 

diketahui manusia dalam mencari suatu kebenaran  atau masalah yang dihadapi. 

2. Religiusitas (X2)  

Religiusitas merupakan sistem yang konfleks yang terdiri dari 

kepercayaan, keyakinan yang tercermin dalam sikap dan kepribadian seseorang 

sehingga dapat melakukan kegaiatan  keagamaan yang dengan maksud untuk 

dapat berhubungan dengan Tuhan. 

3. Akses Media Informasi (X3) 

Akses media informasi secara umum adalah alat untuk mengumpulkan dan 

menyusun kembali sebuah informasi sehingga menjadi bahan yang bermanfaat 

bagi penerima informasi.  

4. Minat Berwakaf (Y) 

Minat berwakaf merupakan condongnya hati yang besar terhadap sesuatu 

atau dapat pula disebut dengan gairah atau keinginan sehingga dalam dirinya akan 

timbul minat untuk berwakaf  yang sangat bermanfaat baik bagi hubungan dirinya 

dengan Allah Swt. 
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E. Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu dilakukan untuk mengetahui pembeda serta 

mengetahui keunggulan penelitian terdahulu yang sudah ada. Berikut beberapa 

rangkuman penelitian terdahulu 

1. Merujuk pada penelitian Dita Hasnatun Nisa (2021) yang melakukan sebuah  

penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, 

Religiusitas, dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Berwakaf pada 

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

Pengetahuan, Pendapatan, Religiusitas dan Akses Media Informasi 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat masyarakat 

Muslim Pulau Jawa dalam berwakaf melalui (CWLS). 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

dari segi objeknya dimana penelitian ini menggunakan wilayah , Sulawesi 

Selatan sedangkan penelitian terdahulu menjadikan Pulau Jawa sebagai 

objeknya. Adapun persamaannya yaitu dari segi variabel dan jenis 

penelitiannya yaitu penelitian kuantitatif. 

2. Merujuk pada penelitian yang dilakukakan oleh Mujakir dan Maulana Syarif 

Hidayatullah (2022) yang melakukan sebuah penelitian berjudul “Pengaruh 

Literasi dan Tingkat Religiusitas Terhadap Minat Berwakaf Uang (Studi 

Kasus: Masyarakat Kabupaten Bima)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

berdasarkan pada hasil pengujian dan analisis penelitian telah dilakukan 

mengenai pengaruh literasi dan tingkat religiusitas terhadap minat berwakaf 

uang masyarakat Kabupaten Bima, maka dapat ditarik kesimpulan. Variabel 

literasi dan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang 

masyarakat Kabupaten Bima. 
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Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

dari segi objeknya dimana penelitian ini menggunakan wilayah , Sulawesi 

Selatan sedangkan penelitian terdahulu menjadikan kabupaten Bima sebagai 

objeknya. Kemudian menggunakan dua variabel x. Adapun persamaannya 

yaitu dari segi jenis penelitiannya yaitu penelitian kuantitatif. 

3. Merujuk pada penelitian Ahmad Afandi (2022) yang melakukan penelitian 

yang berjudul ”Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Wakif 

dalam Berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dengan Altruisme 

Sebagai Variabel Moderasi”. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

pengetahuan, media informasi, religiusitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat wakif dalam berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk 

(CWLS). Sedangkan variabel altruisme berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap minat wakif dalam dalam berwakaf pada Cash Waqf 

Linked Sukuk (CWLS). Kemudian altruisme tidak dapat memoderasi 

pengetahuan, media informasi dan religiusitas terhadap minat wakif dalam 

dalam berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

dari segi objeknya dimana penelitian ini menggunakan wilayah , Sulawesi 

Selatan sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan sebuah objek 

penelitian. Kemudian penelitian terdahulu menggunakan variabel moderasi 

sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan variabel moderasi. Adapun 

persamaannya yaitu dari segi penelitiannya yaitu penelitian kuantitatif. 

4. Merujuk pada Hida Hiyanti (2020) yang melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Literasi dan Religiusitas terhadap intensi Berwakaf pada Cash 

Waqf Linked sukuk (CWLS)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi dan 
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religuisitas mepengaruhi intensi berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk 

(CWLS). 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

dari segi objeknya dimana penelitian ini menggunakan wilayah , Sulawesi 

Selatan. Kemudiaan menggunakan dua variabel X sedangkan penelitian ini 

menggunakan tiga variabel X. Adapun persamaannya jenis penelitiannya 

yaitu penelitian kuantitatif. 

5. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Rizkie Anugerah Pramudia 

(2022) yang berjudul “Pengaruh Persepsi Pengetahuan, Informasi dan 

Religiusitas Terhadap Minat Berwakaf Uang”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel pengetahuan, informasi dan religiusitas 

berpengaruh positif terhadap minat berwakaf uang. 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

dari segi objeknya dimana penelitian ini menggunakan wilayah , Sulawesi 

Selatan. Adapun persamaannya yaitu dari segi variabel dan jenis 

penelitiannya yaitu penelitian kuantitatif. 

6. Merujuk pada penelitian Muhammad ash-Shiddqy (2018) yang berjudul 

Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Jarak Lokasi, Tingkat Pendidikan dan 

Akses Informasi Terhadap Minat Masyarakat Untuk Berwakaf Uang Di 

Badan Wakaf Uang Tunai Mui Diy”. Berdasarkan hasil analisis regresi 

probit menunjukkan bahwa pendapatan jarak lokasi tingkat pendidikan  dan 

akses media informasi tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk 

berwakaf uang di BWU/T MUI DIY .Berdasarkan analisis regresi profit  

menunjukkan bahwa religiusitas akidah atau keyakinan jarak lokasi 

pendidikan berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat untuk 

berwakaf uang di BWU/T MUI DIY. 
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Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

dari segi objeknya dimana penelitian ini menggunakan wilayah , Sulawesi 

Selatan sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan objek penelitian. 

Kemudian penelitian terdahulu menggunakan lima variabel x, sedangkan 

penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel x. Adapun persamaannya 

yaitu dari jenis penelitiannya yaitu penelitian kuantitatif. 

7. Merujuk pada penelitian Deti Aliawati (2020) dengan judul “Pengaruh 

Pendapatan, Tingkat Pendidikan, dan Akses Media Informasi Terhadap 

Minat Masyarakat Muslim dalam Berwakaf Uang di Kota Jakarta Timur”. 

Hasil dalam penelitian menyimpulkan bahwa variabel pendapatan, tingkat 

pendidikan, akses media informasi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap minat masyarakat Muslim dalam berwakaf uang. 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

dari segi objeknya dimana penelitian ini menggunakan wilayah , Sulawesi 

Selatan sedangkan penelitian terdahulu menjadikan Jakarta Timur sebagai 

objeknya. Adapun persamaannya yaitu  menggunakan tiga variabel X dan 

jenis penelitiannya yaitu penelitian kuantitatif. 

8. Merujuk pada penelitian Amin Abdul Rohman (2022) yang berjudul 

“Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, Perspesi, Pendapatan, dan Media 

Infromasi terhadap Minat Wakaf Uang Masyarakat Kota Bandung”. 

Berdasarkan hasil Variabel religiusitas, pengatuan, persepsi, pendapatan dan 

media informasi   memiliki pengaruh positif terhadap minat berwakaf   uang 

masyarakat Kota Bandung. Hal ini terkait dengan usia responden yang telah 

dewasa yang diharapkan dapat mengimplementasikan wakaf uang dengan 

sebaik baiknya. 
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Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

dari segi objeknya dimana penelitian ini menggunakan wilayah , Sulawesi 

Selatan sedangkan penelitian terdahulu menjadikan kota Bandung sebagai 

objeknya, lalu menggunakan lima variabel x sedangkan penelitian ini 

menggunakan tiga variabel. Adapun persamaannya yaitu dari jenis 

penelitiannya yaitu penelitian kuantitatif. 

9. Merujuk pada penelitian Najmudin (2022) yang berjudul “Minat Milenial 

Kota Serang Dalam Berwakaf Uang Melalui Platform Digital Di Masa New 

Normal”. Menjelaskan bahwa literasi dan kepercayaan wakaf uang 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat milenial Kota 

Serang untuk berwakaf uang melalui platform digital. Serta  literasi wakaf 

uang dan kepercayaan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap  minat masyarakat milenial kota Serang untuk berwakaf uang 

melalui platform digital. Minat berwakaf uang dipengaruhi oleh literasi 

wakaf uang dan kepercayaan sebesar 32%, sedangkan 68% sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

dari segi objeknya dimana penelitian ini menggunakan wilayah , Sulawesi 

Selatan sedangkan penelitian terdahulu menjadikan kota Serang sebagai 

objeknya. Adapun persamaannya  jenis penelitiannya yaitu penelitian 

kuantitatif. 

10. Merujuk pada penelitian  yang dilakukan oleh Adenia Rachma (2022) yang 

berjudul “Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas Dan Akses Media Informasi 

Terhadap Minat Berwakaf Sukuk Wakaf. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa pengetahuan, religiusitas dan akses media informasi 

memiliki  pengaruh positif  serta signifikan  terhadap minat  sukuk wakaf. 
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Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dari 

segi objeknya dimana penelitian ini menggunakan wilayah , Sulawesi Selatan 

sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan objek penelitian sebagai 

objeknya. Adapun persamaannya yaitu dari segi variabel dan jenis 

penelitiannya yaitu penelitian kuantitatif. 

F. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka 

tujuan pada penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan berpengaruh terhadap minat 

berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk. 

2. Untuk mengetahui apakah religiusitas berpengaruh terhadap minat 

berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk. 

3. Untuk mengetahui apakah akses media informasi berpengaruh terhadap 

minat berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk. 

4. Untuk mengetahui apakah pengetahuan, religiusitas dan akses media 

informasi berpengaruh secara simultan terhadap minat berwakaf pada 

Cash Waqf Linked Sukuk. 

G. Manfaat Penelitian  

Diharapkan pihak-pihak yang berkaitan dapat mengambil manfaat dari 

penelitian ini sehingga manfaat yang diharapkan. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber yang bermanfaat 

untuk memperluas penegtahuan pembaca dan bisa dijadikan salah satu analog 

dalam melakukan penelitian studi yang sama kaitannya dengan pengetahuan, 

Religiusitas, dan akses media informasi terhadap minat berwakaf pada Cash Waqf 

Linked Sukuk . 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber pemikiran dari beberapa 

pertimbangan lainnya sehingga peneliti lebih objektif ketika ingin melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan pengetahuan, Religiusitas, dan akses media 

informasi terhadap minat berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk . 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengetahuan  

1. Pengertian Pengetahuan  

Pengetahuan atau knowledge adalah hasil penginderaan manusia atau hasil 

tahu seseorang terhadap suatu objek melalui panca indra yang dimilikinya.20 

Pengetahuan adalah sebuah informasi yang telah dikumpulkan dari kata demi kata 

sehingga berbentuk sebuah kalimat dengan sebuah pemahaman dan potensi untuk 

sehingga dapat melekat pada benak seseorang. Pengetahuan adalah hasil dari tahu 

dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek. 21 

Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia merupakan hasil upaya yang dilakukan 

oleh manusia dalam mencari suatu kebenaran atau masalah yang dihadapi. 22 

2. Faktor-Faktor Pengetahuan 

Pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 23 

a. Pendidikan 

Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan di mana diharapkan 

seseorang dengan pendidikan tinggi, orang tersebut akan semakin luas pula 

pengetahuannya. Namun, perlu ditekankan bahwa seorang yang berpendidikan 

rendah tidak berarti mutlak berpengetahuan rendah pula. Peningkatan 

 
20Ramadhani Reza Octaviana Dila, “Hakikat Manusia: Pengetahuan (Knowladge), Ilmu 

Pengetahuan (Sains), Filsafat Dan Agama,” Jurnal Tawadhu Vol 5, No. 2 (2021), h. 6. 

21Anggun Wiwi, “Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Pengetahuan Dan Sikap 

Bullying Pada Siswa Di Sd Negeri 01 Ngesrep,” Ilmu Kedokteran, 2015, h. 1. 

22Darsini Darsini, Fahrurrozi Fahrurrozi, And Eko Agus Cahyono, “Pengetahuan; Artikel 

Review,” Jurnal Keperawatan Vol 12, No. 1 (2019), h. 13. 

23Ragil Retnaningsih, “Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Tentang Alat Pelindung Telinga 

Dengan Penggunaannya Pada Pekerja Di Pt. X,” Journal Of Industrial Hygiene And 

Occupational Health 1, No. 1 (2019), h. 72. 
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pengetahuan tidak mutlak diperoleh di pendidikan formal, akan tetapi juga dapat 

diperoleh pada pendidikan nonformal. Pengetahuan seseorang tentang sesuatu 

objek juga mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek 

inilah yang akhirnya akan menentukan sikap seseorang terhadap objek tertentu.  

b. Informasi/media massa  

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun nonformal 

dapat memberikan pengaruh jangka pendek (immediate impact) sehingga 

menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan. Berkembangnya 

teknologi akan menyediakan bermacam-macam media massa yang dapat 

mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang inovasi baru. 

c. Sosial, budaya dan eknomi 

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui penalaran 

apakah yang dilakukan baik atau buruk. Dengan demikian, seseorang akan 

bertambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan. Status ekonomi seseorang 

juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan 

tertentu sehingga status sosial ekonomi ini akan memengaruhi pengetahuan 

seseorang. 

d. Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik 

lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap 

proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam lingkungan 

tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak, yang 

akan direspons sebagai pengetahuan oleh setiap individu. 

e. Pengalaman  

Pengalaman belajar dalam bekerja yang dikembangkan memberikan 

pengetahuan dan keterampilan profesional, serta pengalaman belajar selama 



18 
 

 
 

bekerja akan dapat mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang 

merupakan manifestasi dari keterpaduan menalar secara ilmiah dan etik yang 

bertolak dari masalah nyata dalam bidang kerjanya. 

f. Usia  

Usia memengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin 

bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya 

sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. 

 

B. Religiusitas 

1. Pengertian Religiusitas 

Religiusitas berasal dari kata religi yang sering diartikan dalam kehidupan 

sehari-hari sebagai agama (Al-diin).24 Religiusitas dapat diartikan sebagai suatu 

konsep tentang perilaku seseorang dalam beragama dan derajat keterikatan 

seseorang terhadap ajaran agamanya.25 Religiusitas mengarah pada kualitas 

penghayatan dan sikap hidup seseorang berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang 

diyakininya.26 

Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, maka semakin tinggi pula 

kualitas akidah, akhlak dan syariahnya, semakin tinggi tingkat religiusitas 

seseorang maka kualitas ibadah akan semakin meningkat.27 Religiusitas meliputi 

pengetahuan agama, pengalaman ritual agama, pengalaman agama, perilaku 

 
24Wahidin, Effendi, And Sheh, “Pengaruh Penggunaan Internet Terhadap Religiusitas 

Mahasiswa Universitas Islam Bandung. Prosiding Penelitian Sivitas Akademika Unisba (Sosial 

Dan Humaniora), (2014), h. 3. 

25Annisa Maulydia Nasution, “Pengaruh Literasi Dan Religiusitas Dalam Meningkatkan 

Minat Masyarakat Desa Laut Tadorumtuk Berwakaf Tunai,” 2022,  h. 13. 

26Fadhilatul Hasanah, “Pengaruh Tingkat Religiusitas, Pengetahuan, Kualitas Produk Dan 

Kualitas Pelayanan Terhadap Preferensi Menabung Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Palembang Pada Bank Syariah,” Balance Jurnal Akuntansi Dan Bisnis  Vol 4, No. 1 (2019),  h. 

4. 

27Et Al Niswatun Hasanah, “Wakaf Uang: Pengaruh Kognisi, Religiusitas, Dan Persepsi 

Kemudahan Terhadap Minat Berwakaf” Vol 8, No. 2 (2022), h. 13. 
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(moralitas) agama dan sikap sosial keagamaan sikap sosial kegamaan dapat di 

terapkan dengan cara melakukan amal sehingga religiusitas dapat dipercaya 

mendorong perilaku beramal seseorang, sehingga seseorang mengasumsikan 

bahwa religiusitas berhubungan erat dengan perilaku beramal seseorang.28 

2. Indikator Religiusitas 

Menurut Sastro dan Siswantoro (2016), apabila masyarakat di suatu daerah 

tersebut taat pada agama dan memahami berbagai kewajiban yang harus 

dilaksanakan maka masyarakat didaerah tersebut akan memenuhi tuntunan 

agamanya29. Menurut Glock & Starkdimensi-dimensi religiusitas terdiri dari lima 

macam, yaitu:30 

a. Keyakinan atau ideologis 

  Dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan dimana orang yang religius 

berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran 

doktrin tersebut. Secara terminologi disamakan dengan keimanan, yang 

menunjukkan pada seberapa tingkat keyakinan seseorang. terhadap kebenaran 

ajaran agamanya yang bersifat fundamentalis dan dogmatis. 

b. Praktik Ibadah atau ritualistik 

Dimensi praktik ibadah adalah tingkatan sejauh mana seseorang 

mengerjakan kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya. Wujud dari dimensi ini 

adalah perilaku masyarakat pengikut agama tertentu dalam menjalankan ritus-ritus 

yang berkaitan dengan agama.Dimensi praktek dalam agama Islam dapat 

 
28Sri Maulida, “Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Beramal (Charitable Behavior) 

Masyarakat Kota Yogyakarta,” Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) Vol 3, No. 1 (2016), h. 

3. 

29Ilman, “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Religiusitas, Akses Media Informasi, Dan 

Pengetahuan Wakaf Uang Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang (Studi Pada 

Jamaah Masjid Al-Ghifari, Masjid Muhajirin, Dan Masjid Ramadan Griya Shanta Kota Malang). 

Jurnal Ilmiah Vol 5. No.1  (2019), h. 6 ”  

30Hasanah. Balance Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Vol 4 No.1 (2019), h. 4. 
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dilakukan dengan menjalankan ibadah shalat, puasa, zakat, haji ataupun praktek 

muamalah lainnya.  

c. Pengalaman atau eksperinsial 

Dimensi ini mengacu indentifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, 

praktik, pengalaman dan pengetahuan seseorang dari hari kehari yang 

menunjukan seberapa patuh tingkat ketaatan seorang muslim dalam mengerjakan 

kegiatan keagamaan yang dianjurkan dan pada agamanya. 

d. Pengetahuan Agama atau Intelektual  

Dimensi pengetahuan agama adalah dimensi yang menerangkan seberapa 

jauh seseorang mengetahui tentang ajaran-ajaran agamanya, terutama yang ada di 

dalam kitab suci manapun yang lainnya. 

e. Konsekuensi atau Pengamalan  

Dimensi konsekuensi adalah dimensi yang mengukur sejauh mana 

perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya dalam kehidupan 

sosial, misalnya apakah ia menolong orang yang kesulitan, mendermakan 

hartanya dan sebagainya. 

C. Akses Media Informasi  

1. Pengertian  Akses Media Informasi  

Akses media Informasi merupakan suatu data yang telah diklarifikasi dan 

diinterpretasikan sebelumnya untuk digunakan dalam proses pengambilan suatu 

keputusan.31 Akses informasi ialah berupa suatu sistem yang mempermudah 

seseorang dalam memenuhi kebutuhannya dengan cara mendapatkan beberapa  

informasi umum melalui alat telekomunikasi atau saluran atau media.32 Media 

 
31Nisa, “Analisis Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, Religiusitas, Dan Akses Media 

Informasi Terhadap Minat Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls) .” (2021), h. 41. 

32Aliawati Deti, “Pengaruh Pendapatan, Tingkat Pendidikan, Dan Akses Media Informasi 

Terhadap Minat Masyarakat Muslim Dalam Berwakaf Uang Di Kota Jakarta Timur.” (2020), h. 

25. 
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sangat dibutuhkan untuk memperoleh informasi yang baik dan valid serta dapat 

dipercaya dimana sebuah informasi yang berkualitas ditandai dengan akurat, tepat 

waktu, relevan dan lengkap.33 

Informasi sebagai representasi dari pengetahuan yang disimpan. Secara 

tradisional media penyimpanan informasi adalah buku, tetapi saat ini media 

elektronik semakin penting sebagai media informasi.34 Media ini salah satu alat 

untuk mengumpulkan dan menyusun kembali sebuah informasi sehingga menjadi 

bahan yang bermanfaat bagi penerima informasi, melalui media infromasi 

masyarakat dapat mengetahui informasi yang ada serta dapat berinteraksi satu 

sama lain.35 

2. Ciri-ciri informasi yang berkualitas 

 Menurut Sutabri (2005) menyebutkan bahwa informasi yang berkualitas 

ditandai dengan beberapa ciri, diantaranya:36 

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. 

 

 

 
33As Shadiqqy, “Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Jarak Lokasi, Tingkat Pendidikan Dan 

Akses Informasi Terhadap Minat Masyarakat Untuk Berwakaf Uang Di Badan Wakaf Uang 

Tunai Mui Diy” (2018), h. 9. 

34Rachma And Mardiana, “Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas Dan Akses Media Informasi 

Terhadap Minat Berwakaf Sukuk Wakaf.” Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (Ekuitas) 

Vol 4 (2022), h. 2. 

35Amin Abdul Rohman, “Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, Perspesi, Pendapatan, Dan 

Media Infromasi Terhadap Minat Wakaf Uang Masyarakat Kota Bandung,” Jurnal Riset Ilmu 

Ekonomi Dan Bisnis Vol 1, No. 2 (2022), h.  9. 

36Nisa, “Analisis Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, Religiusitas, Dan Akses Media 

Informasi Terhadap Minat Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls).” (2021), h. 30. 
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b. Tepat waktu (Timely) 

  Sebuah informasi dianjurkan selalu ada atau tersedia pada saat informasi 

tersebut diperlukan.  

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 di dalamnya mencakup fakta-fakta. 

D. Minat Berwakaf  

1.  Pengertian Minat  

 Minat merupakan komponen internal dalam diri individu yang sangat 

berpengaruh terhadap tindakannya, seorang individu akan merasa ingin bahkan 

perlu untuk melakukan sesuatu atau mendalami sesuatu jika muncul rasa tertarik 

dalam dirinya.37 Timbulnya minat seseorang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 

rasa tertarik atau rasa senang, perhatian dan kebutuhan.38 Minat berhubungan 

dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan 

dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu 

sendiri.39 

 Minat dapat diartikan sebagai sebuah kecenderungan yang tinggi 

terhadap sesuatu gariah dan keinginan seseorang yang merasa tertarik dengan 

 
37Asnawati Matondang, “Pengaruh Antara Minat Dan Motivasi Dengan Prestasi Belajar,” 

Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Vol 2, No. 2 (2018), h. 2. 

38Iin Soraya, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Jakarta Dalam 

Mengakses Fortal Media Jakarta Smart City,” Jurnal Komunikasi 6, No. 1 (2015), h. 2. 

39Isti Nuzulul Atiah, “Minat Milenial Kota Serang Dalam Berwakaf Uang,” Syi ’ Ar 

Iqtishadi 7, No. 2 (2022), h. 4. 
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suatu objek biasannya lebih memberikan perhatian dan merasakan kesenangan 

akan objek tersebut.40 Minat dapat diartikan suatu kecenderungan untuk 

memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau 

situasi yang menjadi objek dari minat itu tersebut dengan disertai dengan perasaan 

senang.41 

2. Indikator Minat 

 Sehingga beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

minat dapat diukur dengan beberapa indikator diantaranya sebagai berikut:42 

a. Keinginan (desire) dimana seseorang mempunyai keinginan atas suatu 

kegiatan, yang akan dilakukan berdasarkan keinginan yang berasal dari diri 

sendiri.  

b.  Ketertarikan (interest) merupakan rasa dalam diri yang berhubungan dengan 

suatu tingkah laku atau dapat dikatakan sebagai rasa tertarik terhadap suatu 

benda, orang, atau bahkan kegiatan yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.  

c. Perhatian (attention) merupakan suatu aktivitas jiwa seseorang terhadap suatu 

pengertian, pengamatan, ataupun hal lain dengan mengesampingkan hal lain.  

d. Tindakan (action) merupakan suatu pengambilan keputusan yang dilakukan 

seseorang atas suatu penawaran.  

e.  Perasaan senang (feeling happy) seseorang yang memiliki perasaan senang 

atas suatu hal tertentu biasanya akan berhubungan dengan rasa minat. 

 

 
40Afandi Ahmad, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wakif Dalam 

Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls) Dengan Altruisme Sebagai Variabel 

Moderasi,” Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam Vol 15, No. 1 (2022), h. 3. 

41Muhammad Ilham Oktalitya Pratama, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat 

Masyarakat Yogyakarta Terhadap Cash Wakaf Linked Sukuk (Factors Determining The Interest 

Of The People Of Yogyakarta In Cash Waqf Linked Sukuk),” 2022, h. 18. 

42 Aliawati Deti, “Pengaruh Pendapatan, Tingkat Pendidikan, Dan Akses Media Informasi 

Terhadap Minat Masyarakat Muslim Dalam Berwakaf Uang Di Kota Jakarta Timur.” (2020) h.. 

30. 
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3. Pengertian Wakaf  

 Para ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk  mengungkapkan tentang 

wakaf, yaitu: al-waqf (wakaf), al-habs (menahan) dan at-tasbil (berderma untuk 

sabilillah).43 Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat 

dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun 

sang wakif telah wafat.44 Wakaf suatu perbuatan hukum dalam lapangan hukum 

kebendaan yang sudah cukup lama dikenal oleh masyarakat Islam Indonesia.45 

 Wakaf salah satu dari amal kebajikan atau shadaqah jariyah yang diajarkan 

dalam hukum Islam dalam menyalurkan rezeki yang telah diberikan Allah kepada 

hamba-Nya.46 Masyarakat sebelum Islam telah mempraktekkan ibadah sejenis 

wakaf, sebab pada masa itu telah dikenal praktik sosial yang di antaranya adalah 

menderma sesuatu dari seseorang untuk kepentingan umum atau dari satu orang 

untuk semua keluarga.47 

 Wakaf mempunyai beberapa defnisi yang sering diungkap oleh para ulama 

secara termonologi atau harfiah.48 Wakaf menjadi cara untuk membatasi 

kesenjangan yang terjadi antara si kaya dan miskin serta menciptakan 

keseimbangan dalam aktivitas masyarakat.49 Di sisi lain, digunakan untuk 

kepentingan keseluruhan masyarakat pada umumnya, sehingga melalui lembaga 

 
43Repositori Iain Kudus, “Definisi Wakaf Secara Terminologi,” 2017, h. 1. 

44Ahmad Ulil Albab Al Umar Et Al., “Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia,” 

2022, h. 3. 

45Taufiq, “Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam,” Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan 

Teknologi Vol 24 (2013), h. 1.  

46Neneng Puspitasari, “Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls) Dalam Perspektif Hukum Islam 

Dan Hukum Positif Di Indonesia,” (2021), h. 30. 

47Nur Syarifa Noviyanti, “Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat 

Dalam Berwakaf Uang,” 2021, h. 15. 

48S Saprida, F Raya, And Z F Umari, “Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam 

Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004,” Jurnal Ekonomica Shariah  Vol 8, No. 1 (2022), h. 5. 

49Annisa Maulydia Nasution. Pengaruh Literasi Dan Religiusitas Dalam Meningkatkan 

Minat Masyarakat Desa Laut Tadorumtuk Berwakaf Tunai.  2022 h. 23. 
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wakaf dapat mengangkat taraf hidup umat, serta mengurangi kemiskinan dan 

kesulitan di antara yang membutuhkan dan miskin.50 

4. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

 Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 

wakif meliputi (Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 7).51 

a. Perorangan  adalah  apabila  memenuhi  persyaratan  dewasa,  berakal  sehat,  

tidak  terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda 

wakaf. 

b.  Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi  untuk  mewakafkan  

harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar o rganisasi 

yang bersangkutan.  

c. Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk 

mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran 

dasar badan hukum yang bersangkutan. 

E. Cash Waqf Linked Sukuk 

1. Pengertian Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) 

 Wakaf Linked Sukuk atau di istilahkan juga Cash Wakaf Linked Sukuk 

(CWLS) adalah investasi dana wakaf uang pada sukuk negara yang diterbitkan 

oleh pemerintah untuk menfasilitasi wakif dalam program pemberdayaan ekonomi 

umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.52 Cash Waqf Linked Sukuk  merupakan 

salah satu bentuk investasi sosial di Indonesia dimana wakaf uang yang 

 
50Masfiatun Fitriyah And Mohammad Nizarul Alim, “Pengaruh Prinsip Good Governance, 

Promosi, Dan Religiusitas Terhadap Minat Wakif Berwakaf Tunai Pada Nazhir Wakaf Uang 

(Nwu) Di Lamongan,” Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol 10, 

No. 02 (2022), h. 7. 

51As Shadiqqy, “Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Jarak Lokasi, Tingkat Pendidikan Dan 

Akses Informasi Terhadap Minat Masyarakat Untuk Berwakaf Uang Di Badan Wakaf Uang 

Tunai Mui Diy.”Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat Vol 2 No.2 (2018), h. 4. 

52(Husnisar, 2021) Penerapan Instrumen Cash Waqf Linked Sukuk Berdasarkan Prinsip 

Maslahah Pada Bank Syariah Indonesia Vol 4, No 1. h. 33. 
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dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia selaku Nazhir melalui BNI Syariah 

dan Bank Muamalat Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima 

Wakaf Uang (LKSPWU) akan dikelola dan ditempatkan pada instrumen Sukuk 

Negara atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang diterbitkan oleh 

Kementrian Keuangan (Kemenkeu).53 

Cash Waqf Linked Sukuk adalah salah konsep keuangan Islam didasarkan 

pada prinsip moralitas dan keadilan oleh karena itu, sesuai dengan dasar 

operasionalnya yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist serta Ijma’ instrument 

Cash Waqf Linked Sukuk harus memenuhi prinsip Islam yang syari’ah yaitu 

transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat adil, halal, thayyib dan 

maslaha.54 Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) juga dapat diartikan sebuah 

instrumen investasi syariah yang bersifat sosial dimana wakaf uang yang 

dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku nazhir melalui Lembaga 

Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS- PWU) yang kemudian dikelola 

dan ditempatkan pada instrumen Sukuk Negara atau SBSN (Surat Berharga 

Syariah Negara) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).55 

2. Keunggulan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) 

Cash Waqf Linked Sukuk memiliki beberapa keunggulan diantaranya: 56 

 
53Bwi, “Cash Waqf Linked Sukuk,” 2019, Https://Www.Bwi.Go.Id/Cash-Waqf-Linked-

Sukuk/. 

54Paul Wina, “Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda 

Bergerak (Uang),” 2020. H. 19. 

55Hida, “Pengaruh Literasi Dan Religiusitas Terhadap Intensi Berwakaf Pada Cash Waqf 

Linked Sukuk (Cwls).” Jimea : Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) Vol 4 

No.3 (2020), h. 5. 

56Mahmud Yusuf, Abidir Rahman Otoritas Jasa Keuangan Regional, And Parman 

Komarudin, “Bibliographi Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls) Pada Perguruan Tinggi Di 

Indonesia: Analisis Systematic Literature Review,” Management Of Zakat And Waqf Journal 

(Mazawa) Vol 4, No. 1 (2022), h. 9. 
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a. Terdapat fasilitasi untuk wakif uang sehingga dapat dimanfaatkan bagi 

kegiatan-kegiatan yang produktif.  

b. Wakaf uang ditempatkan dalam instrumen yang aman dan bebas dari risiko 

yaitu pada sukuk Negara. 

c. Seluruh atau 100% dana akan dibayarkan kembali untuk wakif ketika jatuh 

tempo. 

d.  Hasil dari investasi sukuk wakaf akan dimanfaatkan untuk pembentukan asset 

wakaf baru dan pembiayaan bagi kegiatan social. 

e. Calon wakif dengan jumlah wakaf uang tertentu dapat mengusulkan proyek 

atau kegiatan sosial yang akan dilakukan dan dibiayai. 

f. Badan Wakaf Indonesia dikecualikan dari perpajakan sehingga hasil investasi 

didapatkan secara kompetitif. 

3. Mekanisme  Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) 

Cash Wakaf Linked Sukuk adalah produk inovasi yang penerbitan 

sukuknya dikeluarkan oleh DJPPR Kementerian Keuangan RI pada tanggal 10 

maret 2020 dengan cara private placement, dimana penawarannya dikhususkan 

kepada perusahaan dan korporasi.57  Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2020 

sampai dengan 12 November 2020, diluncurkan CWLS dengan seri SWR001 

yang diperuntukkan untuk individu dan perusahaan, salah satu lembaga keuangan 

yang dipercayakan untuk mengelola CWLS adalah Bank Syariah Indinesia.58 

 Cash Wakaf Linked Sukuk adalah salah satu pengembangan wakaf 

produktif yang memberikan kemudahan bagi wakif atau nasabah BSI untuk 

 
57Muhammad Mahbub And Jamalul Lail, “Optimalisasi Peran Cash Waqf Linked Sukuk 

Dalam Menigkatkan Pemberdayaan Masyarakat,” Journal Al-Iqtishod Vol 10, No. 2 (2022), h. 9. 

58Chon Cho Reynols Manday Bakhtiar Efendi Kiki Hardiansyah Siregar, “Model Cash 

Waqf Linked Sukuk ( Cwls ): Instrumen Ketahanan Pangan Indonesia Sdgs,” Jurnal Kajian 

Ekonomi Dan Kebijakan Publik Vol 6, No. 2 (2021), h. 4. 
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melaku kan amal jariyah dengan aman dan terpercaya.59 CWLS dengan seri 

SWR001 ini diterbitkan oleh pemerintah dengan skema investasi sosial (Socially 

Responsible Based Investment) dengan cara book building di pasar perdana 

domestik untuk investasi pengelolaan wakaf uang oleh lembaga pengelola dana 

wakaf, dimana imbal hasilnya akan dimanfaatkan untuk keperluan sosial dan dan 

tidak dapat diperjual belikan di pasar sekunder. 

Syarat untuk menjadi wakif dalam produk CWLS ini adalah terdaftar 

sebagai nasabah di BSI dengan usia minimal 17 tahun. Adapun mekanisme atau 

tata cara kerja dari Cash Waqf Linked Sukuk ini adalah: 60 

a. Wakif mewakafkan uangnya secara tunai baik secara temporer maupun 

perpetual melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai Lembaga Keuangan 

Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dengan ketentuan, jika wakif 

mendaftar secara offline maka akan menadatangani atau menyetujui Akta 

Ikrar Wakaf dan mengisi formulir pemesanan pembelian Cash Waqf Linked 

Sukuk (CWLS)  di Bank Syariah Indonesia, jika mendaftar secara online 

wakif akan menyetujui Akta Ikrar Wakaf yang telah disediakan secara online 

oleh pihak BSI sebagai Mitra Distribusi. 

b. Dana wakaf uang akan diinvestasikan pada sukuk wakaf.  

c. Pemerintah menerbitkan sukuk wakaf, dimana kepemilikan sukuk wakaf 

tertuli atas nama wakif yang bertindak atas kuasa dari Nazhir. 

d. Pemerintah membayar imbal hasil sukuk wakaf kepada Nazhir yang berupa 

kupon/imbalan yang akan dibayarkan secara periodik setiap bulan.  

 
59Rahayu, “Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls) Perspektif Prinsip 

Ekonomi Syariah.” Management Of Zakah And Waqf Journal (Mazawa) Vol 1 No.1 (2020), h. 

253. 

60Mukhtar Luthfi, Abdul Wahab, And Husni Nasir, “Penerapan Instrumen Cash Waqf 

Linked Sukuk (Cwls) Berdasarkan Prinsip Maslahah Pada Bsi,” Al-Azhar Journal Of Islamic 

Economics Vol 4, No. 1 (2022), h. 5. 
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e. Nazhir akan menyalurkan imbalan hasil investasi sukuk wakaf melalui 

berbagai lembaga sosial untuk pembiayaan program/kegiatan sosial non 

APBN seperti pembangunan dan pengembangan aset wakaf yang bersifat fisi 

k, dan pembangunan program kegiatan sosial yang bersifat non fisik. 

f. Pada saat jatuh tempo sukuk wakaf, dalam hal wakaf tunai temporer dana 

tunai pelunasan nominal sukuk wakaf akan dibayarkan oleh pemerintah 

kepada wakif. Jika wakaf tunai perpetual maka dana tunai pelunasan nominal 

wakaf tunai akan diserahkan kepada Nazhir melalui pendebetan rekening dana 

wakif untuk dikelola lebih lanjut. 

F.  Kerangka Berfikir   

Kerangka pemikiran digunakan agar penelitian tersebut dapat dipahami 

dengan mudah, sehingga tersistematis dengan baik. Kerangka berfikir 

menunjukkan bagaimana alur yang dimaksud dengan yang diteliti. 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 
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Religiusitas (X2) 

Akses Media 
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Keterangan: 

Pengaruh variabel independen (bebas) terhadap variabel 

dependen (terikat) berpengaruh secara parsial 

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

secara bersama sama (berpengaruh secara simultan). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif, metode ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positif, penelitian kuantitatif merupakan penelitian 

yang menggunakan angka untuk mempresentasikan datanya sebagai alat 

keterangan yang berhubungan dengan judul yang akan di teliti.61 Penelitian 

kuantitatif menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel 

penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. 62 

2. Lokasi Penelitian 

Guna memperoleh data yang lebih akurat dalam penyusunan karya ilmiah 

ini, maka penelitian ini dilakukan secara langsung oleh penulis di lokasi 

penelitian. Lokasi Penelitian akan dilaksanakan di Sulawesi Selatan. 

B. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.63 Populasi dalam penelitian dapat 

pula diartikan sebagai keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. 

 
61Darna Nana And Herlina Elin, “Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian 

Bidang Ilmu Manajemen,” Jurnal Ilmu Manajemen 5, No. 1 (2018), h. 288.  

62Primadasa, “Pengaruh Harga, Kualitas Produk Dan Promosi Terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Pada Marketplace Shopee (Studi Pada Karyawan Di Pt.Percetakan Gramedia 

Cikarang),” Universitas Pelita Bangsa,2019 h . 11. 

63Garaika And Darmanah, Metodologi Penelitian (Lampung Selatan: Cv. Hira Tech, 2019). 

h. 34. 
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Unit analisis adalah unit atau satuan yang akan diteliti atau dianalisis.64 Penelitian 

ini yang menjadi populasi adalah masyarakat  muslim, berdasarkan sumber 

peneliti dari badan pusat statistik (BPS) pada Provinsi Sulawesi Selatan jumlah 

populasi tahun 2021-2023 sebanyak 9.312.019 Orang, namun penarikan pada 

sampel dengan jumlah populasi belum sepenuhnya menggunakan Cash Waqf 

Linked Sukuk sehingga dapa dikerucutkan pada penelitian ini menggunakan rumus 

Hair. Metode pengumpulan data yang digunakan yang dilakukan pada penelitian 

ini menggunakan non probability sampling dengan teknik purposive sampling. 

2. Sampel 

Menurut Sujarweni 2015 sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.65 Sedangkan 

menurut dalam bukunya “populasi dan sampel”, sampel merupakan suatu sub 

kelompok dari populasi yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian.66 

Penentuaan jumlah sampel dapat dilakukan pada sebuah teknik sampling. Teknik 

sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang 

akan digunakan dalam penelitian terdapat berbagai teknik sampling yang 

digunakan.67 Penarikan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 

metode non probability sampling dengan teknik purposive sampling. 

Menurut Akhmad Fauzy dalam bukunya yang berjudul ”metode sampling”  

yaitu non probability sampling adalah yaitu teknik sampling yang dilaksanakan 

 
64Dameria Sinaga, Buku Ajar Statistik Dasar, Ed. Aliwar (Jakarta Timur: Uki Press, 2014) 

h. 75. 

65Risma Dewi Komala And Nellyaningsih, “Tinjauan Implementasi Personal Selling Pada 

Pt Astra Internasional Daihatsu Astra Biz Center Bandung Pada Tahun 2017,” Fakultas Ilmu 

Terapan Universitas Telkom  (2017) h. 3. 

66Amirullah, Populasi Dan Sampel (Pemahaman, Jenis Dan Teknik), (Malang: Bayu Media 

Publishing Malang, 2015) h. 45. 

67Eka Yuliana Sari, “Pengaruh Penggunan Media Pembelajaran Buku Pop-Up Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Kelas Iv Sdn 2 Bendungan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung,” 

Edustream : Jurnal Pendidikan Dasar 3, No. 2 (2019), h. 18. 
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dengan memberikan peluang atau kesempaan kepada seluruh anggota populasi 

unuk terpilih menjadi sampel, unsur populasi yang terpilih menjadi sampel  dapa 

diperoleh karena kebetulan atau karna ada faktor lain yang sebelumnya yang 

sudah direncanakan sedangkan purposive sampling adalah pengambilan sampel 

yang dilakukan sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Pengambilan 

sampel tersebut dilakukan secara sengaja dengan jalan mengambil sampel tertentu 

saja yang mempunyai karakteristik, ciri, kriteria, atau sifat tertentu. Dengan 

demikian, pengambilan sampelnya dilakukan tidak secara acak 68. 

Penentuan besaran sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Hair, 

metode Hair digunakan karena jumlah sampel penelitian yang belum diketahui 

jumlah populasinya secara pasti. Maka rumus penentuan jumlah sampel yang 

dianjurkan menurut Hair dkk (2006) yaitu berdasarkan pada jumlah indikator 

penelitian dikalikan 5 atau 10. 69 

n = jumlah indikator x 5  

n = 20 x 5 

n = 100 

Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 100 responden, dengan kriteria sebagai berikut: 

Masyarakat muslim berusia 20-50 tahun. 

 

 

 

 

 
68Fauzy, ‘Metode Sampling’, Universitas Terbuka, 2019 h. 7. 

69Deby Purwati, ‘Pengaruh Variasi Rasa Dan Desain Kemasan Mie Instan Terhadap 

Keputusan Pembelian (Studi Kasus Produk Mie)’, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Burneo 

Tarakan, 2016 h. 24. 
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C. Metode Pengumpulan Data  

Data dari penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data 

sekunder.70 

a. Menurut (Arikunto, 2013) Data primer adalah data dalam bentuk kata-kata 

yang diucapkan secara lisan atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang 

dapat dipercaya.  

b. Data sekunder menurut (Sugiyono, 2018) yaitu sumber data yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dalam 

penelitian ini berasal dari berbagai sumber seperti jurnal, skripsi dan artikel 

yang terkait.  

Melengkapi sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:71 

a. Kuisioner 

Kuisioner atau biasa disebut angket adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi beberapa pertanyaan kepada responden untuk 

memperoleh informasi dan mengukur variabel yang diminati. 

b. Observasi  

Metode observasi bukan hanya sebatas pengamatan saja tetapi dapat 

memudahkan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan dimana teknik yang 

digunakan unuk mendapatkan sebuah data dalam penelitian dengan menggunakan 

panca indra 72. Sehingga mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, 

 
70Jose Beno, Adhi Pratistha Silen, And Melda Yanti, ‘Dampak Pandemi Covid-19 Pada 

Kegiatan Ekspor Impor (Studi Pada Pt. Pelabuhan Indonesia Ii (Persero) Cabang Teluk Bayur’, 

Jurnal Saintek Maritim, 22.2 (2022), h. 120. 

71Andi Fitriani Djollong, ‘Tehnik Pelaksanaan Penelitian Kuantitatif’, Istiqra, Ii. Vol 1 

(2014), h. 86. 

72I Komang. I Kadek Surya Atmaja Sukendra, Instrumen Penelitian, Journal Academia, 

2020 h, 24. 
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penciuman, pendengaran, raba dan pengecap apa yang dikatakan ini sebenarnya 

adalah pengamaan langsung. Penelitian observasi dimana dapat dilakukan  dengan 

tes, kuisioner, rekaman gambar dan rekaman suara.73 

D. Insrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang bisa diterapkan dalam 

penelitian dan pada penelitian ini menggunakan kuisioner yang disebar kepada 

responden disusun berdasarkan pada indikator-indikator setiap variabel.74 

Variabel independennya adalah Pengetahuan (X1), Religiusitas (X2) dan Akses 

Media Innformasi (X3), sedangkan variabel dependennya yaitu Keputusan 

Pembelian (Y) dengan menggunakan skala likert. 

Teknik Pengukuran data pada penelitian ini yakni menggunakan skala 

likert. Skala Likert diaplikasikan untuk mengukur perilaku, pandangan serta 

tanggapan atau kesan seseorang ataupun sekelompok orang tentang fakta social. 75 

Dengan adanya skala likert responden dapat menentukan jawaban dari variabel 

yang menjadi bagian penilaian, tiap-tiap indikator variabel memiliki instrumen 

yang dijadikan tolak ukur sebuah pertanyaan/pernyataan. Alternatif jawaban 

disusun sesuai bobot score, dibawah ini: 

5 = Sangat Setuju (SS) 

4 = Setuju (S) 

3 = Netral  (N) 

2 = Tidak Setuju (TS) 

 
73Izhar Rizka Mutiarani, Amrazi, “Implementasi Dan Implikasi Full Day School Pada 

Pembelajaran Sosiologi Di Sman 10 Pontianak,” Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran 

Khatulistiwa 8, No. 3 (2020). h. 8. 

74Irnawati, ‘Pengaruh Word Of Mourth, Minat Konsumen Dan Brand Image Terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Fashion Tas Miniso Pada Segmen Remaja Di . Skripsi Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Manajemen.’, 2020 h. 76. 

75Sukendra. Insrumen Penelitian, Journal Academia  2022, h. 26. 
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1 = Sangat Tidak Setuju (STS)  

Tabel 3.1 

Instrumen Penelitian 

No. Variabel Indikator Pernyataan 

1. 

 
Pengetahuan Pendidikan Saya mengetahui Cash Waqf 

Linked Sukuk  selalu 

berprinsip asas-asas dan 

hukum islam 

Informasi/Medi

a Massa 

Informasi mengenai Cash 

Waqf Linked Sukuk mudah 

diakses diberbagai media 

Sosial, Budaya 

dan Ekonomi 

Saya mengetahui dengan 

berwakaf dapat menimbulkan 

jiwa sosial yang tinggi dan 

menurunkan ketimpangan 

ekonomi 

Lingkungan Saya akan menginformasikan 

kepada lingkungan sekitar 

saya bahwa Cash Waqf Linked 

Sukuk   aman dan produktif 

Pengalaman Cash Waqf Linked Sukuk  

memfasilitasi  serta 

memudahkan saya berwakaf 

Sosial Pengetahuan tentang Cash 

Waqf Linked Sukuk   dapat 

dengan mudah diakses semua 

kalangan 

2. Religiusitas Keyakinan atau 

Ideologis   

Saya memiliki keyakinan 

bahwa pemanfaatan Cash 

Waqf Linked Sukuk  sudah 

sesuai dengan prinsip syariah 

Perakik iIbadah 

aau Ritualistik 

saya senantiasa memauhi serta 

menjalankan ajaran islam 

termasuk melakukan Cash 

Waqf Linked Sukuk  demi 

kesejahteraan umat 

Pengalaman 

atau 

Eksperesial 

Cash Waqf Linked Sukuk   

memiliki keunggulan yang 

aman, amanah,mudah, 

produktif, utuh dan berkah  

Pengetahuan 

Agama atau 

Intelektual 

Cash Waqf Linked Sukuk   

dikelola berdasarkan prinsip 

syariah 
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No. Variabel Indikator Pernyataan 

Konsekuensi 

atau 

Pengalaman 

Cash Waqf Linked Sukuk  

memudahkan saya untuk 

berwakaf uang yang aman dan 

produktif 

3. Akses Media 

Informasi 

Akurat Saya mendapatkan 

imnformasi yang akurat 

tentang Cash Waqf Linked 

Sukuk  diberbagai media 

informasi 

Tepa waktu Saya mendapatkan iformasi 

mengenai Cash Waqf Linked 

Sukuk   tepa pada saya 

kegiatan besar yang diadakan 

lembaga terkait 

Relevan Saya mendapatkan informasi 

mengenai Cash Waqf Linked 

Sukuk  dari lembaga terkait 

yng mengsosialisasikan 

Lengkap 

 

Informasi yang saya dapatkan 

mengenai Cash Waqf Linked 

Sukuk   mudah diakses dengan 

lengkap dimedia sosial 

4.  

Minat Berwakaf 

Keinginan Saya memiliki keinginan 

untuk berwakaf pada Cash 

Waqf Linked Sukuk   

Ketertarikan Saya terarik berwakaf melalui 

Cash Waqf Linked Sukuk  

karena ingin memberikan 

kontribusi bagi perkembangan 

umat 

Perhatian Saya memberikan perhatian 

kepada masyarakat yang 

melakukan Cash Waqf Linked 

Sukuk   karena ingin 

membantu meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi 

Tindakan Saya akan berwakaf pada 

Cash Waqf Linked Sukuk   

Perasaan 

Senang 

Saya merasa senan berwakaf 

dengan Cash Waqf Linked 

Sukuk  karena memberikan 

manfaat untuk banyak orang 
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E. Teknik Analisis Data 

1. Uji Validitas  

 Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-tingkatan 

kevalitan dan kevasihan suatu instrument.76 Data yang valid adalah data 

menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau validnya 

suatu kuisioner.77   

 Kriteria pengujian untuk mengambil keputusan pada sebuah butir 

pernyataan dalam kuesioner bisa dianggap valid, dengan tingkat signifikansi 

sebesar 95% atau a = 0,05 yaitu (Husein Umar, 2008): 

1) Jika nilai r hitung > r tebal, berarti pernyataan tersebut adalah valid. 

2) Jika nilai r hitung < r tebal, berarti pernyataan  tersebut tidak valid. 

2. Uji Reabilitas  

Sugiharto dan Situnjak (2006) menyatakan bahwa reliabilitas merujuk 

pada pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian memperoleh 

infrmasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan 

mampu memngungkap infrmasi di lapangan.78 Nunnally (dalam Streiner, 2003)  

menyatakan bahwa instrumen dikatakan reliabel jika koefisien reliabilitas Alfa 

Cronbach lebih dari 0, 70.79 

 

 

 
76Umi Khoiriyah, “Pengaruh Potensi, Persepsi, Dan Preferensi Terhadap Sikap Dalam 

Wakaf Uang Pada Masyarakat Muslim Kota Semarang,” Akses: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 

2020 Vol 13 No 2, h. 13.  

77Musrifah Mardiani Sanaky, La Moh Saleh, And Henriette D. Titaley, “Analisis Faktor-

Faktr Penyebab Keterlambatan Pada Pryek Pembangunan Gedung Asrama Man 1 Tulehu 

Maluku Tengah,” Jurnal Simetrik 11, No. 1 (2021), h. 3. 

78Sanaky, Saleh, And Titaley. Analisis Faktor-Faktr Penyebab Keterlambatan Pada Pryek 

Pembangunan Gedung Asrama Man 1 Tulehu Maluku Tengah 2021 Vol 11, No 1, h.233. 

79Febrianawati Yusup, “Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif,” 

Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan 7, No. 1 (2018) h .2. 
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3. Uji asumsi klasik 

a. Uji Normalitas  

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu  atau residual memiliki distribusi normal atau tidak.80 

Penelitian ini untuk uji normalitas dengan melihat grafik Normal P-P Plot dimana 

membandingkan distribusi kumulatif dari distirbusi normal dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik, adapun tolak ukur yang 

digunakan yaitu jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis maka kesimpulannya pola tersebut berdistirbusi normal dan sebaliknya jika 

data menyebar jauh dari diagonal maka tidak menunjukkan pola berdistribusi 

normal.81 

b. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah suatu kondisi dimana terjadi korelasi antara 

variabel bebas atau variabel bebas tidak saling bebas, adapun cara menentukan 

ada tidaknya multikolonieritas dalam suatu model regresi adalah dengan 

melakukan perbandingan nilai VIF, apabila nilai VIF lebih besar dari 10 maka 

teridentifikasi adanya masalah multikolinearitas yang serius (Ryan, 1997). 82 

c. Uji heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat 

ketidaksamaan varians residual satu ke pengamatan yang lain, adapun untuk 

 
80Satria Artha Pratama And Rita Intan Permatasari, “Pengaruh Penerapan Standar 

Operasional Prosedur Dan Kompetensi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Divisi Eskpor 

Pt. Dua Kuda Indonesia,” Jurnal Ilmiah M-Progress 11, No. 1 (2021), h. 43. 

81Albertus Kkarjono Wijaya, “Ana Lisis Pengaruh Roe, Der Dan Tato Terhadap Harga 

Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2012-2015,” Esensi 20, No. 2 (2017), h. 126. 

82Mega Sriningsih, Djoni Hatidja, And Jantje D. Prang, “Penanganan Multikolinearitas 

Dengan Menggunakan Analisis Regresi Kmponen Utama Pada Kasus Impor Beras Di Provinsi 

Sulut,” Jurnal Ilmiah Sains 18, No. 1 (2018), h. 19. 
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mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

melakukan uji glesjer (Ghozali, 2013:139).83 

d.  Uji autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam satu waktu model 

regresi linear terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya), ada beberapa cara yang bisa dilakukan 

untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu salah satunya dengan uji 

durbin watson (DW).84 

4. Uji Regresi Linear Berganda 

Untuk mengetahui hubungan kedekatan antara variabel independen (X) 

dan dependen (Y). Maka menggunakan analisis regresi linear berganda. Bentuk 

persamaannya yaitu:85 

Y=  𝑏0+ 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 +e 

  Keterangan: 

  Y  : Minat berwakaf  

   𝑏0  : Konstanta 

   𝑏1  : Koefisien regresi  

  𝑏2  : Koefisien regresi 

  𝑏3  : Koefisien regresi 

  𝑋1  : Pengetahuan 

  𝑋2  : Religiusitas 

 
83Setiawati, “Analisis Pengaruh Kebijakan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan Pada 

Perusahaan Farmasi Di Bei,” Jurnal Inovasi Penelitian 1, No. 8 (2021), h 155. 

84Rosalendro Eddy Nugroho, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran 

Di Indonesia 2014,” Jurnal Pasti X, No. 2 (N.D.), h 191. 

85Popy Purnamasari Suyitno And Herlawati, “Metode Regresi Linear Berganda Kualitas 

Super Member Supermall Terhadap Peningkatan Jumlah Pengunjung Pada Supermall 

Karawang,” Bina Insani Ict Journal 2, No. 2 (2015), h.  103. 
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  𝑋3  : Akses Media Informasi 

e : eror 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji koefisien determinasi  

Koefisien Determinasi merupakan angka yang menunjukkan besarnya 

kontribusi pengaruh antara variabel dependen dengan independen,  𝑅2 memiliki 

range antara 0 sampai 1, dimana semakin besar 𝑅2 (mendekati 1) maka variabel 

bebas dianggap kuat, jika 𝑅2 mendekati 0 berarti terdapat hubungan yang lemah. 

86 

b. Uji parsial (uji t) 

Tujuan Uji parsial (uji t) ini untuk mengetahui seberapa besar masing-

masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, dengan 

tolak ukurnya yaitu apabila t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

akan tetapi jika t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. 87 

c. Uji simultan (uji F) 

Uji Simultan digunakan untuk menguji apakah variabel bebas dan terikat 

terdapat pengaruh secara bersama-sama (simultan), dimana tolak ukurnya yaitu 

jika F hitung < F tabel maka Hipotesis ditolak artinya seluruh variabel independen 

secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, sebaliknya 

jika F hitung > F tabel maka hipotesis diterima artinya seluruh variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 88 

 
86Setiawati, “Analisis Pengaruh Kebijakan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan Pada 

Perusahaan Farmasi Di Bei,” Jurnal Inovasi Penelitian 1, No. 8 (2021), h 158. 

87Lu’lu Ui Makhunah An D Kadela Reka Nur Laili, “Pengaruh Inovasi Produk Terhadap 

Keputusan Pembelian Geti Kuda Terbang (Studi Kasus Di Ud. Bu Sulasmi, Kademangan),” 

Jurnal Translitera 8 (2019), h.  38. 

88Mitha Christina Ginting And Ivo Maelina Silitonga, “Pengaruh Pendanaan Dari Luar 

Perusahaan Dan Modal Sendiri Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Perusahaan Property And 

Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” Manajemen 5, No. 2 (2019), h. 200. 
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BAB IV 

HASIL PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Gambaran umum lokasi penelitian adalah suatu usaha peneliti dalam 

memberikan gambaran secara utuh tentang kondisi di. Data-data yang disusun 

dalam penelitian ini diambil dari semua yang bisa didapatkan selain menggunakan 

data-data yang ada gambaran umum. 

1. Kondisi Umum Geografi Sulawesi Selatan 

Berdasarkan posisi geografisnya, provinsi Sulawesi Selatan memiliki 

batas-batas: Utara – Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah; Selatan – Laut 

Flores; Barat–Selat Makassar; Timur–Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi 

Tenggara.  Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tercatat 46.717,48 km persegi 

yang meliputi 21 Kabupaten dan 3 Kota. Kabupaten Luwu Utara kabupaten 

terluas dengan luas 7.502,58 km persegi atau luas kabupaten tersebut merupakan 

16,06 persen dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Sementara itu, Kota Pare - 

Pare merupakan kabupaten dengan luas wilayah terkecil dengan luas 99,33 km 

persegi atau 0,21 persen dari wilayah Sulawesi Selatan.  

2. Visi Dan Misi Sulawesi Selatan 2018 – 2023 

a. VISI 

“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter” 

b. MISI 

1) Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter. 

2) Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel. 

3) Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif. 

4) Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif. 
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5) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk Sumber Daya Alam 

yang berkelanjutan. 

3. Sejarah Cash Waqf Linked Sukuk 

Awal mula pengenalan dan pembahasan mengena instrumen Cash Waqf 

Linked Sukuk dilakukan pada pertemuan tahunan IMF-World Bank pada 14 

Oktober 2018 di Bali oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI. CWLS lahir 

atas kerjasama BWI bersama Kemenkeu, BI, dan Kemenag demi memaksimalkan 

potensi wakaf uang secara produktif melalui instrumen keuangan syariah yang 

aman. Latar belakang diterbitkannya Cash Waqf Linked Sukuk salah satunya 

karena dalam Pasal 48 ayat (2) PP No.42 Tahun 2006 mengatur bahwa 

“pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat 

dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan instrumen keuangan 

syariah.” Cash Waqf Linked Sukuk juga dilatar belakangi oleh keinginan 

pemerintah. . Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam nota kesepahaman 

antara Kemenkeu, Kemenag, BI, dan BWI. Penerbitan CWLS oleh pemerintah 

melalui Kemenkeu baru pertama kali bisa terealisasi pada tahun 2020. 

Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel) adalah investasi wakaf uang 

pada sukuk negara yang imbalannya disalurkan oleh Nazhir (pengelola dana dan 

kegiatan wakaf) untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi 

umat. Penerbitan pertama ialah CWLS Seri SWR-001 pada tanggal 10 Maret 2020 

dengan metode private placemet. Namun penerbitan CWLS oleh pemerintah 

melalui Kemenkeu baru pertama kali bisa terealisasi pada tahun 2020 diluncurkan 

di Jakarta.89 

 
89Wildan Ulin Nuha “Kewenangan Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Dalam Pengelolaan Cash 

Waqf Linked Sukuk (Cwls) Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” 

(2022)  h. 43. 



44 
 

 
 

Sejak SWR 001 hingga SWR 003, penjualan CWLS di BSI terus 

mengalami peningkatan penjualan. BSI bahkan telah memperoleh penghargaan 

sebagai mitra distribusi CWLS terbaik untuk seri SWR003. “Penjualan Cash 

Waqf Linked Sukuk atau Sukuk Wakaf Ritel dari tahun ke tahun terus bertumbuh 

dilihat dari meningkatnya nominal penerbitan dari SWR001 sampai dengan 

SWR003,” katanya. Anton menambahkan, SWR 004 ditawarkan dengan imbal 

hasil sebesar 5,85% floating selama 2 tahun dan dibayarkan secara berkala setiap 

bulan. Masyarakat maupun investor dapat melakukan pemesanan dengan nilai 

minimum Rp1 juta. Saat ini, seri SWR 004 sudah dapat dipesan secara daring dan 

luring melalui perseroan. Masyarakat pun dapat melakukan pemesanan hingga 31 

Agustus 2023 mendatang. 

Nasabah perorangan yang ingin melakukan pemesanan dapat dilakukan 

secara daring melalui BSI Mobile atau BSI Net Banking. Adapun untuk nasabah 

institusi pemesanan dapat dilakukan secara luring dapat dilakukan  di kantor-

kantor cabang BSI terdekat,” ujar Anton. CWLS Ritel sendiri merupakan investasi 

wakaf uang pada sukuk negara yang imbalannya disalurkan oleh Nazhir atau 

pengelola dana dan kegiatan wakaf untuk membiayai program sosial dan 

pemberdayaan ekonomi umat. 

Penyaluran imbalan akan dilakukan oleh Nazhir yang kredibel yang 

ditunjuk oleh Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) 

dan disetujui oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator dan pengawas 

Nazhir  untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan penyaluran 

dana imbalan CWLS, maka Nazhir wajib membuat laporan kepada BWI, 

Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan wakif (pembeli CWLS). 
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(sumber:djppr.kemenkeu.go.id). 90 Cash Waqf Linked Sukuk salah satu produk 

wakaf yang bekerjasama dengan Kementrian Agama. 

4. Struktur Badan Wakaf Indonesia (BWI) 

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang 

dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di 

Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang 

selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir 

untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif 

sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam 

bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan 

infrastruktur publik.  

Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan 

Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh 

para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan 

Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
90Galvan Yudistira, ‘Bsi Maslahat (Jadi Mitra Distribusi Investasi Wakaf Uang Pada Sukuk 

Negara, Bsi Siap Pasarkan Seri Swr 004)’, 26 Juli, 2023 

<Https://Www.Bsimaslahat.Org/Blog/Category/Cwls-Cash-Wakaf-Linked-Sukuk/>. 

file:///C:/Users/HP/Downloads/(sumber:%20djppr.kemenkeu.go.id)
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Tabel 4.1 

Susunan Pengurus Badan Wakaf Indonesia 

Masa Jabatan Tahun 2021-2024 
 

 

 

      

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://www.bwi.go.id/susunan-pengurus-bwi-periode-2021-2024/ 

Ketua:Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin 

Amin, MA 

 

 

Ketua: 

Prof. Dr. H. Mohammad NUH 

DEWAN PERTIMBANGAN BADAN PELAKSANA 

 

PELAKSANA 

Wakil Ketua I  

Dr. Imam Teguh 

Saptono 

Wakil Ketua II 
Dr. Yuli Yasin, MA 

H. Sarmidi Husna, MA 

Wakil  Sekretaris 

Drh. Emmy Hamidiyah, 

M.Si 
 

 

 

H. Mochammad Sukron, 

SE 

Wakil Bendahara 

Hafiz Gaffar, S,E, M.M 
 

Bendahara 

 

PELAKSANA 

Sekretaris 

 

PELAKSANA 

Wakil Ketua  

 

PELAKSANA 

Divisi-Divisi Badan Wakaf Indonesia 

 

Pemberdayaan Nazhir dan 

Pengelolaan 

 
Ketua Divisi: Dr. Hendri Tanjung 

 

 
Pengawasan dan Tatakelola 

 
Ketua Divisi: Arzul Andaliza, Ak., 

M.B.A., CA., QIA., CACP 

 

Pusat Kajian dan Transformasi 

Digital 

 Irfan Syauqi Beik, S.E., M.Sc., 

Ph. Prof.  

 

 

Pendataan , Sertufukasi dan 

Ruislagh 

Ketua Divisi: Jauhar Arifin, 

S.H., Sp.N 

 
Humas,Sosialisasi dan Literasi Wakaf 

Ketua Divisi: Drs. H. Susono Yusuf 

 

Ketua Divisi: Drs. H. Gatot 

Abdullah Mansyur 

 

Kerja Sama, Kelembagaan 

dan Advokasi  

https://www.bwi.go.id/susunan-pengurus-bwi-periode-2021-2024/
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B. Hasil Uji Instrumen 

1. Uji Deskripif 

Peneliti menggunakan analisis karakteristik responden, adapun objek 

karakteristik responden yaitu Masyarakat Muslim yang berusia 20-50 tahun. 

Karakteristik responden penting untuk mengungkapkan gambaran identitas 

responden yang ditentukan dari data pribadi yang diberikan pada bagian data, 

yang meliputi Jenis Kelamin, Pekerjaan, Usia. Memperjelas kualitas responden 

dalam penelitian ini, maka data dari responden akan disajikan dalam tabel, antara 

lain: 

a. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel Berikut menunjukkan klasifikasi berdasarkan jenis kelamin 

responden:  

Tabel 4.2 Karateristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase  

Laki-Laki 24 24% 

Perempuan  76 76% 

Total  100 100% 

Sumber: Data diolah peneliti, 2023 

 Setelah dilakukan penyebaran kuisioner kepada 100 Responden maka pada 

penelitian ini melibatkan 24 laki-laki dengan presentase 24% dan 76 Perempuan 

dengan presentase 76%. 

c. Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel Berikut menunjukkan klasifikasi berdasarkan jenis kelamin 

responden: 
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Tabel 4.3 Karateristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Jumlah Persentase 

PNS 33 33% 

Pegawai Swasta 15 15% 

Karyawan Swasta 6 6% 

Honorer 5 5% 

Wiraswasta / 

Wirausaha 28 28% 

Ibu Rumah Tangga 8 8% 

Lainnya 5 5% 

Total 100 100% 

Sumber: Data diolah peneliti, 2023 

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa pekerjaan 

responden di dominasi oleh PNS sebanyak 33 orang (33%), 

Wiraswasta/wirausaha 28 orang (28%), Pegawai Swasta 15 orang (15%), Ibu 

rumah tangga 8 orang (8%) Karyawan Swasta 6 orang (6%), dan Honorer dan 

lainnya 5 orang (5%).  

c. Karakteristik  Berdasarkan Usia 

Tabel Berikut menunjukkan klasifikasi berdasarkan jenis kelamin 

responden:  

Tabel 4.4 Karateristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Persentase 

20-25 15 15% 

>25 85 85% 

Total 100 100% 

Sumber: Data diolah peneliti, 2023 
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Berdasarkan data yang diperoleh presentasi responden berdasarkan usia 

didominasi oleh umur > 25 tahun sebanyak 85 responden dengan presentasi 

(85%), dan 20-25 tahun sebanyak 15 responden dengan presentasi (15%). 

C. Hasil Analisis Data  

1. Uji Validitas 

  Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-tingkatan 

kevalitan dan kevasihan suatu instrument. Data yang valid adalah data 

menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau validnya 

suatu kuisioner. Kriteria pengujian untuk mengambil keputusan pada sebuah butir 

pernyataan dalam kuesioner bisa dianggap valid, dengan tingkat signifikansi 

sebesar 95% atau a = 0,05 yaitu: 

1)Jika nilai r hitung > r tabel, berarti pernyataan tersebut adalah valid. 

2)Jika nilai r hitung < r tabel, berarti pernyataan  tersebut tidak valid. 

a. Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan (X1) 

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Pengetahuan (X1) 

Indikator r Hitung r Tabel Keterangan 

Pendidikan 0,684 0,1966 Valid 

Informasi / Media Massa 0,751 0,1966 Valid 

Sosial, Budaya dan 

Ekonomi 

0,673 0,1966 Valid 

Lingkungan 0,688 0,1966 Valid 

Pengalaman 0,687 0,1966 Valid 

Usia 0,704 0,1966 Valid 

Sumber: Data diolah peneliti, 2023 

Berdasarkan data tersebut, hasil perhitungan setiap pertanyaan indikator 

dengan menggunakan aplikasi SPSS dimana variabel pertama yaitu pengetahuan 
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lebih besar r hitungnya dibanding r tabelnya yaitu r hitung > r tabel 0,1966, jika 

lebih besar r hitungnya dibandingkan r tabelnya dengan tingkat signifikan 0,05 

atau 95% dikatakan valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan 

indikator pada variabel pengetahuan dikatakan valid. 

b. Hasil Uji Validitas Variabel  Religuisitas (X2) 

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Religuisitas (X2) 

Indikator r Hitung r Tabel Keterangan 

Keyakinan atau 

Ideologis 

0,641 0,1966 Valid 

Praktik Ibadah atau 

Ritualistik 

0,659 0,1966 Valid 

Pengalaman atau 

Eksperesial 

0,747 0,1966 Valid 

Pengetahuan Agama 

atau Intelektual 

0,694 0,1966 Valid 

Konsekuensi atau 

Pengalaman 

0,740 0,1966 Valid 

Sumber: Data diolah peneliti, 2023 

Berdasarkan data tersebut, hasil perhitungan setiap pertanyaan indikator 

dengan menggunakan aplikasi SPSS dimana variabel kedua yaitu religiusitas lebih 

besar r hitungnya dibanding r tabelnya yaitu r hitung > r tabel 0,1966, jika lebih 

besar r hitungnya dibandingkan r tabelnya dengan tingkat signifikan 0,05 atau 

95% dikatakan valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan 

indikator pada variabel religiusitas dikatakan valid. 

 

 

 



51 
 

 
 

c. Hasil Uji Validitas Variabel Akses Media Informasi (X3) 

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Akses Media Informasi (X3) 

Indikator r Hitung r Tabel Keterangan 

Akurat 0,690 0,1966 Valid 

Tepat Waktu 0,627 0,1966 Valid 

Relevan 0,668 0,1966 Valid 

Lengkap 0,588 0,1966 Valid 

Sumber: Data diolah peneliti, 2023 

Berdasarkan data tersebut, hasil perhitungan setiap pertanyaan indikator 

dengan menggunakan aplikasi SPSS dimana variabel kegiatan yaitu pengetahuan 

lebih besar r hitungnya dibanding r tabelnya yaitu r hitung > r tabel 0,1966, jika 

lebih besar r hitungnya dibandingkan r tabelnya dengan tingkat signifikan 0,05 

atau 95% dikatakan valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan 

indikator pada variabel religiusitas dikatakan valid. 

d. Hasil Uji Validitas Variabel Minat Berwakaf (Y) 

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Minat Berwakaf (Y) 

Indikator r Hitung r Tabel Keterangan 

Keinginan 0,674 0,1966 Valid 

Ketertarikan 0,737 0,1966 Valid 

Perhatian 0,727 0,1966 Valid 

Tindakan 0,734 0,1966 Valid 

Perasaan Senang 0,725 0,1966 Valid 

Sumber: Data diolah peneliti, 2023 

Berdasarkan data tersebut, hasil perhitungan setiap pertanyaan indikator 

dengan menggunakan aplikasi SPSS dimana variabel dependen yaitu minat 

berwakaf lebih besar r hitungnya dibanding r tabelnya yaitu r hitung > r tabel 

0,1966, jika lebih besar r hitungnya dibandingkan r tabelnya dengan tingkat 
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signifikan 0,05 atau 95% dikatakan valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

semua pertanyaan indikator pada variabel minat berwakaf dikatakan valid. 

2. Uji Reabilitas 

 Reliabilitas merupakan instrumen yang digunakan dalam penelitian 

dengan memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat 

pengumpulan data dan mampu memngungkap informasi di lapangan. Instrumen 

dikatakan reliabel jika koefisien reliabilitas Alfa Cronbach lebih dari 0, 70.  

Tabel 4.9 Hasil Uji Reabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.941 20 

Sumber: Data diolah peneliti, 2023 

Berdasarkan data yang didapatkan menggunakan uji SPSS menunjukkan 

nilai reliabilitas Cronbach’s Alpha 0,941 yang artinya nilai Cronbach’s Alpha > 

0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan tersebut reliabel 

atau melebihi standar alpha. 

3.  Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu  atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam 

penelitian ini untuk uji normalitas dengan melihat grafik Normal P-P Plot dimana 

membandingkan distribusi kumulatif dari distirbusi normal dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik, adapun tolak ukur yang 

digunakan yaitu jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis maka kesimpulannya pola tersebut berdistirbusi normal dan sebaliknya jika 
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data menyebar jauh dari diagonal maka tidak menunjukkan pola berdistribusi 

normal. Hasil uji normalitas berdasarkan pengolahan data dengan SPSS adalah 

sebagai berikut: 

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas P-Plot 

Metode Scatter Plot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah peneliti, 2023 

Dari gambar P-Plot di atas dapat disimpulkan bahwa data dianggap normal 

karena titik-titik tersebar di seluruh wilayah dan P-Plot berpusat pada sumbu 

diagonal. 
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Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas 

Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parametersa,b 

Mean .0000000 

Std. Deviation 2.00845663 

Most Extreme Differences 

Absolute .101 

Positive .073 

Negative -.101 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.006 

Asymp. Sig. (2-tailed) .264 

Sumber: Data diolah peneliti, 2023 

 Ketentuan uji normalitas menggunakan  Kolmogorov-Smirnov yaitu jika 

nilai signifikansi > 0,05 maka nilai residual berdisrtribusi normal, sebaliknya jika 

nilai signifikansi < 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal. 

Berdasarkan hasil uji menggunakan SPSS didapatkan hasil nilai signifikansi 

sebesar 0,264 dimana hasil tersebut lebih besar dari taraf nilai signifikansi 0,05 

yaitu (0,264 > 0,05) maka dapa disimpulkan bahwa uji tes normalitas adalah 

berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolienaritas 

Uji multikolinearitas adalah suatu kondisi dimana terjadi korelasi antara 

variabel bebas atau variabel bebas tidak saling bebas, adapun cara menentukan 

ada tidaknya multikolonieritas dalam suatu model regresi adalah dengan 
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melakukan perbandingan nilai VIF, apabila nilai VIF lebih besar dari 10 maka 

teridentifikasi adanya masalah multikolinearitas yang serius. 

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolonearitas 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

Pengetahuan .278 3.603 

Religuisitas .397 2.517 

Akses Media Informasi .503 1.989 

Sumber: Data diolah peneliti, 2023 

Melalui uji multikolinieritas yang dilakukan menggunakan olah data 

statistik IBM SPSS dapa dilihat pada kolom VIF (Varience Inflation Factor) 

bahwa semua nilai variabel menunjukkan tidak ada yang lebih dari angka 10, yang 

dimana nilai VIF X1 = 3,603, nilai VIF X2 = 2,517 dan nilai VIF X3 = 1,989. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonearitas pada penelitian 

ini. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat 

ketidaksamaan varians residual satu ke pengamatan yang lain, adapun untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

melakukan uji glesjer. 
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Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.328 2.051  1.135 .259 

Pengetahuan .123 .147 .160 .837 .404 

Religuisitas -.199 .141 -.225 -1.414 .161 

Akses Media 

Informasi 

-.095 .133 -.101 -.715 .476 

Sumber: Data diolah peneliti, 2023 

Ketentuan uji heteroskedastisitas menggunakan  metode uji glejser yaitu 

jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, 

sebaliknya jika nilai signifikansi < 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas. 

Berdasarkan tabel 4.11 hasil uji heteroskedastisitas menggunakan aplikasi spss 

didapatkan nilai signifikan pengetahuan (X1) = 0,404, nilai signifikansi 

religuisitas (X2) = 0,161 dan nilai signifikansi akses media informasi (X3) = 0,476. 

Sehingga dapat disimpulkan semua variabel tidak terjadi gelaja heteroskedasisitas, 

karena nilai signifikansi yang didapat lebih besar dari 0,05 (tingkat kepercayaan 

statistik 95% atau 0,05). 

4. Uji Regresi Linear Berganda 

Untuk mengetahui hubungan kedekatan antara variabel independen (X) 

dan dependen (Y). Maka menggunakan analisis regresi linear berganda, dalam 

penelitian ini, analisis regresi berganda bisa dilihat pada tabel tersebut: 
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Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.040 1.474 
 

1.384 .169 

Pengetahuan .421 .106 .469 3.989 .000 

Religuisitas .313 .101 .304 3.091 .003 

Akses Media 

Informasi 

.099 .095 .091 1.040 .301 

Sumber: Data diolah peneliti, 2023 

Berdasarkan tabel 4.12 hasil uji regresi linear berganda diperoleh 

persamaan uji regresi linear berganda sebagai berikut: 

Y=2,040 + 0,420 (X1) + 0,313(X2) + 0,099(X3)  

Maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta (a) memiliki nilai yang positif sebesar 2,040 artinya 

menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel 

dependen. Hali ini jika semua variabel independen yakni Pengetahuan (X1), 

Religuisitas (X2), dan Akses Media Informasi bernilai = 0 atau tidak 

mengalami perubahan, maka nilai minat berwakaf sebesar 2,040. 

b. Nilai koefisien regresi untuk variabel pengetahuan (X1) positif sebesar 0,421, 

ini berarti apabila variabel pengetahuan mengalami kenaikan 1% maka minat 

masyarakat berwakaf pada cash waqf linked sukuk akan meningkat sebesar 

0,421 dengan asumsi cateris paribus atau variabel lain dianggap tetap. 

c. Nilai koefisien regresi untuk variabel religuisitas (X2) positif sebesar 0,313, ini 

berarti apabila variabel religuisitas mengalami kenaikan 1% maka minat 
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masyarakat berwakaf pada cash waqf linked sukuk akan meningkat sebesar 

0,313 dengan asumsi cateris paribus atau variabel lain dianggap tetap. 

d. Nilai koefisien regresi untuk variabel religuisitas (X3) positif sebesar 0,099, ini 

berarti apabila variabel akses media informasi mengalami kenaikan 1% maka 

minat masyarakat berwakaf pada cash waqf linked sukuk akan meningkat 

sebesar 0,099 dengan asumsi cateris paribus atau variabel lain dianggap tetap. 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji Parsial (Uji T) 

Tujuan Uji parsial (uji t) ini untuk mengetahui seberapa besar masing-

masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, dengan 

tolak ukurnya yaitu apabila t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

akan tetapi jika t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Tabel 4.14 Hasil Uji T 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.040 1.474 
 

1.384 .169 

Pengetahuan .421 .106 .469 3.989 .000 

Religuisitas .313 .101 .304 3.091 .003 

Akses Media 

Informasi 

.099 .095 .091 1.040 .301 

sumber: Data diolah peneliti, 2023 

Pada penelitian ini diketahui t tabelnya sebesar 1.98498 yang didapatkan 

dari rumus t tabel, dengan rumus: t (a/2 = n-k-1), dengan a = 0,05, n = jumlah 
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sampel, k = jumlah variabel x, sehingga didapatkan  t tabelnya 1.98498, kemudian 

jika tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat pengaruh 

antara variabel independen terhadap variabel dependent dan sebaliknya apabila 

tingka signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh antara 

variabel independent terhadap variabel dependent. 

Pengujian Hipotesis Pertama 

Diketahui nilai sig. Untuk pengaruh variabel Independen Pengetahuan 

(X1) terhadap variabel dependen Minat Berwakaf (Y) adalah sebesar 0,000 < 0,05 

dan nilai t- hitung 3.989 > t tabel 1.98498, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis pertama diterima yang berarti terdapat pengaruh variabel X1 terhadap Y. 

Pengujian Hipotesis Kedua (H2) 

Diketahui nilai sig. Untuk pengaruh variabel Independen Religuisitas (X2) 

terhadap variabel dependen Minat Berwakaf (Y) adalah sebesar 0,003 < 0,05 dan 

nilai t- hitung 3,091 > t tabel 1.98498, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis kedua diterima yang berarti terdapat pengaruh variabel X2 terhadap Y. 

Pengujian Hipotesis Ketiga H3) 

Diketahui nilai sig. Untuk pengaruh variabel Independen Akses Media 

Informasi terhadap variabel dependen Minat Berwakaf (Y) adalah sebesar 0,301 > 

0,05 dan nilai t-hitung 1,040 < t-tabel 1.98498, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis ketiga ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh variabel X3 terhadap 

Y. 

b. Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

Uji Simultan digunakan untuk menguji apakah variabel bebas dan terikat 

terdapat pengaruh secara bersama-sama (simultan), dimana tolak ukurnya yaitu 

jika F hitung < F tabel maka Ho ditolak artinya seluruh variabel independen 

secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, sebaliknya 
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jika F hitung > F tabel maka Ha diterima artinya seluruh variabel independen 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Tabel 4.15 Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 683.884 3 227.961 54.799 .000b 

Residual 399.356 96 4.160   

Total 1083.240 99    

Sumber: Data diolah peneliti, 2023 

Berdasarkan tabel 4.15 hasil uji F yang diperoleh dilihat bahwa nilai F 

hitung sebesar 54,799 dan nilai F tabel pada penelitian ini adalah 3.09. hal ini 

menunjukkan bahwa nilai f-Hitung > Ftabel dimana hasil yang didapatkan peneliti 

dari olah data SPSS 54,799 > 3.09 dan pada tingkat sig. 0,000 < 0,05. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis pada pengujian penelitian ini diterima. Artinya 

terdapat pengaruh yang simultan antara variabel independen terhadapat variabel 

dependen, yakni Pengetahun (X1), Religuisitas (X2), dan Akses Media Informasi 

(X3) berpengaruh simultan terhadap Minat menabung (Y). 

c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .795a .631 .620 2.03960 

Sumber: Data diolah peneliti, 2023 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menggunakan aplikasi SPSS, 

maka nilai koefisien determinasi pada kolom R Square 0,631 yang berarti 
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Pengetahun (X1), Religuisitas (X2), dan Akses Media Informasi (X3) memiliki 

porporsi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 63,1% 

sedangkan sisanya 35,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ada dalam 

penelitian ini. 

D. Pembahasan 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Pengetahuan (X1) Tehadap  Minat berwakaf (Y) Pada Cash 

Waqf Linked Sukuk. 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa hipotesis pertama 

yaitu pengaruh pengetahuan terhadap minat berwakaf pada Cash Waqf Linked 

Sukuk diterima, dapat dilihat pada hasil pengolahan data menggunakan SPSS, 

sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t- hitung 3.989 > t tabel 1.98498. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Pengetahuan (X1) berpengaruh secara signifikan tehadap  

minat berwakaf (Y) Pada Cash Waqf Linked Sukuk.. 

Berarti bahwa setelah mendapatkan pengetahuan yang berkaitan dengan 

Cash Waqf Linked Sukuk, maka masyakarat telah memiliki kemampuan untuk 

memahami pengetahuan berdasarkan informasi yang mereka peroleh baik dari 

media sosial maupun media massa. Secara tidak langsung pengetahuan yang 

diperoleh akan mempengaruhi perilaku (sikap) masyarakat sehingga hal ini 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam berwakaf, 

khususnya pada cash waqf linked sukuk. Pengetahuan bermakna hasil yang di 

peroleh dari tahu dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan 

terhadap suatu objek, sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Ramadhani 

Reza Octaviana Dila (2021).91 Semakin besar tingkat pemahaman masyarakat 

 
91Ramadhani Reza Octaviana Dila, “Hakikat Manusia: Pengetahuan (Knowladge), Ilmu 

Pengetahuan (Sains), Filsafat Dan Agama,” Jurnal Tawadhu Vol 5, No. 2 (2021), h  6. 
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terhadap cash waqf linked sukuk maka semakin besar minat masyarakat berwakaf 

pada cash waqf linked sukuk. Hal tersebut berkaitan  antara pengetahuan dan 

minat berwakaf dimana jika Masyarakat lebih banyak mengetahui Cash Waqf  

Linked Sukuk memberikan dampak yang baik pada minat berwakaf namun tidak 

lepas dari faktor-faktor  pengetahuan yakni pendidikan, Informasi Media Massa, 

Sosial, budaya dan ekonomi, lingkungan, pengalaman dan usia. 

Temuan penelitin ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Adenia Rachman dan Mardiana92 dengan judul “Pengaruh Pengetahuan, 

Religiusitas dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Berwakaf Sukuk Wakaf” 

yang menyatakan bahwa Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap minat 

berwakaf sukuk wakaf. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dita 

Hasnatun Nisa93 dengan judul “Analisis Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, 

Religiusitas, dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Berwakaf Pada Cash 

Waqf Linked Sukuk (CWLS)” yang menyatakan bahwa Pengetahuan secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap berminat berwakaf pada 

CWLS. 

2. Pengaruh Religiusitas (X2) Tehadap  Minat berwakaf (Y) Pada Cash 

Waqf Linked Sukuk . 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa hipotesis kedua yaitu 

pengaruh Religiusitas terhadap minat berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk  

diterima, dapat dilihat pada hasil pengolahan data menggunakan SPSS, sebesar 

 
92Adenia Rachma And Mardiana Mardiana, “Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas Dan 

Akses Media Informasi Terhadap Minat Berwakaf Sukuk Wakaf,” Ekonomi, Keuangan, 

Investasi Dan Syariah (Ekuitas) 4, No. 1 (2022) h. 24. 

93Nisa, “Analisis Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, Religiusitas, Dan Akses Media 

Informasi Terhadap Minat Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls). 2022 H 74. ” 

94Adenia Rachma And Mardiana Mardiana, “Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas Dan 

Akses Media Informasi Terhadap Minat Berwakaf Sukuk Wakaf,” Ekonomi, Keuangan, 

Investasi Dan Syariah (Ekuitas) 4, No. 1 (2022) h. 24. 
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0,003 < 0,05 dan nilai t- hitung 3,091 > t tabel 1.98498. sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Religiusitas (X2) berpengaruh secara signifikan Tehadap  

Minat berwakaf (Y) Pada Cash Waqf Linked Sukuk . 

 Berati bahwa religiusitas mendorong individu untuk mengaplikasikan 

kegiatan keagaamaan yang berkaitan dengan Allah SWT secara optimal dan 

menyeluruh sebagai bukti keimanan dan keyakinan yang dimiliki seseorang 

kepada Rab-Nya. Religiusitas tidak hanya mencakup dalam aspek ibadah saja, 

tapi juga tindakan sosial yang berkaitan dengan perilaku manusia yang bersifat 

naluri berupa dorongan untuk beramal dengan tujuan untuk mendapatkan 

keridhaan Allah SWT dan sebagai komitmen individu terhadap agamanya, dalam 

hal ini yang dimkasud konteks berwakaf. Lewat berwakaf melahirkan perilaku 

sosial untuk menyumbangkan sebagian harta yang ia miliki dengan mengharap 

pahala yang tak terputus dan semata-mata mengharap ridho Allah SWT. Wakaf 

menjadi salah satu konsep religiusitas dalam dimensi praktik agama, yang 

mengukur seberapa jauh  komitmen individu terhadap agamanya. Hal ini sejalan 

dengan teori konsep religiusitas yang dikemukakan oleh Glock dan Stark terdapat 

lima macam dimensi keagamaan salah satunya dimensi praktik agama yang 

mengukur seberapa jauh tingkat kepatuhan seseorang dalam melakukan kewajiban 

agama yang dianut, misalnya zakat, infaq, sedekah, wakaf dan hal lain yang 

bersifat keagamaan94. Semakin tinggi religiusitas seseorang, maka tingkat intensi 

dalam berwakaf semakin besar. Religiusitas mengarah pada kualitas penghayatan 

dan sikap hidup seseorang berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang diyakini, 

dimana semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka semakin tinggi pula 

kualitas akidah, akhlak dan syariahnya Sesuai dengan teori yang dikemukakan 

 
94Muhammad Ferry Rizky, ‘Meningkatkan Minat Wakaf Uang Melalui Pengetahuan Dan 

Religiusitas: Studi Kasus Lembaga Wakaf Unisia’, Abhats: Jurnal Islam Ulil Albab, 3.2 (2022), 

h. 52. 
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oleh Annisa Maulydia Nasution.95 Artinya jika Religiusitas masyarakat  tinggi maka 

dapat meningkatkan niat untuk berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk dan akan 

lebih menyukai berbagai hal yang sesuai dengan syariat islam.  

 Temuan penelitin ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Triya Oftafiana96 dengan judul “The Effect of Religiosity, 

Perception, Income, and Media Access to Infor-Mation on Public Waqf Intentions 

in Cash Waqf Linked Sukuk InCity of Sura-Baya” yang menyatakan bahwa 

Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap intesi berwakaf 

masyarakat pada CWLS di Kota Surabaya. Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Elfa Faquita 97 dengan judul “Pengaruh Literasi Dan Religiusitas 

Terhadap Minat Masyarakat Muslim Dalam Berwakaf Pada Cash Waqf Linked 

Sukuk” yang menyatakan bahwa Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk. 

3. Pengaruh Akses Media Informasi (X3) Tehadap  Minat berwakaf (Y) 

Pada Cash Waqf Linked Sukuk . 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa hipotesis Ketiga 

yaitu pengaruh akses media informasi terhadap minat berwakaf pada Cash Waqf 

Linked Sukuk  ditolak, dapat dilihat pada hasil pengolahan data menggunakan 

SPSS, sebesar 0,301 > 0,05 dan nilai t-hitung 1,040 < t-tabel 1.98498. sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Akses Media Informasi (X3) tidak berpengaruh secara 

signifikan Tehadap  Minat berwakaf (Y) Pada Cash Waqf Linked Sukuk. 

 
95Annisa Maulydia Nasution, “Pengaruh Literasi Dan Religiusitas Dalam Meningkatkan 

Minat Masyarakat Desa Laut Tadorumtuk Berwakaf Tunai,” 2022,  h. 13. 

96Triya Oftafiana, “The Effect Of Religiosity, Perception, Income, And Media Access To 

Infor-Mation On Public Waqf Intentions In Cash Waqf Linked Sukuk Incity Of Sura-Baya” 3, 

No. 1 (2019.) h. 20. 

97Elfa Faquita, “Pengaruh Literasi Dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Muslim 

Dalam Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk,” No. 8.5.2017 (2022), h. 5. 
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Akses informasi ialah berupa suatu sistem yang mempermudah seseorang 

dalam memenuhi kebutuhan dengan cara mendapatkan beberapa informasi umum 

melalui alat telkomunikasi atau saluran atau media berdasarkan teori yang 

dikemukakan oleh Aliawati Deti.98 Sehingga jika dilihat Masyarakat dalam 

kesehariannya banyak menikmati akses media informasi dengan mudah namun 

dilihat dari hasil pengisian kuesioner peneliti Masyarakat  kurang mendapatkan 

informasi mengenai Cash Waqf Linked Sukuk di Akses media informasi sehingga 

minat berwakaf masyarakat  kurang salah satunya disebabkan  kurangnya media 

informasi terkait Cash Waqf Linked Sukuk. Artinya bahwa dalam penelitian ini 

minat masyarakat berwakaf uang tidak disebabkan oleh akses media informasi, 

tetapi karena pengetahuan berdasarkan pengalaman dan sikap religiusitas yang ia 

miliki sehingga mereka terdorong untuk berwakaf uang pada Cash Waqf Linked 

Sukuk. Jika akses media informasi terkait Cash Waqf Linked Sukuk meningkat 

maka meningkat pula minat berwakaf masyarakat pada CWLS, akan tetapi 

sebaliknya jika akses media informasi terkait Cash Waqf Linked Sukuk kurang, 

maka akan mengurangi minat masyarakat untuk berwakaf pada CWLS. 

 Temuan penelitin ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Moh Zidni Ilham99 dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, 

Religiusitas, Akses Media Informasi, Dan Pengetahuan Wakaf Uang Terhadap 

Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang (Studi Pada Jamaah Masjid Al-Ghifari, 

Masjid Muhajirin, Dan Masjid Ramadan Griya Shanta Kota Malang).” Yang 

menyatakan bahwa Variabel Akses Media Informasi tidak berpengaruh terhadap 

 
98Aliawati Deti, “Pengaruh Pendapatan, Tingkat Pendidikan, Dan Akses Media Informasi 

Terhadap Minat Masyarakat Muslim Dalam Berwakaf Uang Di Kota Jakarta Timur.” (2020), h. 

25. 

99Ilman. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Religiusitas, Akses Media Informasi, Dan 

Pengetahuan Wakaf Uang Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang (Studi Pada 

Jamaah Masjid Al-Ghifari, Masjid Muhajirin, dan Masjid Ramadan Griya Shanta Kota Malang) 

jurnal illmiah, 2019 vol 5, no 1 h. 6. 
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presepsi masyarakat tentang wakaf uang. Namun tidak Sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Ane Tri Septiani100 Dengan judul “Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Wakaf Uang Di Kabupaten 

Bogor: Muslim Society Perspective,” dengan hasil penelitian bahwa Terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara Akses Informasi dengan Minat berwakaf 

uang. 

4. Pengaruh Pengetahuan (X1), Religiusitas (X2) dan Akses Media 

Informasi (X3) Tehadap  Minat berwakaf (Y) Pada Cash Waqf Linked 

Sukuk . 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan 

(X1), Religiusitas (X2) dan Akses Media Informasi (X3) Secara simultan atau 

secara bersama-sama berpengaruh Tehadap  Minat berwakaf (Y) Pada Cash Waqf 

Linked Sukuk . Dengan hasil uji F yang ditandai dengan nilai F 54,799 > 3.09 dan 

pada tingkat sig. 0,000 < 0,05. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 101 

dengan Judul “Analisis Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, Religiusitas, Dan 

Akses Media Informasi Terhadap Minat Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk 

(CWLS) mengemukakan bahwa variabel pengetahuan (X1), pendapatan (X2), 

religiusitas (X3), dan akses media informasi (X4) secara (simultan) bersama-sama 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwakaf CWLS dengan hasil 

Fhitung sebesar 44,084 dan probabilitas signifikansi sebesar 0,000 yang berarti 

lebih kecil 0,05.Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 102 dengan judul 

 
100Ane Tri Septiani Et Al., “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat 

Terhadap Wakaf Uang Di Kabupaten Bogor: Muslim Society Perspective,” Jurnal Pendidikan 

Ekonomi, Perkantoran, Dan Akuntansi 7, No. 4 (2020), h. 120.  

101Nisa, “Analisis Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, Religiusitas, Dan Akses Media 

Informasi Terhadap Minat Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls).2020 h. 3. 

102Rachma And Mardiana Mardiana. Adenia Rachma And Mardiana Mardiana, “Pengaruh 

Pengetahuan, Religiusitas Dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Berwakaf Sukuk 

Wakaf,” Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (Ekuitas) 4, No. 1 (2022)  h 3. 
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“Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas Dan Akses Media Informasi Terhadap Minat 

Berwakaf Sukuk Wakaf,” mengemukakan hasil penelitian yakni variabel 

pengetahuan, religiuistas, dan akses media informasi hanya berpengaruh terhadap 

minat sukuk wakaf. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang diberikan dengan 

judul “Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas dan Akses Media Informasi Terhadap 

Minat Masyarakat Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk” pada BAB 

sebelumnya, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain: 

1. Berdasarkan hasil pengujian dapat dikatakan bahwa variabel pengetahuan 

berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat berwakaf pada 

Cash Waqf Linked Sukuk, yang berarti hipotesis pertama di terima. Hal ini 

di buktikan dengan nilai t hitung > nilai t tabel yaitu t- hitung 3.989 > t 

tabel 1.98498 dan nilai Signifikasinya sebesar 0,000 < 0,05. 

2. Berdasarkan hasil pengujian dapat dikatakan bahwa variabel Religiusitas 

berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat berwakaf pada 

Cash Waqf Linked Sukuk, yang berarti hipotesis kedua di terima. Hal ini di 

buktikan dengan nilai thitung > nilai t tabel yaitu 3,091 > t tabel 1.98498 

dan nilai Signifikasinya sebesar 0,003 < 0,05. 

3. Berdasarkan hasil pengujian dapat dikatakan bahwa variabel Akses media 

informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat 

berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk, yang berarti hipotesis ketiga di 

tolak. Hal ini di buktikan dengan nilai thitung > nilai t tabel yaitu t-hitung 

1,040 < t-tabel 1.98498 dan nilai Signifikasinya sebesar sebesar 0,301 > 

0,05. 

4. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan hasil terdapat pengaruh secara 

simultan variabel Pengetahuan, Religiusitas Dan Akses Media Informasi 

terhadap minat masyarakat berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk 
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dengan nilai F 54,799 > 3.09 dan pada tingkat sig. 0,000 < 0,05, yang 

artinya secara simultan atau bersama-sama variabel Pengetahuan, 

Religiusitas Dan Akses Media Informasi terhadap minat masyarakat 

berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk. Sedangkan presentasi variabel 

bebas terhadap variabel terikat yakni Akses Media Informasi terhadap 

minat masyarakat berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk sebesar 63,2%. 

B. Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa saran yang 

penulis ingin sampaikan melalui skripsi ini berdasarkan apa yang telah diteliti dan 

menjadi kesimpulan peneliti yaitu: 

1. Bagi Peneliti selanjutnya 

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk memperdalam dan lebih 

memperluas teori serta menambahkan variabel-variabel dan faktor-

faktor lain yang berbeda sehingga membuktikan apakah terdapat 

variabel lain yang dapat memberikan pengaruh terhadap minat 

masyarakat berwaf pada Cash Waqf Linked Sukuk. 

2. Bagi Masyarakat 

Diharapkan dapat meningkatkan Pengetahuan, Religiusitas dan yang 

terpenting Akses Media Informasi mengenai Cash Waqf Linked 

Sukuk. Dikarenakan Cash Waqf Linked Sukuk merupakan wakaf uang 

yang mempermudah masyarakat dalam berwakaf.  
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