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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

Pedomaan Transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam penulisan tesis 

ini mengacu pada hail keputusan bersama (SKB) Menteri Agama R.I., dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1987, Nomor: 543/Bu/1987. 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 

dilihat pada table berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak  dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di  atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titk di bawah) ح

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż 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 ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط
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 Za ẓ zet (dengan titk di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ 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 

(‘). 

2. Vokal 

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

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

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 kasrah I I اِ

 ḍammah U U ا َ
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Harakat dan Tanda Nama Huruf dan Tanda Nama 

 ىَ 
 

fatḥahdan 

yā’ 

 

Ai 

 

a dan i 

 

 ى وَ 
 

fatḥah dan 

wau 

 

Au 

 

a dan u 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakat dan 

Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 

 ...اَ | ...ىَ 
fatḥahdan alif 

atau yā’ 
ā a dan garis di atas 

 kasrah dan yā’ i i dan garis di atas ى

 ḍammahdan wau ū u dan garis di atas ىو

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup 

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

tā’marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

5. 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. 
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Jika huruf ىber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (  ىِى), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi ī. 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا  
(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 (-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ̕ ) hanya berlaku bagi 

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

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

8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-

Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh. 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

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

hamzah. 
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Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. 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). 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)  

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 

Naṣr Ḥamīd Abū 
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B. Daftar Singkatan 

Kategori singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subḥānahū wa ta‘ālā  

saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam  

a.s.   = ‘alaihi al-salām 

 H  = Hijriah 

 M   = Masehi  

SM  = Sebelum Masehi 

 l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)  

w.  = Wafat tahun  

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

HR   = Hadis Riwaya 
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ABSTRAK 

Nama : Muh. Arfah Basri 

NIM : 80500221032 

Judul :  Determinan Keputusan Menabung Pengusaha Muslim Kota 

Makassar Pada Bank Syariah 

Pengusaha muslim masih menaruh keputusan menabung lebih besar 

terhadap bank konvensional dibandingkan dengan bank Syariah. Hal ini menjadi 

perhatian bagi penulis untuk melakukan suatu kajian ilmiah dengan judul 

determinan keputusan menabung pengusaha muslim kota makassar pada bank 

Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan 

pengaruh tidak langsung variabel profit sharing, religiusitas dan layanan digital 

banking terhadap keputusan menabung pengusaha muslim Kota Makassar pada 

Bank Syariah dengan literasi keuangan Syariah sebagai variabel intervening. 

Penelitian ini jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif 

kausal. Populasi pada penelitian ini adalah pengusaha muslim Kota Makassar dan 

merupakan nasabah pada bank Syariah. Sampel pada penelitian berjumlah 105 

responden. Data primer dalam penelitian diperoleh melalui kuesioner yang 

dibagikan kepada responden kemudian diolah menggunakan bantuan SmartPLS 

vesri 4.0. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pengaruh langsung: variabel profit 

sharing berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan syariah, religiusitas 

berpengaruh tidak signifikan terhadap literasi keuangan syariah, layanan digital 

banking berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan syariah, profit sharing 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung, religiusitas berpengaruh 

tidak signifikan terhadap keputusan menabung, layanan digital banking 

berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan menabung. literasi keuangan 

syariah berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung. Sedangkan 

pengaruh tidak langsung: variabel profit sharing melalui literasi keuangan syariah 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung, religiusitas melalui literasi 

keuangan syariah berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan menabung, dan 

layanan digital banking melalui literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan menabung. 

Adapun implikasi pada penelitian ini 1) bagi pihak manajemen bank syariah 

hendaknya meningkatkan sosialisasi mengenai profit sharing karena variabel profit 

sharing juga dapat meningkatkan nasabah untuk menabung pada bank Syariah. 2) 

bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti temuan serupa dengan menambahkan 

variabel-variabel lain dengan tujuan memperluas variabel-variabel yang dapat 

mempengaruhi keputusan menabung pada bank Syariah. 

Kata Kunci: Profit Sharing, Religiusitas, Layanan Digital Banking, Keputusan 

Menabung, Literasi Keuangan Syariah. 
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ABSTRACT 

 

Name : Muh. Arfah Basri 

NIM : 80500221032 

Title : Determinants of Saving Decisions of Muslim Entrepreneurs in 

  Makassar City at Islamic Banks 

 

Muslim entrepreneurs still place greater savings decisions on conventional 

banks compared to Islamic banks. This is a concern for the author to conduct a 

scientific study entitled determinants of savings decisions of Muslim entrepreneurs 

in Makassar City at Islamic banks. This study aims to determine the direct and 

indirect effects of profit sharing variables, religiosity and digital banking services 

on the savings decisions of Muslim entrepreneurs in Makassar City at Islamic 

Banks with Islamic financial literacy as an intervening variable. 

This research is a quantitative research type with a causal associative 

approach. The population in this study were Muslim entrepreneurs in Makassar City 

and were customers of Islamic banks. The sample in the study amounted to 105 

respondents. Primary data in the study were obtained through questionnaires 

distributed to respondents and then processed using SmartPLS version 4.0. 

Based on the results of testing the direct influence hypothesis: the profit 

sharing variable has a significant effect on Islamic financial literacy, religiosity has 

an insignificant effect on Islamic financial literacy, digital banking services have a 

significant effect on Islamic financial literacy, profit sharing has a significant effect 

on savings decisions, religiosity has an insignificant effect on savings decisions, 

digital banking services have an insignificant effect on savings decisions. Islamic 

financial literacy has a significant effect on saving decisions. While indirect effects: 

profit sharing variables through Islamic financial literacy have a significant effect 

on saving decisions, religiosity through Islamic financial literacy has an 

insignificant effect on saving decisions, and digital banking services through 

Islamic financial literacy have a significant effect on saving decisions. 

The implications of this study are 1) for Islamic bank management, they 

should increase socialization regarding profit sharing because the profit sharing 

variable can also increase customers to save at Islamic banks. 2) for further 

researchers, they can examine similar findings by adding other variables with the 

aim of expanding the variables that can influence saving decisions at Islamic banks. 

 

Keywords: Profit Sharing, Religiosity, Digital Banking Services, Saving 

Decisions, Islamic Financial Literacy. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perekonomian syariah di Indonesia terus berkembang. Hal itu dapat 

dibuktikan dengan berdirinya berbagai lembaga keuangan syariah. Berdirinya 

lembaga keuangan syariah pertama kali di Indonesia dimulai pada tahun 1992, yaitu 

dengan diresmikannya Bank Muamalat sebagai Bank Umum Syariah pertama.1 

Bank Syariah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, 

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 

Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah.2 

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh 

aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan 

Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang 

signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta 

pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. 

Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya 

Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. 

Perbankan syariah biasanya lebih disamakan bank tanpa bunga. Perbankan 

syariah, selain menghindari bunga, tetapi juga berusaha untuk mencapai tujuan dan 

 
1akuntasisyariah.multiply.com 

2Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

http://akuntasisyariah.multiply.com/journal/item/2
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sasaran dari ekonomi syariah yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. QS. Ali 

‘Imran/3 :130 

ٱتَّقوُآَْٰٱللََّّ َٰٓل ع لَّكُمَٰۡٓتفُۡلِحَُٰٓي   َٰٓ َٰٓو 
ٗۖ
ع ف ةٗ ض   فٗآَٰمُّ آَْٰأ ضۡع   ب و   َٰٓت أۡكُلوُآَْٰٱلر ِ نوُآَْٰلَ  ام  َٰٓء  ََٰٰٓٓأ يُّه آَٰٱلَّذِين   ون 

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 

berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan”.3 

Tafsir ayat di atas menjelaskan bagi orang-orang yang beriman kepada 

Allah dan RasulNya serta melaksanakan syariatNya, jauhilah riba dengan segala 

jenisnya, dan janganlah kalian mengambil tambahan dalam pinjaman kalian 

melebihi jumlah modal harta kalian, meskipun sedikit, apalagi bila tambahan itu 

berjumlah banyak, menjadi berlipat ganda tiap kali jatuhnya tempo pembayaran 

hutang. Dan bertakwalah kepada Allah dengan komitmen dengan ajaran 

syariatNya, supaya kalian mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat.4 Ayat 

tersebut juga memberikan penegasan perintah dan larangan untuk tidak memakan 

riba apalagi jika riba tersebut berlipat ganda, Allah Swt memberi perintah kepada 

orang-orang beriman supaya bertakwa dengan jalan meninggalkan riba, dengan 

begitu mereka yang taat akan mendapatkan keberuntungan.5 

Perbankan syariah melakukan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana 

(funding), penyaluran dana/pembiayaan (lending), dan juga pelayanan berupa jasa 

(service). Ketiga kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah tersebut 

 
3Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahnya. 

4Tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia diakses melalui 

https://tafsirweb.com/1262-surat-ali-imran-ayat-130.html 

5A. Syafi’ AS, “Analisis Ayat Riba dalam Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka”, Sumbula 3, 

no. 2 (2018): h. 1041. 
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dilakukan untuk membantu nasabah memenuhi kebutuhan hidupnya dengan 

menawarkan produk-produk unggul yang dimilikinya. Dalam hal pelayanan berupa 

jasa, cukup banyak produk jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah 

kepada nasabah. 

Penduduk Indonesia tahun 2022 mencapai 277,75 juta jiwa yang 241,7 juta 

atau 87% merupakan penduduk menganut agama muslim,6 namun belum bisa 

menjamin pertumbuhan perbankan syariah dapat tumbuh berkembang sesuai 

dengan yang diharapkan. Tercatat hanya 5,86% yang memiliki rekening di 

perbankan syariah berdasarkan jumlah total penduduk yang ada di Indonesia atau 

sekitar 17.000.000 jiwa yang memanfaatkan fasilitas keuangan pada bank syariah.7 

Mohamad Heykal mengatakan bahwa pemahaman masyarakat Indonesia tentang 

produk bank syariah masih belum merata. Pemahaman terhadap bank syariah masih 

terdapat perbedaan yang signifikan antara masyarakat yang bekerja di perbankan 

syariah dengan masyarakat yang di luar perbankan syariah. Bahkan pemahaman 

karyawan yang bekerja di perbankan syariah masih belum merata. Terdapat 

pemahaman yang belum seragam sebesar 70% yang berkaitan dengan produk 

pembiayaan Syariah.8 

Data Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan tahun 2022, menunjukkan 

bahwa Kota Makassar memiliki jumlah penduduk terbesar yang populasinya telah 

 
6Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di akses www.dataindonesia.id 

7Erfanto Linangkung, “Penetrasi Perbankan Syariah Masih Sangat Rendah”, Sindonews. 

com. https://ekbis.sindonews.com/read/1127399/178/penetrasi-perbankan-syariah-masih-sangat-

rendah-1484823081 

8Mohamad Heykal, “Analisis Tingkat Pemahaman KPR Syariah pada Bank Syariah di 

Indonesia”, Jurnal Binus Business Review 5, no. 2 (2014): h. 519-524. 
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mencapai 1.423.877 jiwa dan 1.244.741 atau 87,19% jumlah penduduk muslim 

dibandingkan dengan jumlah populasi penduduk penganut agama lain.9  

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Demografi Agama yang Dianut 

di Kota Makassar Tahun 2022 

Agama Persentase (%) 

Islam 87,19 

Kristen 11,00 

Protestan 8,17 

Katolik 2,83 

Buddha 1,27 

Hindu 0,14 

Konghucu 0,02 

Lainnya 0,38 

Sumber: Wikipedia Kota Makassar Tahun 2023 

 

Berdasarkan tabel 1.1 tentang jumlah penduduk agama yang dianut di Kota 

Makassar menunjukkan bahwa penganut agama Islam mendominasi sebesar 

1.244.741 jiwa. Jumlah penduduk yang beragama Islam menjadi potensi besar bagi 

perbankan syariah untuk menjadi nasabah. Di kota Makassar sendiri jumlah 

populasi penduduk yang berusia antara 15-60 tahun saat ini sangat besar yaitu 

946.950 jiwa atau 66,33% yang termasuk dalam usia produktif.10  

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia di Kota Makassar Tahun 2022 

Usia (Tahun) Jumlah 

0-4 116.269 

5-9 111.964 

10-14 127.006 

15-19 129.358 

20-24 130.111 

25-29 128.831 

30-44 123.793 

35-39 108.855 

40-44 98.120 

45-49 85.893 

50-54 76.182 

 
9sulsel.bps.go.id 

10https://id..m.wikipedia.org/wiki/Kota-Makassar 

https://id..m.wikipedia.org/wiki/Kota
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55-59 65.807 

60-64 48.450 

65+ 76.980 

Jumlah  1.427.619 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar Tahun 2023 

Berdasarkan tabel 1.2 tentang jumlah penduduk berdasarkan usia di Kota 

Makassar menunjukkan bahwa usia 15-60 tahun yang termasuk dalam usia 

produktif mendominasi sebesar 946.950 jiwa. Jumlah penduduk usia 17-60 

termasuk dalam usia produktif dapat menjadi potensi yang baik bagi perbankan 

syariah di Kota Makassar. Perkembangan perbankan Syariah memerlukan 

dukungan tidak hanya dari bank Syariah itu sendiri saja, namun sangat memerlukan 

dukungan dari masyarakat khususnya pengusaha.  

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian Kota Makassar jumlah usaha 

yang ada pada tahun 2022 berjumlah kurang lebih ada 1,5 juta unit usaha yang 

bergerak di bidang UMKM dari berbagai cabang industri seperti pangan, sandang 

dan kulit, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektornik, serta kerajinan.11 

Seorang pengusaha menggunakan bank sebagai alat penting dalam kegiatan 

operasional kerjanya, seperti dalam melakukan transaksi dengan rekan kerjanya 

ataupun hanya sekedar untuk menabung saja. Pengusaha dapat dijadikan salah satu 

pendorong peningkatan perkembangan perbankan syariah, karena dapat diketahui 

bahwa pengusaha merupakan orang yang sangat sering menggunakan produk dan 

jasa di dunia perbankan untuk menunjang kegiatan usahanya. 

Banyaknya jumlah pengusaha UMKM di Kota Makassar dapat 

dimanfaatkan oleh bank syariah untuk menunjang pertumbuhan bank syariah. Jadi, 

 
11Dinas Perindustrian Kota Makassar di akses https://dgip.go.id 
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jika seluruh pengusaha tersebut menggunakan bank syariah, maka tentunya dapat 

mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia lebih pesat lagi. Namun 

tentunya tidak semua pengusaha muslim menggunakan bank syariah untuk 

menabung. Pengusaha dapat menentukan keputusannya untuk menggunakan bank 

Syariah atau tidak.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dari beberapa pengusaha 

muslim di Kota Makassar tentang keputusan menabung pada Bank Syariah 

menyatakan bahwa salah satu pertimbangan memilih bank syariah yaitu karena di 

dalam kegiatan opersional bank Syariah tidak adanya bunga atau riba, melainkan 

menggunakan sistem bagi hasil yang dianjurkan dalam Islam serta layanan digital 

banking yang disediakan oleh bank Syariah semakin memudahkan nasabah dalam 

melakukan transaksi. Keputusan memilih atau tidaknya pengusaha muslim untuk 

menabung di bank Syariah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Fenomena dari 

hasil observasi awal ini dapat dilihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku pengusaha muslim di Kota Makassar untuk menabung pada Bank Syariah 

antara lain faktor profit sharing (bagi hasil), faktor religiusitas dan faktor layanan 

digital banking. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi nasabah untuk menyimpan dananya 

di bank syariah karena faktor bagi hasil. Perbankan Syariah yang dapat mengelola 

dengan baik dana yang disimpan nasabah maka bagi hasil yang diperoleh nasabah 

akan lebih baik pula. Prinsip bagi hasil tidak hanya keuntungan tetapi terdapat unsur 

keadilan, dimana besar benefit yang diperoleh nasabah sangat tergantung kepada 

kemampuan bank dalam menginvestasikan dana-dana yang diamanahkan 
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kepadanya.12 Berbagai penelitian menemukan bahwa perilaku nasabah dalam 

memilih bank syariah didorong oleh faktor memperoleh keuntungan. Penelitian 

yang dilakukan Husnelly menegaskan bahwa faktor yang menjadi pertimbangan 

masyarakat menginvestasikan dananya di bank syariah adalah faktor return bagi 

hasil.13 Tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah merupakan salah satu 

daya tarik masyarakat untuk menyimpan dana pada produk-produk bank syariah.14 

Begitu juga tingkat keimanan seseorang akan menentukan perilaku ekonomi 

seseorang dimana perilaku ini akan membentuk kebiasaan kegiatan konsumsi dan 

produksi di pasar. Perilaku menabung juga dipengaruh oleh perspektif tersebut. 

Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka akan meningkatkan kualitas 

akidah, syariah atau praktek agama dan akhlak seseorang. Sehingga semakin tinggi 

tingkat religiusitas seseorang maka akan memutuskan untuk menjadi nasabah di 

bank syariah untuk menghindari transaksi konvensional yang banyak mengandung 

riba. Keyakinan merupakan hal yang penting perlu ditanamkan pada diri setiap 

nasabah untuk menabung di sebuah perbankan syariah. Tanpa adanya keyakinan 

mustahil seorang nasabah akan menginvestasikan hartanya pada sebuah perbankan 

syariah.15  

 
12Raihanah Daulay, “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Bagi Hasil terhadap Keputusan 

Menabung Nasabah pada Bank Mandiri Syariah di Kota Medan”, Jurnal UMSU, (2010): h. 1-15. 

13Bayu Tri Cahya, dkk., “Analisis Tingkat Bagi Hasil: di Tinjau dari Rasio Return on Assets 

(ROA), Financial to Deposit Ratio (FDR) dan Biaya Operasional dari Pendapatan Operasional 

(BOPO) (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018)”, Jurnah Ilmiah 

Ekonomi Islam 6, no. 02 (2020): h. 321-329. 

14Muhammad Sanusi, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito 

Mudhrabah pada Bank Syariah di Indonesia”, Jurnal Publikasi Universitas Islam Indonesia, (2017): 

h. 1-25.  

15Chrisna Very Yudhiartha, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Menabung 

di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Mega Mitra Syariah Cabang Sragen)”, Artikel Publikasi Ilmiah 

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2012): h. 1-12. 
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Di samping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan 

syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk digital perbankan 

syariah juga semakin meningkat. Bank digital syariah merupakan sebuah inovasi 

yang baru dalam industri perbankan syariah. Terdapat peluang yang dihadapi bank 

syariah dalam era digital banking. Pertama, adanya kemudahan yang dirasakan 

setelah munculnya digital banking diwarnai dengan kemudahan transaksi tanpa 

harus ke bank langsung. Kedua, dibalut dengan konsep syariah berdasarkan ajaran 

agama Islam yang jauh dari riba. Ketiga mempercepat jalannya kegiatan bank 

syariah dalam melayani nasabah.16 

Beberapa bukti empiris menyatakan adanya keterkaitan antara profit 

sharing, religiusitas, digital banking dengan keputusan nasabah. Diantaranya 

penelitian Sari, dkk. menyatakan terdapat pengaruh penerapan bagi hasil terhadap 

keputusan menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun.17 Penelitian yang 

dilakukan Al Faqih menyatakan profit sharing (bagi hasil) memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat menabung nasabah.18 Selain itu faktor 

religiusitas (agama) dengan tujuan terhindarnya dari riba merupakan faktor 

pendorong untuk pengambilan keputusan menabung. Dalam penelitian Atikhi 

menyatakan bahwa faktor religiusitas merupakan faktor dominan yang 

 
16Nurfadilla, “Peluang dan Tantangan Bank Syariah dalam Menghadapi Era Digital Banking 

(Studi pada Bank Muamalat Kota Palopo)”, Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Palopo, (2021). 

17Novita Erlina Sari, dkk., “Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pengaruhnya terhadap 

Keputusan Menabung pada Nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun”, Jurnal Pendidikan 

Ekonomi UM Metro 5, no. 2 (2017): h. 60-67. 

18Fitri Al Faqih, “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Bagi Hasil terhadap Minat Menabung 

Nasabah pada Tabungan Marhamah PT. Bank Sumut KCP Syariah Karya”, Al-Infaq: Jurnal 

Ekonomi Islam 11, no. 1 (2020): h. 1-17. 

https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinfaq/issue/view/60
https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinfaq/issue/view/60
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mempengaruhi keputusan menabung di Bank Syariah.19  Hal ini juga dapat dilihat 

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Apriyanti menunjukkan bahwa 

variabel religiusitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

memilih bank syariah.20 Penelitian Sundari dan Haryanti menyatakan nasabah 

merasa puas dengan adanya layanan digital Bank NTB Syariah karena transaksi 

cepat, aman dengan fitur yang lengkap.21 Begitu juga penelitian yang dilakukan 

Syafrida dkk. diperoleh hasil bahwa pertama, aspek dominan yang mempengaruhi 

masyarakat milenial dalam pengambilan keputusan menggunakan jasa perbankan 

syariah adalah persepsi reputasi dan ketersediaan jaringan dan teknologi. Sub aspek 

dari persepsi reputasi yang dominan adalah reputasi keagamaan (prinsip kesesuaian 

syariah/menghindari riba). Sub aspek ketersediaan jaringan dan teknologi yang 

dominan adalah ketersediaan SMS/internet/online banking.22 

Berbeda dengan penelitian Indah Pangestuti, dkk. menyatakan bahwa 

variabel keuntungan nisbah (bagi hasil) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan nasabah menabung pada Bank Syariah Mandiri Cabang Samarinda.23 

Penelitian yang dilakukan Firdaus dan Noor menunjukkan bahwa faktor religiusitas 

 
19Muhammad Wira Atikhi, “Pengaruh Religiusitas, Maqashid dan Aksesibilitas terhadap 

Keputusan Menjadi Nasabah (Studi Kasus pada Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Sukarno 

Hatta)”, Jurnal Ilmiah, (2020): h. 1-12. 

20Lia Apriyanti, “Analisis Faktor-faktor yang Berpengagruh terhadap Keputusan Nasabah 

Memilih Bank Syariah”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, no. 03 (2021): h. 1366-1371. 

21Listia Sundari dan Peni Haryanti, “Strategi Bank NTB Syariah dalam Meningkatkan 

Kepuasan Nasabah melalui Layanan Digital di Masa Pandemi Covid-19”, JIES: Journal of Islamic 

Economics Studies 3, no. 1 (2022): h. 15–25. 

22Ida Syafrida, dkk., “Keputusan Penggunaan Jasa Perbankan Syariah: Perspektif Nasabah 

Milenial”, BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam 8, no. 1 (2020): h. 49-66. 

23Indah Pangestuti, dkk., “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah 

Menabung pada Bank Syariah Mandiri Cabang Samarinda”, Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman 

(JIEM) 4, no 1 (2019). 
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tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan untuk 

menabung di bank syariah.24 Penelitian Pakkawaru juga menunjukan bahwa 

religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan masyarakat untuk 

menabung di lembaga keuangan syariah.25 Penelitian Cupian dkk. menyatakan 

bahwa tidak adanya pengaruh signifikansi kemudahan dan kemanfaatan terhadap 

minat menggunakan bank digital syariah.26  

Perbedaan hasil penelitian antara profit sharing, religiusitas dan digital 

banking terhadap keputusan menabung mendorong peneliti untuk menambahkan 

variabel intervening karena diduga selain ketiga faktor tersebut, ada variabel yang 

turut mempengaruhi keputusan menabung diantaranya yaitu literasi keuangan 

syariah. Variabel intervening merupakan variabel yang secara teoritis 

mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen 

menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati serta diukur, 

sehingga disebut juga sebagai variabel penyela/antara yang terletak di antara 

variabel independen dan variabel dependen.27 

Dalam penelitian ini menggunakan literasi keuangan syariah sebagai variabel 

intervening karena pada penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan literasi 

keuangan syariah sebagai variabel independen yang secara langsung dapat 

 
24Savira Rachmadany Firdaus dan Iswan Noor, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Pengambilan Keputusan untuk Menabung di Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Angkatan 2013)”, Jurnal Ilmiah, (2017): h. 1-15. 

25Irham Pakkawaru, “Pengaruh Tingkat Religiusitas, Kualitas Layanan, terhadap Keputusan 

Menabung dan Informasi sebagai Variabel Moderating”, Jurnal Bilancia 12, no. 2 (2018): h. 10.  

26Cupian, dkk., “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Bank 

Digital Syariah pada Generasi Z: Studi Kasus di Kota Bogor”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8, no. 

02 (2022): h. 1679-1688. 

27Sugiyono, Metode Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 38-39. 
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mempengaruhi variabel dependen yaitu keputusan menabung. Seperti pada 

penelitian terdahulu yang dilakukan Aisyah dan Wicaksana menyatakan bahwa 

pengujian antara variabel literasi keuangan syariah terhadap keputusan 

menggunakan produk perbankan syariah menyimpulkan literasi keuangan syariah 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menggunakan 

produk perbankan syariah.28 

Hubungan literasi keuangan Syariah sebagai variabel intervening dengan 

variabel bebas yaitu profit sharing, religiusitas dan layanan digital banking akan 

mempengaruhi variabel terikat yaitu keputusan menabung di bank syariah. 

Berdasarkan teori perilaku terencana atau Theory of Planned Behavior (TPB) oleh 

Ajzen menyatakan bahwa tindakan tertentu diawali dengan kesadaran minat untuk 

bertindak dengan cara tertentu.29 Menurut Erawati dan Susanti menyatakan bahwa 

dengan memiliki literasi keuangan yang baik maka akan mampu menuntun 

seseorang dalam mengubah pola pikir, perilaku serta tujuannya dalam mengelola 

keuangan pribadinya.30 Dalam penelitian Saraswati, dkk. juga menyatakan 

bahwa literasi keuangan yang baik merupakan hal vital untuk 

mendapatkan kehidupan yang sejahtera, dengan pengelolaan keuangan yang tepat 

juga ditunjang oleh literasi keuangan yang baik maka taraf kehidupan 

 
28Aisyah, “Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Menggunakan 

Produk Perbankan Syariah (Studi Mahasiswa Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah Wilayah 

Kabupaten Bantul Yogyakarta)”, Aghniya Jurnal Ekonomi Islam, (2019): h. 473-485. 

29Endang Noerhartati dan Citrawati Jatiningrum, Pendidikan Kewirausahaan di Indonesia 

(Indramayu: Penerbit Adab, 2021), h. 70. 

30Erawati dan Susanti, “Pengaruh Literasi Keuangan, Pembelajaran di Perguruan Tinggi, dan 

Pengalaman Bekerja terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Surabaya”, Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK) 5, no. 1 (2017): h. 1-7. 
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diharapkan dapat meningkat, hal ini berlaku untuk setiap tingkat penghasilan 

karena bagaimanapun tingginya tingkat penghasilan seseorang tanpa 

pengelolaan keuangan yang tepat keamanan finansial pasti akan sulit dicapai.31 

Berdasarkan phenomena gap dan research gap yang telah diuraikan di atas, 

peneliti menganggap bahwa variabel literasi keuangan syariah dapat dijadikan 

sebagai variabel intervening untuk memediasi pengaruh, profit sharing, religiusitas, 

dan layanan digital banking terhadap keputusan menabung. Sehingga peneliti 

berminat untuk meneliti kembali dari pengaruh profit sharing, religiusitas, dan 

layanan digital banking terhadap keputusan menabung dikarenakan hasil penelitian 

terdahulu belum menunjukkan hasil yang konsisten. 

Oleh karena itu, agar dapat memperoleh suatu kajian secara tersusun maka 

perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut terkait pengaruh, profit sharing, 

religiusitas, dan layanan digital banking terhadap keputusan menabung pengusaha 

muslim kota Makassar pada Bank Syariah dengan literasi keuangan Syariah sebagai 

variabel Intervening. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah profit sharing berpengaruh terhadap literasi keuangan Syariah pada 

pengusaha muslim kota Makassar? 

 
31Saraswati, dkk., “Pengaruh Proses Pembelajaran di Perguruan Tinggi terhadap Perilaku 

Keuangan dengan Literasi Keuangan sebagai Variabel Intervening”, Jurnal Akuntansi dan Sistem 

Teknologi Informasi 13, no. 2 (2017): h. 218-229. 
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2. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap literasi keuangan Syariah pada 

pengusaha muslim kota Makassar? 

3. Apakah layanan digital banking berpengaruh terhadap literasi keuangan Syariah 

pada pengusaha muslim kota Makassar? 

4. Apakah profit sharing berpengaruh terhadap keputusan menabung pengusaha 

muslim kota Makassar pada Bank Syariah? 

5. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap keputusan menabung pengusaha 

muslim kota Makassar pada Bank Syariah? 

6. Apakah layanan digital banking berpengaruh terhadap keputusan menabung 

pengusaha muslim kota Makassar pada Bank Syariah? 

7. Apakah literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap keputusan menabung 

pengusaha muslim kota Makassar pada Bank Syariah? 

8. Apakah profit sharing melalui literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap 

keputusan menabung pengusaha muslim kota Makassar pada Bank Syariah? 

9. Apakah religiusitas melalui literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap 

keputusan menabung pengusaha muslim kota Makassar pada Bank Syariah? 

10. Apakah layanan digital banking melalui literasi keuangan syariah berpengaruh 

terhadap keputusan menabung pengusaha muslim kota Makassar pada Bank 

Syariah? 

 

C. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan perumusan permasalahan di atas, maka hipotesis pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Pengaruh profit sharing terhadap literasi keuangan Syariah 

Prinsip profit sharing menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

nasabah untuk memutuskan menjadi anggota pada perbankan syariah yang 

diinginkan, karena bank syariah merupakan bank yang operasionalnya tidak 

mengandalkan pada bunga akan tetapi bedasarkan sistem bagi hasil. Selain itu, bank 

syariah juga merupakan lembaga keuangan perbankan yang operasional dan 

produknya dikembangkan berlandaskan pada Al- Qur’an. Dengan kata lain, bank 

syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan 

dan jasa-jasa lainnya dalam kegiatan pembayaran serta peredaran uang yang 

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Hasil penelitian 

Rasulong menyatakan bahwa produk dengan basis bagi hasil mempengaruhi tingkat 

pemahaman nasabah.32 Begitu juga dengan hasil penelitian Irfayunita, dkk. 

menyatakan bahwa nisbah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap financial 

literacy.33 

H1 : Diduga profit sharing berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan  

Syariah pada pengusaha muslim kota Makassar. 

2. Pengaruh religiusitas terhadap literasi keuangan Syariah 

Religiusitas merupakan salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi 

tingkat literasi keuangan syariah seseorang. Religiusitas merupakan faktor internal 

dalam diri seseorang berupa keyakinan kepada Allah SWT yang keberadaannya 

 
32Rosulong, “Pemahaman Nasabah Tentang Konsep Mudharaba (Studi Pada BMT 

Anugerah Abadi Makasar)”, (2011): Jurnal Ilmu Ekonomi Balance, h. 40. 

33Irfayunita, dkk. “Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Preferensi Masyarakat Memilih 

Produk-Produk Pendanaan Pada Perbankan Syariah Dengan Faktor Financial Literacy Sebagai 

Variabel Intervening”, Jurnal Benefita 4, no.1 (2019): h. 14-25. 
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dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk menjalankan atau meninggalkan 

sesuatu sesuai dengan aturan syariat. Religiusitas dapat dilihat dari aktivitas 

beragama dalam kehidupan sehari-hari yang dilaksanakan secara rutin dan 

konsisten. Semakin sering seseorang terlibat dalam aktivitas beragama, maka 

diharapkan semakin tinggi tingkat religiusitasnya dan semakin besar pula dorongan 

untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran agama dalam hal keuangan salah 

satunya yaitu literasi keuangan syariah.34 Hasil penelitian Rahim et al., menemukan 

bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan syariah.35  

H2 : Diduga religiusitas berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan 

Syariah pada pengusaha muslim kota Makassar. 

3. Pengaruh layanan digital banking terhadap literasi keuangan Syariah 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat mengarahkan perbankan untuk 

lebih meningkatkan layanan dengan membentuk perbankan digital.36 Kondisi ini 

membawa dampak pada peningkatan transaksi layanan keuangan digital seperti 

mobile payment (m- payment), mobile banking (m-banking), internet banking, dan 

electronic money (e-money) yang disediakan oleh perbankan. Peningkatan transaksi 

digital tersebut harapannya tentu diikuti dengan literasi keuangan syariah yang 

lebih baik. Literasi keuangan yang baik khususnya dalam ranah digital saat ini 

 
34Kardiyem, “Pengaruh Religiusitas, Pendidikan Keluarga, dan Sosialisasi Keuangan 

terhadap Literasi Keuangan Syariah dengan Kecerdasan Intelektual sebagai Variabel Moderasi” 

Jurnal Ekonomi & Pendidikan 18, no. 1 (2021): h. 37. 

35Rahim, dkk., “Factor Analysis of Islamic Financial Literacy and Its Determinants: A 

Pilot Study”, International Soft Science Conference, (2016), h. 413–418. 

36Vera Vebiana, “Perbankan Digital, Pengalaman Pelanggan, dan Kinerja Keuangan Bank 

Syariah”, 9th Industrial Research Workshop and National Seminar (2018): h. 747–751. 
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menjadi penting.37 Pengetahuan literasi keuangan yang baik diperlukan untuk 

mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan secara cerdas dan bijak 

dalam memilih investasi yang halal dan menguntungkan, mampu mencegah 

masyarakat mengikuti investasi bodong yang kerap muncul di tengah masyarakat. 

Adanya layanan digital banking bank syariah akan membuat generasi milenial 

mencari tahu informasi dan mempelajari fitur layanan serta produk-produk yang 

ada di layanan digital banking bank syariah. Hasil penelitian Rozaq dkk. 

menunjukkan bahwa Layanan digital banking berpengaruh signifikan terhadap 

literasi keuangan Syariah.38 

H3 : Diduga layanan digital banking berpengaruh signifikan terhadap literasi 

keuangan syariah pada pengusaha muslim kota Makassar. 

4. Pengaruh profit sharing terhadap keputusan menabung pada Bank Syariah  

Profit sharing atau sistem bagi hasil diberlakukan di bank syariah di mana 

sistem tersebut merupakan suatu bentuk pembagian keuntungan yang akan 

diperoleh nasabah sebagai pemilik modal dengan bank sebagai pengelola modal 

yang disimpan nasabah.  Dengan sistem bagi hasil yang diterapkan pada bank 

syariah menjadi satu keunikan tersendiri yang ada pada lembaga keuangan 

tersebut.39 Orang yang menanamkan uangnya pada bank motifnya antara lain untuk 

mendapatkan bunga, sedangkan bank syariah pemilik dana menanamkan uangnya 

 
37Churry, “Literasi Keuangan Digital Meningkat di Tengah Pandemi”, 

https://www.itworks.id/33720/literasi-keuangan-digital-meningkat-di-tengah-pandemi.html. 

38Rozaq M. Yasin, dkk., “Analisis Pengaruh Layanan Digital Perbankan Syariah terhadap 

Literasi Keuangan Syariah Generasi Milenial”, Jurnal Baabu Al-ilmi 6, no. 1 (2021): h. 75-89. 

39Muhammad Maisur dan Sabri, “Pengaruh Prinsip Bagi Hasil, Tingkat Pendapatan, 

Religiusitas dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Menabung Nasabah pada Bank Syariah di 

Banda Aceh”, Jurnal Magister Akuntansi 2, (2015): h. 2. 
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pada bank tidak untuk mendapat bunga, akan tetapi dalam rangka mendapat 

keuntungan dengan jalan bagi hasil.40 Dengan nisbah bagi hasil yang tinggi 

masyarakat akan tertarik untuk menitipkan dananya pada bank dengan harapan 

mendapatkan imbalan yang diterima oleh kedua pihak baik pihak bank maupun 

nasabah. Penelitian Fadhillah dan Yuliafitri menunjukkan bahwa variabel bagi hasil 

terhadap keputusan menabung generasi milenial di bank Syariah berpengaruh 

positif dan signifikan41. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Setyorin 

bahwasanya variabel bagi hasil memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan 

menabung di bank Syariah.42 Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Daulay membuktikan bahwa bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan nasabah menabung pada bank syariah.43   

H4 : Diduga profit sharing berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

menabung pengusaha muslim kota Makassar pada Bank Syariah 

Indonesia. 

5. Pengaruh religiusitas terhadap keputusan menabung pada Bank Syariah  

Pemahaman tentang suatu agama atau kepercayaan yang dianut oleh 

seseorang yang mengikat dengan hukum-hukum yang dibuat disebut religiusitas. 

Dalam agama Islam, kaum muslim diikat dengan ketetapan dalam perintah maupun 

 
40Surahwardi Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika), h. 49. 

41Mustika Nur Fadhillah dan Indri Yuliafitri, “Pengaruh literasi keuangan Syariah, Bagi 

hasil, Pendapatan dan Kualitas Layanan Digital m-banking terhadap Keputusan Menabung Generasi 

Milenial di Bank Syariah”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam XIII, no. 2 (2023): h. 98-110. 

42Setyorin, E.E., “Pengaruh Pelayanan dan Produk Tabungan Bagi Hasil terhadap 

Keputusan Menabung pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pasuruan”, An-Nisbah; Jurnal 

Perbankan Syariah 2, no. 2 (2021): h. 168-176. 

43Raihana Daulay, “Analisis Pelayanan dan Bagi Hasil terhadap Keputusan Menabung 

Nasabah pada Bank Syariah di Kota Medan”, Jurnal Ekonomi 10, (2010): h. 1693-7619. 
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juga berbagai larangan yang terdapat dalam Kitab suci Al-Qur’an. Secara umum 

dan ideal, dengan baiknya pemahaman mengenai agama dan hukum yang 

melandasi aspek dalam pengambilan keputusan, maka semakin baik pula hasil dari 

suatu keputusan yang diambil. Sebaliknya jika pemahaman mengenai agama dari 

seseorang itu kurang baik atau lemah, maka hasil dari pengambilan keputusan juga 

kurang baik atau tidak maksimal. Religiusitas adalah salah satu yang 

mempengaruhi keputusan untuk menjadi nasabah. Oleh karena itu, semakin tinggi 

religiusitas seseorang maka berpengaruh untuk lebih memahami hukum syariat 

terhadap perbankan.44 Shofwa dalam penelitiannya mengemukakan bahwa 

religiusitas berpengaruh terhadap keputusan nasabah untuk menyimpan dananya di 

BSM Cabang Purwokerto.45 

H5 : Diduga religiusitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung 

pengusaha muslim kota Makassar pada Bank Syariah. 

6. Pengaruh layanan digital banking terhadap keputusan menabung pada Bank 

Syariah  

Digitalisasi perbankan merupakan suatu sistem yang berhubungan dengan 

teknologi dalam ranah perbankan yang akan memudahkan nasabah untuk 

menikmati layanan perbankan.46 Dengan melakukan inovasi digital perbankan 

 
44Fuazi, “Pengaruh Religiusitas dan Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa terhadap 

Minat menjadi Nasabah di Bank Syariah”, Jurnal Ilmiah UNNES, (2020): h. 484. 

45Yoiz Shofwa, “Pengaruh Kualitas Produk dan Religiusitas terhadap Keputusan Nasabah 

Produk Simpanan pada BSM Cabang Purwokerto”, Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics 

Journal) 4, no.1 (2016). 

46Siti Bunga Fatimah dan Achsania Hendratmi, “Digitalisasi pada Bank Mandiri Syariah di 

Tengah Persaingan dan Perubahan Teknologi”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 7, no. 4 

(2020): h. 795. 
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mampu menaikkan kinerja kepuasan nasabah perbankan itu sendiri.47 Apalagi 

dengan adanya digitalisasi perbankan membawa peluang lebih besar bagi bank 

untuk menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari kantor bank untuk mengakses 

layanan yang disediakan.48 Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Aprian, 

Susena dan Irwanto bahwa pengguna digital m-banking berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan menabung nasabah di bank.49  

H6 : Diduga layanan digital banking berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

menabung pengusaha muslim kota Makassar pada Bank Syariah. 

7. Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan menabung pada Bank 

Syariah  

Literasi keuangan secara sederhana bisa diartikan sebagai melek keuangan. 

Menurut buku pedoman Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, yang 

dimaksud dengan literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivas untuk 

meningkatkan pengetahuan (knowledge), keyakinan (confidence) dan keterampilan 

(skill) yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas 

pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai 

kesejahteraan.50 Abdul Rahim, et,al. menjabarkan bahwa literasi keuangan syariah 

 
47Lilis Susilawaty dan Nicola Nicola, “Pengaruh Layanan Perbankan Digital Pada 

Kepuasan Nasabah Perbankan”, Jurnal Manajemen Maranatha 19, no. 2 (2020): h. 179–190. 

48Chenny Seftarita dan Uliya Azra, “Analisis Peluang Penggunaan Layanan Keuangan 

Digital (Lkd) Pada Masyarakat Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh”, Jurnal Ekombis III, no. 1 

(2017): h. 1–16. 

49Aprian, dkk., “Pengaruh Mobile Banking dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan 

Nasabah Menabung di Bank BRI Cabang Manna”, Journal Of Indonesian Management 1, no. 3 

(2021): h. 174-179.  

50Otoritas Jasa Keuangan, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, Otoritas Jasa 

Keuangan, 2017. 
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memiliki hubungan dengan kemampuan seseorang dalam mengaplikasikan 

pengetahuan mengenai keuangan, kemampuan dalam mengelola keuangan dengan 

hukum dan prinsip syariah. Akmal & Yogi mengatakan literasi keuangan sebagai 

pengetahuan untuk mengelola keuangan dalam mengambil keputusan.51 Teori ini 

didukung oleh penelitian terdahulu okeh Fadhillah dan Yuliafitri bahwa literasi 

keuangan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung 

generasi milenial di Bank Syariah.52  

H7 : Diduga literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan menabung pengusaha muslim kota Makassar pada Bank 

Syariah. 

8. Pengaruh profit sharing melalui literasi keuangan syariah terhadap keputusan 

menabung pada Bank Syariah 

Profit sharing (bagi hasil) merupakan suatu sistem pembagian hasil usaha 

pada Bank Syariah yang disebut dengan istilah nisbah. Pembagian hasil usaha 

sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal akad. Bagi hasil didasari oleh akad-

akad yang akan melindungi antara nasabah dan pihak bank sehingga keduanya tidak 

ada yang dirugikan dan mendapatkan keadilan. Literasi keuangan syariah adalah 

sebuah kesadaran masyarakat dalam mengelola dana yang dimiliki bedasarkan 

pengetahuan yang didapatkannya sesuai dengan syariat Islam. sehingga hal tersebut 

 
51Huriyatul Akmal dan Yogi Eka Saputra, “Analisis Tingkat Literasi Keuangan 

Mahasisiwa FEBI IAIN Imam Bonjol Padang”, JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) 1, no 2, 

(2019). 

52Mustika Nur Fadhillah dan Indri Yuliafitri, “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Bagi 

Hasil, Pendapatan dan Kualitas Layanan Digital m-banking terhadap Keputusan Menabung 

Generasi Milenial di Bank Syariah”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam XIII, no. 2 (2023): h. 98-110. 
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dapat mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat serta dapat menyejahterakan 

hidupnya. Menurut Djuwita dan Ayus literasi keuangan adalah pengetahuan yang 

mengenai konsep keuangan, kemampuan memahami komunikasi tentang konsep 

keuangan, kecakapan mengelola keuangan pribadi/perusahaan, dan kemampuan 

dalam mengambil keputusan keuangan dalam situasi tertentu.53 

Hasil penelitian Irfayunita, dkk. menyatakan bahwa financial literacy 

sebagai mediator antara nisbah bagi hasil terhadap preferensi masyarakat memilih 

produk-produk pendanaan perbankan syariah. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat 

nisbah bagi hasil yang diberikan perbankan syariah, maka semakin besar peluang 

masyarakat memilih produk pendanaan pada perbankan syariah akan tercapai 

diiringi dengan financial literacy yang lebih tinggi.54 

H8 : Diduga profit sharing melalui literasi keuangan syariah berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan menabung pengusaha muslim kota 

Makassar pada Bank Syariah. 

9. Pengaruh religiusitas melalui literasi keuangan syariah terhadap keputusan 

menabung pada Bank Syariah  

Religiusitas merupakan tingkat keterikatan individu terhadap agamanya.55 

Apabila individu telah menghayati dan menginternalisasikan ajaran agamanya, 

 
53Diana Djuwita, dan Ayus Ahmad Yusuf, “Tingkat literasi Keuangan Syariah di Kalangan 

UMKM dan Dampaknya terhadap Perkembangang Usaha”, Al-Amwal, Jurnal ekonomi dan 

perbankan syariah 10, no. 1 (2018): h. 107- 112. 

54Irfayunita, dkk. “Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Preferensi Masyarakat Memilih 

Produk-Produk Pendanaan Pada Perbankan Syariah Dengan Faktor Financial Literacy Sebagai 

Variabel Intervening”, Jurnal Benefita 4, no.1 (2019): h. 14-25. 

55Ghufron, dan Risnawita, Teori-Teori Psikologi (Yogyakarta: Ar-ruzz Media Group, 

2010), h. 168. 



22 

 

 

 

maka ajaran agama akan berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan 

hidupnya.  Literasi keuangan syariah adalah pengetahuan keuangan, keterampilan 

dan sikap seseorang dalam mengelola keuangan menurut ajaran Islam. Selain itu 

literasi keuangan syariah merupakan kewajiban bagi setiap muslim karena hal 

tersebut memberikan dampak yang positif baik di dunia maupun di akhirat. 

Menurut Herdianti dan Utami literasi keuangan syariah didefinisikan sebagai melek 

keuangan syariah dimana seseorang yang mampu menggunakan pengetahuan 

keuangan, keterampilan keuangan dan mengevaluasi informasi yang relevan dalam 

mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai kesejahteraan yang 

berlandaskan hukum Islam yakni Al-Qur’an dan Hadist. 56 

Hasil penelitian Meiati & Jayanto menemukan bahwa religiusitas dapat 

mempengaruhi tingkat literasi keuangan syariah seseorang,57 yang dimana literasi 

keuangan syariah merupakan pengetahuan keuangan, keterampilan dan sikap 

seseorang dalam mengelola keuangan menurut ajaran Islam. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi literasi keuangan atau pengetahuan serta 

kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan akan semakin bijak dalam 

pengambilan keputusan keuangan.58 

 
56Ika Fitri Herdianty dan Satri Utama, “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah serta 

Pengaruhnya terhadap Minat Mahasiswa Menjadi Nasabah pada Lembaga Keuanga Syariah (Studi 

Kasus Pada Mahasiswa Non Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). Jurnal Ilmiah, 

(2017). 

57Meiati dan Jayanto, “Pengaruh Religiusitas, Lingkungan Sosial, Pengalaman Kerja, 

Tingkat Pendidikan terhadap Literasi Keuangan Syariah Karyawan Perbankan Syariah di 

Purwekerto” (2019). 

58Nujmatul Laily, “Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku Mahasiswa dalam 

Mengelola Keuangan”, Jurnal Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Malang 1, no. 4 (2013): h. 

14. 
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H9 : Diduga religiusitas melalui literasi keuangan syariah berpengaruh      

signifikan terhadap keputusan menabung pengusaha muslim kota 

Makassar pada Bank Syariah. 

10. Pengaruh layanan digital banking melalui literasi keuangan syariah terhadap 

keputusan menabung pada Bank Syariah 

Digital perbankan atau yang biasa disebut dengan digital banking 

merupakan suatu bentuk layanan perbankan yang menggunakan sarana elektronik 

atau digital melalui media digital yang dilakukan secara mandiri oleh nasabah guna 

memperoleh informasi mengenai produk perbankan.59 Layanan yang diberikan 

pihak bank Syariah dalam memanfaatkan teknologi sering disebut dengan istilah 

digital banking, yang mencakup Uitometic Teller Mechine, internet banking dan 

mobile banking. Dengan adanya layanan tersebut memudahkan nasabah dan 

masyarakat mengakses layanan yang ditawarkan oleh bank Syariah. Menurut 

Agustianto menyatakan bahwa literasi keuangan syariah memberikan manfaat yang 

baik bagi jasa keuangan syariah, mengingat masyarakat dan lembaga keuangan 

saling membutuhkan sehingga semakin tinggi tingkat literasi keuangan masyarakat, 

maka akan semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan jasa 

keuangan Syariah.60 

Hasil penelitian Hadinda menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan 

syariah berpengaruh signifikan terhadap keputusan masyarakat muslim 

 
59Otoritas Jasa Keuangan 

60Agustianto (2014). Membangun Literasi Keuangan Syariah. Diakses online pada laman: 

http://www.agustiantocntre.com 
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menggunakan produk perbankan Syariah.61 Houston yang dikutip oleh Zahriyan 

menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan yang tinggi akan menghasilkan 

pengelolaan yang baik.62 Dengan literasi atau pemahaman seseorang tentang 

keuangan syariah akan semakin baik. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

dengan adanya layanan digital Banking bank syariah, dapat meningkatkan 

pemahaman generasi milenial tentang keuangan syariah.63  

H10 : Diduga layanan digital banking melalui literasi keuangan syariah 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung pengusaha 

muslim kota Makassar pada Bank Syariah. 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai variabel-variabel yang 

akan diteliti, maka variabel yang diteliti perlu didefinisikan dalam bentuk rumusan 

yang lebih operasional, sehingga dapat dihindari interpretasi lain dari yang 

dimaksudkan. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 
61Rahmawati Deylla Hadinda, “Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kualitas Layanan dan 

Tingkat Literasi Keuangan Syariah terhadap Pengambilan Keputusan Masyarakat Muslim 

Menggunakan Produk Perbankan Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal Economia 14, 

no. 1 (2018): h. 84-90. 

62Mochammad Zakki Zahriyan, “Pengaruh Literasi Keuangan dan Sikap terhadap Uang 

pada Perilaku Pengelolaan Keuangan Pribadi”, STIE Perbanas Surabaya, (2016): h. 2. 

63Rozaq M. Yasin, Nurzahroh Lailyah & Mochamad Edris, “Analisis Pengaruh Layanan 

Digital Perbankan Syariah terhadap Literasi Keuangan Syariah Generasi Milenial”, Jurnal Baabu 

Al-ilmi 6, no. 1 (2021): h. 75-89. 
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1. Profit Sharing 

Profit sharing dikenal dengan istilah bagi hasil yang merupakan pembagian 

hasil atas keuntungan yang didapat nasabah dari Bank sesuai perjanjian yang telah 

disepakati kedua belah pihak. Pada penelitian ini profit sharing merupakan variabel 

bebas (Independent variable) yang disimbolkan X1.  

Adapun indikator profit sharing dalam penelitian ini yaitu:64 

a. Persentase bagi hasil 

b. Bagi untung dan bagi rugi 

c. Jaminan 

d. Menetukan besarnya nisbah keuntungan 

2. Religiusitas 

Religiusitas adalah kedalaman seseorang dalam meyakini suatu agama 

dengan disertai tingkat pemahaman terhadap agamanya yang diwujudkan dalam 

pengamalan nilai-nilai agama yakni dengan mematuhi aturan dan menjalankan 

kewajiban dengan keikhlasan hati dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan ibadah. Pada penelitian ini religiusitas merupakan variabel bebas 

(Independent variable) yang disimbolkan X2.  

Adapun indikator religiusitas dalam penelitian ini yaitu:65 

a. Dimensi Akidah  

 
64Indana Almaz Azhar, dkk., “Pengaruh Kualitas Pelayan dan Bagi Hasil terhadap Keputusan 

Menabung pada Nasabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Rogojampi”, Jurnal Perbankan 

Syariah Darussalam (JPSDa) 3, no. 1 (2023): h. 65. 

65Nadia Maulina Robyani, dkk., “Pengaruh Religiusitas, Pelayanan dan Promosi terhadap 

Keputusan Menabung di Bank Syariah”, Journal of Compherensive Islamic Studies (JoCIS) 1, no. 

2 (2022): h. 394-395. 
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b. Dimensi Syariah 

c. Dimensi Pengalaman 

d. Dimensi Pengetahuan Agama 

e. Dimensi Akhlak 

3. Layanan Digital Banking 

Layanan Digital banking merupakan layanan kegiatan perbankan 

menggunakan sarana elektronik atau digital milik bank di mana nasabah melakukan 

aktivitas perbankan secara mandiri, bisa digunakan dimana saja dan kapanpun. 

Pada penelitian ini digital banking merupakan variabel bebas (Independent 

variable) yang disimbolkan X3. 

Adapun indikator layanan digital banking dalam penelitian ini yaitu:66 

a. Kemudahan penggunaan 

b. Kualitas informasi 

c. Efisiensi 

4. Literasi Keuangan Syariah 

Literasi keuangan syariah adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan 

yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan 

keputusan dan pengelolaan keuangan syariah dalam rangka mencapai 

kesejahteraan. Pada penelitian ini literasi keuangan syariah merupakan variabel 

antara atau mediasi (Intervening variable) yang disimbolkan Y1. 

 
66Syahla Aqila Fadilah dan Nuniek Dewi Pramanik, “Pengaruh Layanan Digital BNI Service 

Passbook Printer terhadap Kepuasan Nasabah di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor 

Cabang Perintis Kemerdekaan Bandung”, Management Studies and Enterpreneurrship Journal 4, 

no. 3 (2023), h. 3390. 
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Adapun indikator literasi keuangan syariah dalam penelitian ini yaitu:67 

a. Pengetahuan 

b. Kemampuan 

c. Sikap 

d. Kepercayaan 

5. Keputusan Menabung  

Keputusan menabung di Bank Syariah Indonesia adalah tindakan yang 

diambil seseorang untuk memilih dari beberapa alternatif yang ditawarkan sebagai 

bentuk pengendalan diri dari hawa nafsu dengan cara menyisihkan sebagian 

hartanya pada perbankan syariah dalam bentuk uang guna memenuhi kebutuhan di 

masa yang akan datang. Pada penelitian ini keputusan menabung merupakan 

variabel terikat (Dependent variable) yang disimbolkan Y2. 

Adapun indikator keputusan menabung dalam penelitian ini yaitu:68 

a. Pengenalan masalah/kebutuhan 

b. Pencarian informasi 

c. Evaluasi alternatif 

d. Keputusan menabung/pembelian 

e. Perilaku pasca menabung/pembelian 

 

 

 
67Rahmawati Deylla Handida dan Maimun Sholeh, “Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kualitas 

Layanan, dan Tingkat Literasi Keuangan Syariah terhadap Pengambilan Keputusan Masyarakat 

Muslim Menggunakan Produk Perbankan Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal 

Economia 14, no. 1 (2018): h. 88. 

68Agustina Silvia Dani Hamid dan Yuyun Isbanah, “Determinan Keputusan Menabung pada 

Nasabah Bank Mandiri (Persero) Tbk. Di Kota Kediri” Jurnal Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Neger Surabaya 7, no. 4 (2019): h. 1080. 
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E. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Tabel 1.3. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

No. Nama Penulis  Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1.  

Mursid, Ali, dan 

Entot Suhartono 

(2014) 

Jurnal Dinamika 

Manejemen. 

ISSN 2086-0668 

(Cetak) 2337-

5434 (Online). 

Faktor Determinan Nasabah 

Dalam Pemilihan Bank 

Syariah 

 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

teknologi, motif religius, 

dan kualitas layanan 

berpengaruh signifikan 

terhadap nasabah dalam 

memilih bank syariah. 

2.  

Novita Erliana 

Sari, Nik Amah 

dan Yahya Reka 

Wirawan (2017) 

Jurnal Promosi 

Jurnal 

Pendidikan 

Ekonomi UM 

Metro 

e-ISSN 2442-

9449 Vol.5. No. 

2 60-67 

p-ISSN 2337-

4721 

Penerapan Prinsip Bagi 

Hasil dan Pengaruhnya 

terhadap Keputusan 

Menabung pada Nasabah 

Bank Muamalat Kantor 

Cabang Madiun 

Hasil dari penelitian ini 

membuktikan bahwa 

terdapat pengaruh 

penerapan bagi hasil 

terhadap keputusan 

menabung pada Bank 

Muamalat Cabang 

Madiun. 

3.  

Puspita Yuana 

dan Marwan 

Asri (2018) 

Tesis Sains 

Manajemen 

Universitas 

Gadjah Mada 

Perilaku Menabung Nasabah 

Muslim di Perbankan 

Syariah 

Keputusan menabung di 

pengaruhi oleh literasi 

keuangan syariah dan 

religiusitas. Kemudian 

untuk jenis tabungan 

nasabah tersebut 

dipengaruhi religiusitas, 

bagi hasil dan pengaruh 

sosial. 

4.  Febby 

Irfayunita, 

Miswardi dan 

Hesi Eka Puteri 

(2019) 

Jurnal Benefita 

4, no. 1 h. 14-25 

Pengaruh Nisbah Bagi Hasil 

terhadap Preferensi 

Masyarakat Memilih 

Produk-Produk Pendanaan 

pada Perbankan Syariah 

dengan Faktor Finacial 

Literacy sebagai Variabel 

Intervening 

Nisabah bagi hasil 

berpengaruh positif 

terhadap financial 

literacy masyarakat di 

kabupaten Tanah Datar. 
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5.  Nur Hakimah 

Amini, 

Muhammad 

Muflih dan 

Marwansyah 

(2020) 

International 

Seminar of 

Science and 

Applied 

Technology 

The Effect of Religiosity and 

Financial Considerations on 

Behavioral Intention toward 

Islamic Banking Industry: 

The Mediating Role of 

Attitude 

The results of the 

estimation prove that the 

perceived risk has a 

negative effect on the 

intention to save behavior 

in Islamic banks, either 

directly or through 

attitude mediation. The 

perceived benefit and 

religiosity has a positive 

effect on behavioral 

intention both directly 

and through attitude 

mediation. This research 

shows the important role 

of religiosity, financial 

considerations and 

attitudes in increasing the 

behavioral intention to 

save in Islamic banks and 

shows the opportunity for 

Islamic banks to take 

advantage of these 

aspects to maintain and 

expand their customer 

base. 

6.  Putra Arif 

Rohmanda 

(2020) 

Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa 

Fakultas 

Ekonomi dan 

Bisnis 

Universitas 

Brawijaya 8, no. 

2 

 

Pengaruh Produk, Kualitas 

Pelayanan, Lokasi Bank dan 

Electronic Banking (Digital 

Islamic Network) terhadap 

Keputusan Menabung 

Nasabah Bank Muamalat 

Indonesia 

Kantor Kas (KK) Sepanjang 

Electronic Banking 

(Digital Islamic Network) 

berpengaruh secara 

parsial signifikan 

terhadap 

keputusan menabung. 

Sehingga semakin 

ditingkatkan Electronic 

Banking (Digital Islamic 

Network), maka 

keputusan menabung 

akan meningkat. 

7.  Sariyatul Ilyana, 

Fitra 

Prasapawidya 

Purna dan Dian 

Friantoro (2021) 

Ihtifaz: Journal 

of Islamic 

Economics, 

Islamic Financial Literacy 

and Its Effects on Intention 

to Use Islamic Bank 

The results proved that 

students have a high 

Islamic financial literacy, 

hopelessness has a 

negative and insignificant 

effect while religiosity 

and financial satisfaction 

have positive and 

http://ub.ac.id/
http://ub.ac.id/
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Finance, and 

Banking 4 (2), 

97-110 

significant effect toward 

Islamic financial literacy. 

The whole model has 

significant effect toward 

Islamic financial literacy. 

This study proved that 

Islamic financial literacy 

has a positive and 

significant effect on the 

intention to use Islamic 

bank. 

8.  Rozaq M. Yasin, 

Nurzahroh 

Lailyah dan 

Mochamad Edris 

(2021) 

Jurnal Baabu Al-

ilmi Volume 6 

No. 1 

Analisis Pengaruh Layanan 

Digital Perbankan Syariah 

terhadap Literasi 

Keuangan Syariah Generasi 

Milenial 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa m 

banking dan i-banking 

berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap 

literasi bank syariah 

generasi milenial di 

Kudus. 

9.  Dhepril Puradi 

Rachmatulloh 

dan Nihayatu 

Aslamatis 

Solekah (2021) 

Al-Tijary Jurnal 

Ekonomi dan 

Bisnis Islam 

P-ISSN: 2460-

9404; E-ISSN: 

2460-9412 

Antecedents of Saving 

Decision at Sharia Banks: 

Islamic Financial Literacy, 

Religiosity and Service 

Quality (Studies on 

Millennial Generation) 

The results of this study 

indicated that the Islamic 

financial literacy variable 

and service quality had a 

significant effect on 

saving decisions. 

Meanwhile, the 

religiosity variable did 

not significantly 

influence the decision to 

save. It showed that the 

millennial generations’ 

decision to save at Islamic 

banks has shown their 

rationality in behavior in 

the way of increasing 

financial literacy and 

choosing good service 

quality. Meanwhile, their 

high level of religiosity 

did not necessarily affect 

their decision to save at 

the Islamic Bank. 
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10.  Parastika, Titin 

Hartini dan Ulil 

Amri (2021) 

Jurnal 

Intelektualita: 

Keislaman, 

Sosial, dan Sains 

Vol. 10 No. 1 h. 

1-11 

Pengaruh Religiusitas dan 

Pengetahuan terhadap 

Keputusan Menabung di 

Bank Syariah dengan Minat 

Sebagai Variabel 

Intervening  

 

Hasil analisis 

menunjukkan bahwa 

religious berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap keputusan 

menabung di Bank 

Syariah, pengetahuan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

keputusan menabung di 

Bank Syariah, Dan 

variabel Minat 

berpengaruh positif dan 

signifikan dalam mediasi 

antara religiusitas dan 

pengetahuan terhadap 

keputusan menabung di 

bank syariah dengan 

minat sebagai variabel 

intervening. 

11.  Mufti Hasan 

Afani (2022) 

Jurnal Tabarru’: 

Islamic 

Bangking and 

Finance 5, no. 1 

Pengaruh Religisuitas 

Mahasiswa Universitas 

Islam Riau terhadap 

Keputusan Menabung di 

Bank Syariah 

Terdapat pengaruh 

signifikan variabel 

religiusitas terahadap 

keputusan menabung. 

 

 

12.  Hermanita dan 

Suci Hayati 

International 

Journal of 

Multicultural 

and 

Multireligious 

Understanding 

ISSN 2364-5369 

Analysis of the Effect of 

Service Quality, Knowledge 

Level, and Islamic Financial 

Literacy Level on Muslim 

Community Decisions to 

Use Islamic Bank Services 

The results of data 

analysis in this study 

indicate a significant 

influence between the 

level of knowledge, 

service quality, and the 

level of Islamic financial 

literacy on the decision of 

the Muslim community to 

use Islamic banking 

services 

 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 
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a. Untuk mengetahui pengaruh profit sharing terhadap literasi keuangan syariah 

pada pengusaha muslim kota Makassar. 

b. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap literasi keuangan syariah pada 

pengusaha muslim kota Makassar. 

c. Untuk mengetahui pengaruh layanan digital banking terhadap literasi keuangan 

syariah pada pengusaha muslim kota Makassar. 

d. Untuk mengetahui pengaruh profit sharing terhadap keputusan menabung 

pengusaha muslim kota Makassar pada Bank Syariah. 

e. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap keputusan menabung 

pengusaha muslim kota Makassar pada Bank Syariah. 

f. Untuk mengetahui pengaruh layanan digital banking terhadap keputusan 

menabung pengusaha muslim kota Makassar pada Bank Syariah. 

g. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan 

menabung pengusaha muslim kota Makassar pada Bank Syariah. 

h. Untuk mengetahui pengaruh profit sharing melalui literasi keuangan syariah 

terhadap keputusan menabung pengusaha muslim kota Makassar pada Bank 

Syariah. 

i. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas melalui literasi keuangan syariah 

terhadap keputusan menabung pengusaha muslim kota Makassar pada Bank 

Syariah. 

j. Untuk mengetahui pengaruh layanan digital banking melalui literasi keuangan 

syariah terhadap keputusan menabung pengusaha muslim kota Makassar pada 

Bank Syariah. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis  

Penelitian ini berguna kepada pihak-pihak akademisi yang akan meneliti 

lebih lanjut berkaitan dengan pengaruh profit sharing, religiusitas, dan layanan 

digital banking dalam menentukan keputusan menabung pada Bank Syariah yang 

merupakan bentuk dari wujud pilihan akhir melalui literasi keuangan syariah 

terlebih dahulu yang terimplemntasi dalam tindakan atau sikap untuk menjatuhkan 

pilihan. Kajian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lain 

dengan mengambil variabel dan indikator serta lokasi penelitian yang lebih luas 

lagi. 

b. Secara Praktis 

Pemikiran yang terkandung di dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pengambilan kebijakan yang berdasarkan tentang pengaruh profit sharing, 

religiusitas, dan layanan digital banking melalui literasi keuangan syariah yang 

harus tepat pada obyek penelitian yaitu pada keputusan pengusaha muslim menjadi 

nasabah pada Bank Syariah. Kebijakan-kebijakan yang diambil dapat diperoleh 

melalui pengamatan, observasi, dan kajian yang tercantum dari hasil penelitian ini. 

Sehingga para praktisi akan lebih mudah menentukan kebijakan yang sesuai dengan 

yang diharapkan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Theory of Planned Behavior (TPB) 

Dalam Theory of Planned Behavior yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) 

dijelaskan bahwa niat berperilaku dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu sikap 

terhadap perilaku (attitude toward behavior), norma subjektif (subjective norm) dan 

kontrol keperilakuan yang dirasakan (perceived behavior control).1 

Secara spesifik Theory of Planned Behavior mengemukakan adanya tiga 

deteminan niat yang bersifat independen, yaitu: 

1. Sikap terhadap perilaku yang menunjukkan tingkatan dimana seseorang 

mempunyai evaluasi yang baik atau kurang baik tentang perilaku tertentu. 

2. Norma subyektif sebagai faktor sosial menunjukkan tekanaan sosial yang 

dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan/perilaku. 

3. Kontrol keperilakukan yang dirasakan (perceived behavioral control), 

menunjukkan mudahnya atau sulitnya melalukan tindakan dan dianggap 

sebagai cerminan pengalaman masa lalu di samping halangan atau hambatan 

yang terantisipasi.2 

Theory of planned behavior atau biasa disebut perilaku berencana dapat 

dihubungkan dengan perilaku menabung. Adanya perbankan Syariah ini 

diharapkan mampu meningkatkan minat menabung pengusaha muslim agar 

 
1Nazaruddin Malik, dkk., Membangun Ekonomi Nasional yang Kokoh (Malang: UMMPress, 

2019), h. 440. 

2Nazaruddin Malik, dkk, Membangun Ekonomi Nasional yang Kokoh, h. 440. 



35 

 

 

 

meningkat perekonomian Syariah. Fauzi menyatakan bahwa berdasarkan teori yang 

dikemukakan Ajzen dimana minat dipengaruhi dengan sikap terhadap perilaku.3 

Literasi keuangan Syariah memiliki pengaruh positif terhadap keputusan seseorang. 

Sebab semakin tinggi literasi seseorang maka akan mempengaruhi seseorang 

berpikir atau mengambil keputusan untuk menerapkan ilmu yang didapatkan. 

Semakin seseorang mengetahui produk dari suatu bank maka semakin mengenal 

dan mengetahui manfaat dari penggunaan produk tersebut. Sebab itu, semakin 

seseorang memahami suatu produk maka seseorang akan tertarik untuk 

memutuskan menggunakan produk tersebut. 

B. Keputusan Menabung 

1. Definisi Keputusan Manabung 

Sangadji dan Sopiah mendefinisikan keputusan sebagai pemilihan suatu 

tindakan dari dua pilihan alternatif atau lebih. Seorang konsumen yang hendak 

memilih harus memiliki pilihan alternatif.4 Menurut Maski menyatakan bahwa 

keputusan adalah pemilihan diantara alternatif-alternatif yang mengandung tiga 

pengertian yaitu: ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan, ada tujuan yang 

ingin dicapai, ada tujuan yang ingin dicapai, dan keputusan yang diambil semakin 

mendekatkan tujuan tersebut. Lebih lanjut, keputusan adalah suatu pengakhiran 

daripada proses pemikiran tentang suatu masalah atau problema untuk menjawab 

 
3Fuazi, “Pengaruh Religiusitas dan Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa terhadap Minat 

menjadi Nasabah di Bank Syariah”, Jurnal Ilmiah UNNES, (2020): h. 484. 

4Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis disertai Himpunan Jurnal 

Penelitian (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013), h. 13. 
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pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut, dengan 

menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif.5 

Keputusan menabung adalah tindakan-tindakan yang secara langsung terlibat 

dalam usaha memperoleh, menentukan produk dan jasa termasuk proses 

pengambilan keputusan menabung dan mengikuti tindakan tersebut.6 Kotler 

menjelaskan bahwa keputusan nasabah menabung adalah pengambilan keputusan 

yang dilakukan oleh nasabah atau konsumen untuk menggunakan jasa bank syariah. 

Nasabah dalam mengambil keputusan untuk menabung pastinya akan melalui 

beberapa tahapan pengambilan keputusan.7 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa keputusan 

menabung merupakan suatu alternatif atau tindakan yang dilakukan seseorang 

dalam memutuskan menabung melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

2. Tahap-Tahap Pengambilan Keputusan 

Menurut Siswanto mengemukakan ada tujuh tahap dalam proses 

pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut:8 

a. Penetapan tujuan spesifik serta pengukuran hasilnya Apabila tujuan telah 

ditetapkan secara memadai, maka tujuan akan menentukan hasil yang harus 

 
5Ghozali Maski, “Analisis Keputusan Nsabah Menabung: Pendekatan Komponen dan Model 

Logistik Studi pada Bank Syariah di Malang”, Journal of Indonesian Applied Economics 4, no. 1 

(2010): h. 43-57. 

6Robertus Andy Nugroho, dkk., “Pengaruh Produk dan Promosi terhadap Keputusan 

Menabung Tabungan Simpedes di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Semarang 

Pattimura”, Jurnal Adminitrasi Bisnis UNDIP, (2014): h. 1-11. 

7Philip Kotler, Manajemen Pemasaran (Jakarta: PT Indeks, 2007), h. 279-280. 

8Siswanto, Pengantar Manajemen (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 46. 
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dicapai dan ukuran yang akan digunakan untuk menunjukkan tercapai 

tidaknya tujuan tersebut. 

b. Identifikasi permasalahan untuk menjamin agar sasaran dapat digunakan, 

maka sasaran harus memungkinkan untuk menetapkan standar yang berarti 

bagi pengendalian yang efektif. 

c. Pengembangan alternatif Sebelum melakukan pengambilan keputusan, 

terlebih dahulu perlu dikembangkan beberapa alternatif yang dapat 

dilaksanakan dan harus dipertimbangkan konsekuensi yang mungkin dari 

masing-masing alternatif. 

d. Evaluasi alternatif setelah dilakukan pengembangan alternatif, alternatif 

tersebut harus dievaluasi, dan dibandingkan. Pada setiap situasi keputusan, 

sasaran dalam mengambil keputusan adalah memilih alternatif yang lebih 

menguntungkan. 

e. Seleksi alternatif seleksi alternatif dilakukan untuk memecahkan 

permasalahan sehingga mampu merealisasikan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

f. Implementasi keputusan setiap keputusan memiliki karakteristik sedikit 

lebih dari suatu abstraksi, manakala keputusan tersebut tidak 

diimplementasikan. Pilihan harus dilaksanakan secara efektif untuk 

merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. 

g. Pengendalian dan evaluasi Manajemen yang efektif melakukan pengukuran 

berkala mengenai keluaran yang nyata. Keluaran nyata dibandingkan 
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dengan keluaran yang direncanakan dan apabila terjadi penyimpangan, 

perlu diadakan perubahan. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Menabung 

Terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi seseorang melakukan 

keputusan pembelian yaitu:9 

a. Faktor Psikologis 

Faktor Psikologis mencakup persepsi, motivasi pembelajaran, sikap, 

kepribadian. Sikap dan kepercayaan merupakan faktor psikologis yang 

mempengaruhi keputusan pembelian seseorang. Sikap adalah suatu kecenderungan 

yang dipelajari untuk bereaksi terhadap penawaran produk dalam situasi dan 

konsisi tertentu secara konsisten. Sikap mempengaruhi kepercayaan, dan 

kepercayaan mempengaruhi sikap. Kepribadian merupakan faktor psikologis yang 

mempengaruhi perilaku konsumen. Kepribadian adalah pola individu untuk 

merespons stimulus yang muncul dari lingkungannya. Termasuk dalam kepribadian 

adalah opini, minat dan prakarsa. Pembelajaran berdampak pada adanya perubahan. 

Seorang individu atau konsumen dikatakan belajar jika ada perubahan kearah yang 

lebih baik dari tiga aspek (kognitif, afektif, psikomotor) yang bersifat relative 

permanen. Konsumen akan belajar setelah mendapat pengalaman, baik pengalaman 

sendiri maupun pengalaman orang lain. Setelah membeli dan mengonsumsi produk, 

konsumen akan merasa puasa atau tidak puas. Jika puas, konsumen akan melakukan 

 
9Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis disertai Himpunan Jurnal 

Penelitian (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013), h. 24. 
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pembelian ulang. Sebaliknya, jika tidak puas, konsumen tidak melakukan 

pembelian di lain waktu. 

b. Faktor Situasional 

Faktor Situasional mencakup keadaan sarana dan prasarana tempat belanja, 

waktu berbelanja, penggunaan produk, dan kondisi saat pembelian. Keadaan sarana 

dan prasarana tempat belanja mencakup tempat parker, gedung, interior, pendingin, 

penerangan, dan sebagainya. Waktunya harus konsisten, kapan buka dan tutupnya. 

Kondisi konsumen saat senang, sehat, sedih, kecewa akan mempengaruhi 

keputusan konsumen. 

c. Faktor Sosial 

Faktor Sosial mencakup undang-undang atau peraturan, keluarga, kelompok 

referensi, kelas social dan budaya. 

1) Sebelum memutuskan untuk membeli produk atau menggunakan jasa 

tertentu, konsumen akan mempertimbangkan apakah produk atau jasa 

tersebut diperbolehkan atau tidak oleh aturan atau undangundang yang 

berlaku. Jika diperbolehkan, konsumen akan melakukan pembelian atau 

menggunakan jasa tersebut. Namun, jika dilarang oleh undang-undang atau 

peraturan (daerah, regional, nasional, bahkan internasional), konsumen akan 

tidak melakukan pembelian atau menggunakan jasa tersebut. 

2) Keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Anak yang baik tentu akan 

melakukan pembelian atau menggunakan jasa jika ayah atau ibunya 

menyetujui. 
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3) Untuk kelompok referensi, contohnya untuk ibu-ibu (kelompok pengajian, 

PKK, dan arisan), Remaja (kelompok boy band, girls band, tim basket idola, 

tim basket terkenal), dan untuk Bapak-bapak (kelompok pengajian, kelompok 

penggemar motor besar, kelompok penggila bola, dan kelompok pecinta ikan 

dan burung). 

4) Untuk kelas sosial yang ada di masyakat contohnya kelas atas, menengah dan 

bawah. 

5) Untuk budaya atau sub budaya, contohnya suku Sunda, Jawa, Batak, Madura. 

Setiap suku atau etnis mempunyai budaya dan sub budaya yang berbeda. 

Sedangkan faktor yang mempengaruhi keputusan menabung menurut 

Suganda yaitu:10 

a. Sistem Bagi Hasil 

Nasabah akan diberikan keuntungan dari bagi hasil antara bank dengan 

nasabah, di mana yang dibagi hasilnya adalah pendapatan. Sistem ini, bagi hasil 

yang dilakukan oleh nasabah dan pihak bank adalah dengan melakukan perhitungan 

antara pendapatan bank, biaya yang dikeluarkan bank akan diambil dari bagi hasil 

yang menjadi hak bank. Bagi hasil tersebut akan memudahkan dan juga 

menguntungkan nasabah yang menabungkan uangnya di bank syariah. 

b. Kebebasan dalam Bertransaksi 

Semua bank menawarkan fitur-fitur yang sangat lengkap bagi nasabah. Selain 

bisa menyimpan uang, Anda memiliki kesempatan untuk melakukan transaksi 

 
10Lilis Suganda, “Pengaruh Pengetahuan Nasabah, Religiusitas Nasabah, dan Reputasi Bank 

Syariah terhadap Keputusan Nasabah Menabung”, Jurnal Ekonomi, (2018): h. 54. 
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finansial. Fitur transaksi tersebut biasanya mencakup berbagai hal, seperti transaksi 

transfer dan penarikan uang melalui ATM, SMS banking, ataupun internet banking. 

Keberadaan fitur-fitur tersebut memberi kemudahan bagi nasabah untuk melakukan 

transaksi selama 24 jam. Nasabah pun menjadi bebas dalam melakukan transaksi. 

c. Pilihan Investasi yang Terbilang Aman 

Menabung juga bisa dijadikan pilihan investasi meskipun hasilnya tidak lebih 

besar dari pilihan investasi lainnya. Di mana ada banyak pilihan investasi yang lebih 

menjanjikan dari pada menabung, semisal investasi saham, obligasi, atau reksa 

dana. Namun, menabung terbilang aman dalam berinvestasi karena risiko-risiko 

yang ada padanya lebih kecil dibanding pilihan investasi yang lain. 

4. Indikator Keputusan Menabung 

Proses pengambilan keputusan melalui lima tahap, yaitu:11 

a. Pengenalan Kebutuhan 

Proses membeli diawali saat pembeli menyadari adanya kebutuhan. Pembeli 

menyadari adanya perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang 

diinginkannya. Kenbutuhan ini dapat disebabkan oleh adanya rangsangan internal 

maupun eksternal dalam kasus pertama dari kebutuhan normal sesorang. 

b. Pencarian Informasi 

Proses mencari informasi secara aktif dimana ia mencari bahan-bahan bacaan, 

menelepon teman-temannya, dan melakukan kegiatan untuk mempelajari yang lain. 

Umumnya jumlah pencarian aktivitas pencarian konsumen akan meningkat 

 
11Nugroho Juli Setiadi, Perilaku Konsumen (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 

h. 335. 



42 

 

 

 

bersamaan dengan konsumen berpindah dari situasi pemecahan masalah yang 

terbatas ke pemecahan masalah yang ekstensif. Salah satu faktor kunci bagi 

pemasar adalah sumber-sumber informasi utama yang dipertimbangkan oleh 

konsumen dan pengaruh relatif dari masing-masing sumber terhadap keputusan 

membeli. Sumber-sumber informasi konsumen dapat dikelompokkan menjadi 

empat kelompok, yaitu: 

1) Sumber pribadi: keluarga, teman, tetangga dan kenalan. 

2) Sumber komersial: iklan, tenaga penjualan, penyalur, kemasan dan pameran. 

3) Sumber umum: media massa dan organisasi konsumen. 

4) Sumber pengalaman: pernah menangani, menguji, dan menggunakan produk. 

c. Evaluasi Alternatif 

Dalam tahap ini dijelaskan beberapa proses evaluasi keputusan. Kebanyakan 

model dari evaluasi konsumen sekarang bersifat kognitif, yaitu mereka memandang 

konsumen sebagai pembentuk penilaian terhadap produk terutama berdasarkan 

pertimbangan yang sadar dan rasional. 

d. Keputusan Membeli 

Dalam tahap ini konsumen mulai memutuskan untuk melakukan pembelian 

baik produk mau jasa setelah mempertimbangkan beberapa alternatif yang ada. 

e. Perilaku Setelah Pembelian 

Setelah pembelian suatu produk atau jasa yang dilakukan oleh konsumen 

maka konsumen akan mengalami beberapa tingkat kepuasaan atau ketidak puasan. 

Kepuasan konsumen didapat ketika harapan dan kemampuan atau manfaat suatu 

produk atau jasa tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Konsumen tersebut juga 
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akan terlibat dalam tindakan sesudah pembelian dan penggunaan produk yang 

menarik minat pemasar. Pekerjaan pemasar tidak akan berakhir pada suatu produk 

yang dibeli, tetapi akan terus berlangsung hingga periode sesudah pembelian.  

Proses nasabah saat memutuskan menabung sama seperti proses konsumen 

saat melakukan keputusan pembelian. Nasabah melakukan pengenalan masalah 

keuangan yang dihadapi, kemudian mencari banyak informasi untuk selanjutnya 

dievaluasi. Evalusi bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam memilih beberapa 

pilihan menabung. Setalah menentukan pilihan, nasabah akan melakukan 

keputusan menabung. Ketika telah menjadi nasabah bank tertentu, nasabah akan 

memberikan respon seperti menjadi nasabah tetap atau beralih ke bank lain.12 

Berdasarkan uraian di atas maka indikator keputusan menabung di Bank 

Syariah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengenalan kebutuhan, 

pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan menabung dan keputusan pasca 

menabung. 

C. Literasi Keuangan Syariah 

1. Definisi Literasi Keuangan Syariah 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefiniskan literasi keuangan adalah 

pengetahuan (knowledge), keyakinan (confidence), dan keterampilan (skill), yang 

mempengaruhi sikap (attitude) dan prilaku (behaviour) untuk meningkatkan 

kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai 

 
12Agustina Silvia Dani Hamid dan Yuyun Isbanah, “Determinan Keputusan Menabung Pada 

Nasabah Bank Mandiri (Persero) Tbk Di Kota Kediri”, Jurnal Ilmu Manajemen 7, no. 4 (2019), h. 

1079-1080. 
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kesejahteraan. Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib melaksanakan kegiatan 

edukasi keuangan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan. Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) menyatakan tujuan literasi keuangan adalah meningkatkan 

kemampuan dalam pengambilan keputusan keuangan; dan mengubah sikap dan 

prilaku dalam mengelola keuangan menjadi lebih baik, sehingga mampu 

menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.13 

Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang 

memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan 

keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.14 

Dengan literasi keuangan, diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan, 

keteramapilan, dan keyakinan yang cukup terhadap lembaga keuangan serta seluruh 

layanan dan produknya. Keyakinan yang dimaksud seperti dalam melakukan 

aktivitas keuangan yaitu mencatat rencana investasi, pengeluaran, menyusun 

rencana anggaran, dan sebagainya.15 

Literasi keuangan syariah adalah penjabaran lebih luas dari literasi keuangan. 

Literasi keuangan syariah memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan 

seseorang memahami produk dan jasa lembaga keuangan syariah. Literasi 

keuangan syariah adalah kemampuan seseorang dari aspek pengetahuan, sikap, dan 

 
13Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 

14Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan 

Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat, h. 3. 

15Otoritas Jasa Keuangan, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (revisit 2017), h. 

16. 
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perilaku keuangan syariah dalam mengelola keuangan berdasarkan prinsip 

keuangan syariah.16 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan 

syariah merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang mulai dari pengetahuan, 

sikap dan keyakinan terhadap perilaku keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah. 

2. Jenis-jenis Tingkatan Literasi Keuangan 

Pelaksanaan Edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat 

sangat diperlukan karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada 2013, 

bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, 

yakni:17 

a. Well literate (21,84 %), yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang 

lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan 

risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki 

keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. 

b. Sufficient literate (75,69 %), memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang 

lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat 

dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. 

c. Less literate (2,06 %), hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa 

keuangan, produk dan jasa keuangan. 

 
16Rike Setiawati, dkk., “Islamic Financial Literacy: Construct Process and Validity”, 

Academy of Strategic Management Journal 17, (2018): h. 5. 

17https://www.ojk.go.id/id 
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d. Not literate (0,41%), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap 

lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki 

keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. 

3. Faktor yang Mempengaruhi Literasi Keuangan 

Studi mengenai faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap literasi 

keuangan telah banyak dilakukan oleh banyak penelti sebelumnya, dan umumnya 

terdapat 4 faktor demografi yang menjadi acuan utamanya yaitu, usia, jenis kelamin 

tingkat pendidikan dan pendapatan.18 

a. Pengukuran Berdasarkan Faktor Usia  

Beberapa hasil penelitian terkait dengan tingkat literasi keuangan yang diukur 

berdasarkan usia, menunjukkan fakta bahwa gambaran tingkat literasi keuangan 

manusia mirip seperti punuk hewan mamalia (sapi). Dimana tingkat literasi 

keuangan para remaja adalah masihlah rendah, dan tingkat literasi paling tinggi 

ditemukan pada orang-orang denga usia dewasa (antara 20-50 tahun), kemudian 

tingkat literasi yang rendah ditemukan kembali pada orang-orang yang sudah 

memasuki usia lanjut (lansia). Temuan ini terjadi hampir disemua negara tempat 

penelitian dilakukan, sehingga dapat dijadikan referensi yang kuat untuk penelitian-

penelitian selanjutnya yang akan mengukur tingkat literasi keuangan berdasarkan 

faktor usia. Hal ini bisa menjadi sebuah konfirmasi mengapa beberapa penipuan 

dengan modus keuangan sering sekali terjadi pada orang-orang yang telah berusia 

lanjut (Deevy, Lucich, dan Beals 2012). 

 
18Rita Kusumadewi, dkk., Literasi Keuangan Syariah di Kalangan Pondok Pesantren 

(Cirebon: CV. ELSI PRO, 2019), h. 11-15. 
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b. Pengukuran Berdasarkan Jenis Kelamin 

Secara empiris beberapa hasil penelitian telah menunjukkan bahwa gender 

atau jenis kelamin memberikan pengaruh besar pada tingkat lietrasi keuangan 

seseorang. Di mana secara jelas ditemukan bahwa tingkat literasi keuangan seorang 

laki-laki lebih tinggi dibandaingkan dengan perempuan, hal ini berlaku hampir di 

semua jenjang usia, baik remaja, dewasa maupun lansia (Lusardi, Mitchell, dan 

Curto 2010; Lusardi dan Mitchell 2009; Lusardi dan Tufano 2009a, 2009b). Bahkan 

kesenjangan tingkat literasi ini juga berlaku pada aspek-aspek literasi yang lebih 

kompleks seperti produk perbankan, investasi, asuransi dan lainnya. Ada 

kecenderungan bahwa laki-laki bisa memberikan jawaban yang lebih tegas terhadap 

permasalahan keuangan yang dihadapinya, sedangkan pada wanita banyak 

ditemukan jawaban yang mengindikasikan mereka ragu atau bahkan tidak yakin 

dan tidak tahu. 

Kesimpulan bahwa wanita memiliki tingkat literasi yang lebih rendah 

daripada pria berbanding lurus dengan beberapa hasil penelitian lain di lapangan 

yang membuktikan bahwa mayoritas korban dari penipuan keuangan di dominasi 

oleh kaum wanita. (Chen dan Volpe 2002; Mandell 2008). Dengan demikian 

menjadi penting untuk pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan untuk lebih 

memberikan perhatian lebih dalam hal sosialisasi literasi keuangan kepada kaum 

wanita agar lebih terhindar dari penipuan-penipuan bermodus keuangan. 

Rendahnya tingkat literasi keuangan kaum wanita ini diindikasikan bahwa sebagian 

besar wanita tidak terbiasa hidup mandiri sejak kecil, beda dengan pria yang 

sebagian besar sudah terpisah hidupnya dengan orang tua. Namun demikian 
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menjadi hal menarik dicermati dari hasil beberapa penelitian menunjukkan 

meskipun penelitian dilakukan untuk wanita dengan pendidikan yang tinggi, yang 

juga telah hidup terpisah dengan orangtuanya tetap saja ditemukan kualitas literasi 

keuangan mereka masih rendah dibandingkan laki-laki dengan tingkat pendidikan 

yang sama (Mahdavi dan Horton, 2012). 

c. Pengukuran Berdasarkan Faktor Pendidikan 

Hasil penelitian di Amerika Serikat menunjukkan terdapat perbedaan yang 

substansial di dalam pengetahuan keuangan bila dilihat dari faktor tingkat 

pendidikan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa orang-orang yang tingkat 

pendidikannya rendah, dalam hal ini mereka yang tidak mengenyam pendidikan di 

perguruan tinggi memiliki literasi keuangan yang sangat rendah dibandingkan 

dengan mereka yang berpendidikan tinggi (Lusardi dan Mitchell 2007a, 2011c). 

Rendahnya literasi orangorang yang berpendidikan rendah terutama terkait dengan 

masalah menghitung tingkat pendapatan, inflasi dan resiko yang mungkin terjadi 

pada masalah keuangannya. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa 

rendahnya tingkat literasi ini didasarkan pada rendahnya aspek kognitif dan 

kemampuan seseorang dalam mengelola keuangannya. (McArdle, Smith, dan 

Willis 2009). 

Penemuan ini tentu saja bukanlah sesuatu yang mengejutkan, karena sudah 

menjadi sesuatu yang umum dimana orang-orang dengan pendidikan lebih rendah 

memiliki pengetahuan, pemahaman dan kemampuan yang lebih rendah 

dibandingkan dengan yang pendidikannya jauh lebih tinggi, dan dalam kasus ini 
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tidak hanya terjadi di bidang literasi keuangan, namun juga di bidang-bidang 

pengetahuan lainnya. 

d. Pengukuran Berdasarkan Faktor-Faktor lainnya 

Hasil penelitian-penelitian yang dilakukan dibeberapa negara, selain faktor 

usia, jenis kelamin dan pendidikan, terdapat faktor lainnya yang secara empiris 

membuktikan bahwa tingkat pendapatan sangat berpengaruh terhadap tingkat 

literasi keuangan seseorang. Misalkan saja karyawan dengan pendapatan rendah 

memiliki literasi keuangan lebih rendah dibandingkan dengan karyawan yang 

berpenghasilan tinggi, namun lebih tinggi literasi keuangannya dibandingkan 

dengan mereka yang tidak bekerja atau menganggur (Lusardi dan Tufano 2009a; 

Lusardi dan Mitchell 2011c). Beberapa penelitian, juga telah menemukan bahwa 

tingkat literasi juga dipengaruhi oleh perbedaan berdasarkan ras dan etnis, dimana 

orang-orang Afro-Amerika dan Hispanik memiliki tingkat literasi keuangan yang 

lebih rendah daripada penduduk etnis lainnya. (Lusardi dan Mitchell 2007a, 2007b, 

2011b). Penemuan ini berlaku untuk seluruh kelompok usia dengan berbagai aspek 

literasi keuangan dan metode pengukuran (Lusardi dan Mitchell 2009). Selanjutnya 

ditemukan bukti juga bahwa penduduk yang hidup di daerah pedesaan umumnya 

memiliki literasi keuangan yang lebih buruk daripada mereka yang tinggal di daerah 

perkotaan (Klapper dan Panos 2011). Temuan ini mungkin menunjukkan bahwa 

literasi keuangan lebih mudah diperoleh melaluiinteraksi dengan orang lain, di 

tempat kerja atau di dalam komunitas. Penelitian lain juga menunjukkan perbedaan 

dalam tingkat literasi keuangan dengan latar belakang keluarga. Misalnya, Lusardi, 

Mitchell, dan Curto (2010) menghubungkan literasi keuangan para responden 
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dengan membedakan karakteristik latar belakang keluarga tempat mereka tumbuh, 

yang menunjukkan bahwa literasi keuangan seseorang secara signifikan positif 

berkorelasi dengan pendidikan orang tua. Dan secara lebih dalam lagi penelitian 

dari Mahdavi and Horton (2012) menunjukkan bahwa hubungan antara literasi 

keuangan dan latar belakang orang tua; dalam hal ini, bahwa seorang ayah yang 

memiliki pendidikan lebih tinggi memberikan dampak positif pada literasi 

keuangan anak perempuan mereka. Dengan kata lain, pendidikan literasi keuangan 

mungkin bisa dimulai dalam keluarga, di mana seorang anak dapat belajar dari 

kebiasaan orang tua mengelola keuangan sehari-hari seperti berbelanja, menabung 

dan berinvestasi. Beberapa faktor lainnya juga dilaporkan telah memberikan 

pengaruh bagi tingkat literasi keuangan seperti agama (Alessie, van Rooij, dan 

Lusardi 2011) dan opini politik (Arrondel, Debbich, dan Savignac 2013). Dari 

beberapa hasil penelitian tentang literasi keuangan, sejauh ini pengkuran dilakukan 

berdasarkan faktor demografi seperti faktor pendapatan, usia, gender, pendidikan, 

etnis, kelas dan agama. 

Dengan demikian, studi-studi ini memeringkat kelompokkelompok sosial, 

seperti migran, berpenghasilan rendah, wanita dan muda, secara umum memiliki 

tingkat literasi keuangan yang lebih rendah. Beberapa survei internasional tentang 

literasi keuangan menggunakan negara sebagai unit pengukuran, dan memberi 

peringkat berdasarkan tingkat literasi keuangan. Literatur literasi keuangan OECD 

(Organization of Economic Co-Operation and Development) bisa dibilang salah 

satu yang paling banyak melakukan survei internasional yang sering digunakan 

untuk membandingkan tingkat literasi suatu Negara (Zokaityte, 2017). Literasi 
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Keuangan Syariah adalah perluasan literasi keuangan dengan elemen yang sesuai 

dengan Islam. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat 

literasi keuangan syariah adalah kepemilikan rekening di lembaga keuangan 

syariah, pemahaman tentang produk dan jasa serta akad-akad syariah, pengetahuan 

tentang bagi hasil, dan jaminan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, faktor-faktor 

yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan, yaitu: 1) Jenis kelamin 2) Tingkat 

pendidikan 3) Tingkat pendapatan (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). 

4. Indikator Literasi Keuangan Syariah 

Indikator literasi keuangan syariah adalah pengetahuan, kemampuan, sikap, 

dan kepercayaan.19 Berikut ini indikator yang terdapat dalam literasi keuangan 

syariah: 

a. Pengetahuan, salah satu aspek yang wajib dimiliki seseorang agar dapat 

mengelola keuangan dengan baik dan diharapkan mampu meningkatkan 

kesejahteraannya. 

b. Kemampuan, apabila seseorang memiliki tingkat literasi yang tinggi maka ia 

dapat membuat keputusan keuangan yang baik karena pengambilan keputusan 

merupakan hal yang penting dalam lingkup literasi keuangan. 

c. Sikap, berarti memiliki kemampuan dan mengetahui sumber dana, membayar 

kewajiban, pengetahuan tentang membuka rekening pada lembaga keuangan 

 
19Rahmawati Deylla Handida dan Maimun Sholeh, “Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kualitas 

Layanan, dan Tingkat Literasi Keuangan Syariah terhadap Pengambilan Keputusan Masyarakat 

Muslim Menggunakan Produk Perbankan Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal 

Economia 14, no. 1 (2018): h. 88. 
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syariah, mengajukan pembiayaan serta melakukan perencanaan keuangan 

pribadi yang akan datang. 

d. Kepercayaan, tidak semua orang mampu dalam meningkatkan kepercayaan diri 

saat merencanakan kebutuhan jangka panjang.20 

Berdasarkan uraian di atas maka indikator literasi keuangan syariah yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan, kemampuan, sikap dan 

kepercayaan 

D. Profit Sharing (Bagi Hasil) 

1. Definisi Bagi Hasil 

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam 

yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola.21 Bagi hasil 

dikenal dengan istilah profit sharing. Menurut kamus ekonomi profit sharing 

berarti pembagian laba. Dalam mekanisme keuangan syariah model bagi hasil 

berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (funding) maupun pembiayaan 

(financing), terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerjasama 

usaha. Di dalam pengembangan produknya, dikenal istilah shahibul māl dan 

mudarib. Shahibul māl merupakan orang yang mempercayakan dananya pada 

lembaga keuangan syariah untuk dikelola sesuai dengan perjanjian. Adapun 

mudarib merupakan sekelompok orang atau badan yang memperoleh dana untuk 

 
20David L. Remund, “Financial Literacy Explicated: The Case for a Clearer Definition in an 

Increasingly Complex Economy”, The Journal Economic Affairs 44, no. 2 (2010): h. 281. 

21Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90. 
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dijadikan modal usaha atau investasi. Kerjasama para pihak dengan sistem bagi 

hasil ini harus dijalankan secara transparan dan adil.22 

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau 

ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut 

diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat kepada 

kedua belah pihak atau lebih.23 

Sistem bagi hasil pada lembaga keuangan syariah adalah merupakan suatu 

bentuk pembagian keuntungan yang akan diperoleh nasabah sebagai pemilik modal 

dengan koperasi sebagai pengelola modal yang disimpan nasabah. Pembagian 

keuntungan didasarkan kepada seberapa besar koperasi dapat mengelola dana 

tersebut untuk mendapatkan keuntungan atau mungkin juga kerugian.24 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil 

(profit sharing) merupakan pembagian keuntungan yang akan didapatkan nasabah 

atau pemilik modal sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diawal oleh 

kedua belah pihak. 

2. Jenis Akad dan Manfaat Bagi Hasil 

Bentuk-bentuk kerjasama bagi hasil dalam ekonomi syari’ah secara umum 

dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu Musyarakah, Mudharabah, Muzara’ah, 

dan Musaqah. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi 

 
22Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (Yogyakarta: UII Press, 2004), 

h. 120. 

23Wirdayani Wahab, “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Minat Menabung di Bank 

Syariah”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 1, no. 2 (2016): h. 167. 

24Ali Mutasowifin, “Menggagas Strategi Pengembagan Perbankan Syariah di Pasar Modal 

Nonmuslim”, Jurnal Universitas Paramadina 3, no. 1 (2003): h. 25-39. 
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hasil, pada umunya menggunakan kontrak kerjasama pada akad Musyarakah dan 

Mudharabah. 

a. Musyarakah (Joint Venture prifit & loss sharing) 

Menurut Antonio Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau 

lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi 

dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama 

sesuai dengan kesepakatan. Manan mengatakan musyarakah adalah hubungan 

kemitraan antara perusahaan dengan konsumen untuk suatu masa terbatas pada 

suatu proyek baik perusahaan maupun konsumen memasukkan modal dalam 

perbandingan yang berbeda dan menyetujui suatu keuntungan yang ditetapkan 

sebelumnya, lebih lanjut Manan mengatakan bahwa sistem ini juga didasarkan atas 

prinsip untuk mengurangi kemungkinan partisipasi yang menjerumus kepada 

kemitraan akhir oleh konsumen dengan diberikannya hak pada perusahaan pada 

mitra usaha untuk membayar kembali saham perusahaan secara sekaligus ataupun 

berangsur-angsur dari sebagian pendapatan bersih operasinya. Musyarakah adalah 

mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak 

dapat dibedakan di antara akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu 

usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan 

kesepakatan.25 

b. Mudharabah (Trustee Profit Sharing) 

 
25M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), 

h.129. 
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Mudharabah termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian). Istilah 

lain mudharabah digunakan oleh orang irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya 

dengan istilah qiradh. Dengan demikian, mudharabah dan qiradh adalah istilah 

maksud yang sama.26 

Mudharabah termasuk juga perjanjian antara pemilik modal (uang dan 

barang) dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya 

suatu usaha atau proyek dan pengusaha setuju untuk mengelolaproyek tersebut 

dengan bagi hasil sesuai dengan perjanjian.27 Di samping itu mudharabah juga 

berarti suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi 

modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjan 

keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian 

ditanggung oleh pemilik modal. 

Oleh karena itu ada beberapa rukun dan syarat dalam pembiayaan 

mudharabah yang harus diperhatikan yaitu: 

 

 

1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)  

Akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak 

sebagai pemilik modal (shahibul maal), pihak kedua sebagai pelaksana usaha 

(mudharib). Syarat keduanya adalah pemodal dan pengelola harus mampu 

melakukan transaksi dan sah secara hukum. 

 

26Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 223. 

27Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (Jakarta: PT. 

Grafindo Persada, 2004), h. 32. 
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2) Objek Mudharabah (modal dan kerja) 

Objek merupakan konsekuensi yang logis dari tindakan yang dilakukan oleh 

para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek 

mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai 

objek mudharabah. Modal yang diserahkan berbentuk keahlian, 

keterampilan, selling skill dan lain-lain. 

3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul) 

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip ‘an-

araadhim minkum (sama-sama rela)” (Q.S. An-Nisa ayat 29). Kedua belah 

pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad 

mudharabah. Sipemilik dana setuju dengan perannya untuk 

mengkontribusikan dana dan si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya 

untuk mengkontribusikan kerja. Syaratnya adalah melafazkan ijab dari yang 

punya modal dan qabul dari yang menjalankannya. 

4) Nisbah keuntungan 

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada 

dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yng berhak diterima 

oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan 

imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al- maal mendapat imbalan atas 

penyertaan modaknya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah 

terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mngenai cara pembagian 

keuntungan. 
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Manfaat dari keuntungan bagi hasil sebagai berikut:28 

a. Terhindar dari riba 

Melakukan transaksi keuangan pada bank syariah yaitu terhindar dari riba. 

Karena di dalam Islam riba hukumnya haram dan wajib ditinggalkan, dengan 

menabung uang pada bank syariah akan menghindari dari dosa riba. 

b. Sistem bagi hasil lebih adil dan transparan 

Keuntungan dari sistem bagi hasil terhindar dari risiko bunga yang menjadi 

riba. Dimana perhitungan bagi hasil berdasarkan pendapatan yang diperoleh bank. 

Makin tinggi pendapatan bank, makin besar juga bagi hasil yang diterima nasabah. 

c. Berdasarkan syariah islam 

Menabung dengan menggunakan sistem bagi hasil, dalam artian di mana 

seseorang telah turut serta dalam melaksanakan syariah Islam dan telah melakukan 

muamalah berdasarkan Islam. 

3. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil 

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri dari dua yaitu faktor langsung 

dan tidak langsung. Adapun faktor tersebut sebagai berikut: 

a. Faktor langsung 

1) Investment Rate  

Persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. 

 

 

 
28Raihana Daulay, “Analisis Pelayanan dan Bagi Hasil terhadap Keputusan Menabung 

Nasabah pada Bank Syariah di Kota Medan”, Jurnal Ekonomi 10, (2010): h. 6. 
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2) Jumlah dana yang tersedia 

Jumlah dana yang berasal dari berbagai sumber dan tersedia untuk 

diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metode 

rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata total saldo harian. 

3) Nisbah bagi hasil (Profit sharing ratio) 

Salah satu ciri dari pembiayaan mudharabah adalah nisbah yang harus 

ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. 

b. Faktor Tidak Langsung 

1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya dari nasabah melakukan share 

dalam pendapatan dan biaya. 

Bagi hasil yang berasal dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya 

disebut profit sharing. Sedangkan jika bagi hasil hanya dari pendapatan dan 

semua biaya ditanggung oleh mudharib disebut dengan revenue sharing. 

2) Kebijakan Akunting 

Bagi hasil tidak secara langsung dipengaruhi oleh prinsip dan metode 

akunting yang diterapkan. Namun, bagi hasil dipengaruhi oleh kebijakan 

pengakuan pendapatan dan biaya.29 

4. Indikator Bagi Hasil 

Adapun indikator yang berkaitan dengan bagi hasil sebagai berikut:30  

 

 
29Muhammad Firdaus dan Agus Edi Susanto, Perkoperasian Sejarah, Teori & Praktek 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 89-101. 

30Indana Almaz Azhar, dkk., “Pengaruh Kualitas Pelayan dan Bagi Hasil terhadap Keputusan 

Menabung pada Nasabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Rogojampi”, Jurnal Perbankan 

Syariah Darussalam (JPSDa) 3, no. 1 (2023): h. 65. 
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a. Persentase Bagi Hasil 

Nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk persentase antara kedua 

belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah 

keuntungan itu misalnya 50:50%, 70:30%, 60:40% atau 55:45%. Jadi nisbah 

keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bukan berdasarkan porsi setoran 

modal. 

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi  

Bagi untung dan bagi hasil dalam kontrak ini return dan timing cash flow 

tergantung kepada kinerja riilnya. Bila laba bisnisnya besar, maka kedua belah 

pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, maka kedua belah 

pihak mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah 

laba di tentukan dalam bentuk presentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah 

tertentu.  

c. Jaminan  

Ketentuan pembagian kerugian bila kerugian yang terjadi hanya murni 

diakibatkan oleh resiko bisnis (business risk), bukan karena risiko karakter buruk 

mudharib (characterrisk). Apabila kerugian terjadi karena karakter buruk, seperti 

mudharib lalai dan atau melanggar persyaratan – persyaratan kontrak pembiayaan, 

maka shahibul maal tidak perlu menanggung kerugian seperti itu. Sedangkan untuk 

karakter risk, mudharib pada hakikatnya menjadi wakil dari shahibul maal dalam 

mengelola dana dengan seizin shahibul maal, sehingga wajib baginya berlaku 

amanah. 
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d. Menentukan Besarnya Nisbah Keuntungan  

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak 

yang berkontrak. Besarnnya angka nisbah ini muncul sebagai hasil tawar –menawar 

antara shahibul maal dengan mudharib. Di mana, angka nisbah ini bervariasi, bisa 

50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99. 

Berdasarkan uraian di atas maka indikator bagi hasil yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah persentase bagi hasil, bagi untung dan bagi rugi, jaminan serta 

menentukan besarnya keuntungan. 

E. Religiusitas 

1. Definisi Religiusitas 

Kata religi merupakan bahasa serapan dari kata religion (Inggris) dan religie 

(Belanda). Kedua kata tersebut memiliki kata induk dari bahasa latin “religio” dari 

asal kata “relegare” yang berarti mengikat. Istilah agama ini muncul apa yang 

dinamakan religiusitas.31 

Religiusitas adalah bentuk aspek religi yang telah dihayati oleh individu di 

dalam hati. Makna religiusitas dapat digambarkan melalui beberapa aspek-aspek 

yang harus dipenuhi sebagai petunjuk mengenai bagaimana cara menjalankan hidup 

dengan benar agar manusia bisa mencapai kebahagiaan.32 Sikap religiusitas 

 
31Nurul Khotimah, “Pengaruh Religius, Kepercayaan, Citra Perusahaan, dan Sistem Bagi 

Hasil terhadap Minat Nasabah Menabung dan Loyalitas di Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada 

Nasabah Bank Syariah Mandiri Gresik)”, Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen 5, no. 1 (2018): h. 

40. 
32Adiwarman Karim, Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Rajawali press, 2011). 
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merupakan integrasi secara komplek antara pengetahuan agama, perasaan serta 

tindakan keagamaan dalam diri seseorang.33 

Agama merumuskan salah satu norma yang sangat berpengaruh 

dimasyarakat. Ajaran-ajaran agama yang menjadi wacana keseharian manusia 

secara sadar maupun di bawah sadar menjadi dorongan teologis untuk melakukan 

berbagai aktivitas, termasuk kegiatan ekonomi. Aktifitas beragama tidak terjadi 

hanya ketika seseorang melakukan perilaku ibadah saja. Akan tetapi diapresiasikan 

ke dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, termasuk praktek perbankan sebagai 

bagian dari muamalah ekonomi. Religiusitas ditentukan dalam konteks bahwa 

individu berkomitmen pada agamanya dan yang mana agama tersebut tercermin 

dalam sikap dan perilaku individu.34 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa religiusitas 

merupakan suatu keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya 

untuk melakukan sesuatu sesuai dengan agama (kepercayaan) atau keyakinan 

kepada tuhannya. 

2. Sikap Religiusitas 

Terdapat beberapa sikap religiusitas yang tampak di dalam diri seseorang 

dalam menjalankan tugasnya, diantaranya:35 

a. Kejujuran: Rahasia untuk meraih sukses menurut mereka adalah berkata jujur. 

 
33Wahyudin, dkk., “Aspek Religiusitas dalam Keputusan Pembelian Produk Halal (Studi 

tentang Labelisasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Kemasan)”, JEBA 13, no. 1 (2011): 

h. 1-2. 
34Azmawani Abd. Rahman, dkk., “Consumers and Halal Cosmetic Products: Knowledge, 

Religiosity, Attitude and Intention”, Journal of Islamic Marketing 6, no. 1 (2015): h. 149–150. 

35Jalaludin, Psikologi Agama (Jakarta: PT Raja Grafinso Persada, 2012), h. 15. 
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b. Keadilan: Salah satu skill orang yang religius adalah mampu bersikap adil 

kepada semua pihak, bahkan saat ia terdesak sekalipun. 

c. Bermanfaat bagi orang lain: hal ini merupakan salah satu sikap yang tampak dari 

diri seseorang. 

d. Rendah hati: merupakan sikap tidak sombong mau mendengarkan pendapat 

orang lain dan tidak memaksakan gagasan atau kehendaknya. 

e. Bekerja efisien: mereka mampu memusatkan semua perhatianya pada pekerjaan 

saat itu, begitu juga saat mereka mengerjakan pekerjaan selanjutnya. 

f. Visi kedepan: mereka mampu mengajak orang kedalam angan-angannya. 

Kemudian menjabarkan begitu terinci, cara-cara untuk menuju kesana. 

g. Disiplin tinggi: kedisiplinan mereka tumbuh dari semangat penuh gairah dan 

kesadaran, bukan berangkat dari keharusan dan keterpaksaan. 

h. Keseimbangan: seseorang yang memiliki sikap religiusitas sangat menjaga 

keseimbangan hidupnya, kususnya empat aspek inti dalam kehidupanya, yaitu: 

keintiman, pekerjaan, komunitas dan spiritualitas. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Religiusitas 

Faktor-faktor yang mempengaruhi religiusitas dibagi menjadi empat macam, 

yaitu:36 

a. Pengaruh pendidikan, pengajaran dan berbagai tekanan sosial. Faktor ini 

mencakup semua pengaruh sosial dalam perkembangan keagamaan itu, 

termasuk pendidikan dari orang tua, tradisi-tradisi sosial, tekanan dari 

 
36H. Robert Thouless, Pengantar Psikologi Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 

Thouless, 1995), h. 34. 
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lingkungan sosial untuk menyesuaikan diri dengan berbagai pendapat dan sikap 

yang disepakati oleh lingkungan itu. 

b. Faktor pengalaman, berkaitan dengan berbagai jenis pengalaman yang 

membentuk sikap keagamaan. Terutama pengalaman mengenai keindahan, 

konflik moral dan pengalaman emosional keagamaan. Faktor ini umumnya 

berupa pengalaman spiritual yang secara cepat dapat mempengaruhi perilaku 

individu. 

c. Faktor kebutuhan, kebutuhan-kebutuhan ini secara garis besar dapat menjadi 

empat, yaitu: kebutuhan akan keamanan atau keselamatan, kebutuhan akan cinta 

kasih, kebutuhan untuk memperoleh harga diri, dan kebutuhan yang timbul 

karena adanya ancaman kematian. 

d. Faktor intelektual, berkaitan dengan berbagai proses penalaran verbal atau 

rasionalisasi. 

4. Indikator Religiusitas 

Menurut Glock dan Stark seperti yang dikutip oleh Ancok terdapat lima 

dimensi religiusitas, yaitu:37 

a. Dimensi Akidah 

Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat keyakinan umat muslim 

terhadap kebenaran ajaran agama, terutama yang bersifat fundamental dan 

dogmatik. Dimensi ini berkaitan rukun iman yang berisi enam kepercayaan, yaitu 

percaya dengan keberadaan dan ke-Esaan Allah Swt, percaya terhadap malaikat, 

 
37Djamaluddin Ancok, dan Suroso Fuad Nashori, Psikologi Islam: Solusi Islam atas 

Problem-problem Psikologi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 77-78. 
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percaya terhadap Rasul-Nya, percaya terhadap Kitab -Nya, percaya akan adanya 

hari kiamat, dan percaya kepada qadha serta qadhar dari Allah Swt. Konsep tauhid 

atau pengakuan akan keEsaan Allah Swt menjadi dasar dari dimensi ini. 

b. Dimensi Syariah atau Praktik Agama 

Dimensi ini berkaitan dengan komitmen dan ketaatan umat terhadap suatu 

ajaran agama yang dianutnya, yang diwujudkan dalam ritual atau peribadatan. 

Dimensi ini dibagi menjadi dua, yaitu: 1) Ritual Ritual merupakan kegiatan 

keagamaan formal dan praktikpraktik suci yang dilakukan umat beragama. Dalam 

Islam, bentuk ritual yang dimaksud antara lain: shalat, puasa, zakat, pergi haji bagi 

yang mampu, membaca dan mengamalkan al-Quran, berkurban dan lainnya. 2) 

Ketaatan Ketaatan merupakan sebuah refleksi dari keimanan seseorang. Ketika 

seseorang telah mengamalkan nilai-nilai agama dengan taat, maka ibadah 

merupakan hal yang harus dilakukan semaksimal mungkin. 

c. Dimensi Pengalaman 

Dimensi ini berkaitan dengan seberapa besar tingkat seseorang dalam 

merasakan pengalaman religinya. Dimensi ini terwujud dalam perasaan bersyukur 

kepada Allah dan percaya kepada Allah akan mengabulkan doa-doa kita. 

d. Dimensi Pengetahuan Agama 

Dimensi ini menunjuk pada tingkat pengetahuan dan pemahaman individu 

pada ajaran-ajaran agamanya, terutama ajaran-ajaran pokok yang termuat dalam 

kitab suci. Pemahaman agama dapat dicapai melalui aktivitas rasional empiris 

maupun tekstual normatif. Pengetahuan agama dapat diperoleh dari membaca buku-
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buku agama, mendatangi majlis ta‟lim atau pengajian, mendengarkan acara 

keagamaan di radio, melihat tayangan keagamaan di TV dan sebagainya. 

e. Dimensi Akhlak 

Dimensi ini menunjuk pada seberapa besar perilaku umat muslim yang 

dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama. Dimensi ini tercermin dalam perilaku 

seseorang yang bertaqwa (menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya), 

yang meliputi: perilaku suka menolong, bersedekah, berlaku adil pada orang lain, 

jujur, tidak melakukan korupsi, tidak minum minuman keras dan tidak berjudi. 

Berdasarkan uraian di atas maka indikator religiusitas yang digunakan pada 

penelitian ini meliputi dimensi akidah, dimensi syariah, dimensi pengalaman, 

dimensi pengetahuan agama dan dimensi akhlak. 

F. Layanan Digital Banking 

1. Definisi Layanan Digital Banking 

Digital banking merupakan layanan kegiatan perbankan menggunakan sarana 

elektronik atau digital milik bank di mana nasabah melakukan aktivitas perbankan 

secara mandiri.38 Digital Banking meliputi sistem yang memungkinkan nasabah 

baik individu ataupun bisnis untuk mengakses rekening, melakukan transaksi atau 

mendapatkan informasi produk atau jasa bank melalui jaringan pribadi ataupun 

publik. Nasabah dapat mengakses melalui computer, smartphone, ATM dan digital 

banking bersifat branchless. 

 
38Skinner, Digital Banking Strategi To Launch Or Become A Digital Bank (Singapore: 

Marshall Cavendish International, 2014), h. 71. 
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Kemajuan teknologi saat ini memberikan kesempatan bagi industri keuangan 

dan perbankan untuk meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasarnya 

dengan menggunakan digital banking.39 Digital banking didesain untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan lebih efisien dan efektif kepada nasabahnya 

dengan menyediakan aplikasi digital banking.40 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa digital banking 

merupakan sebuah layanan digital yang dimiliki pihak perbankan yang di dalamnya 

berisi keseluruhan layanan kegiatan perbankan yang dapat digunakan oleh nasabah 

melalui media elektronik. 

2. Jenis-jenis Layanan Digital Banking 

Mengutip halaman resmi Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 dijelaskan 

bahwa ada beberapa layanan perbankan digital. Digital Banking dapat 

memudahkan nasabah untuk melaksanakan transaksi keuangan melalui berbagai 

delivery channel. Adapun beberapa layanan digital banking antara lain: 

a. Internet Banking 

Melalui internet banking maka nasabah dapat melakukan transaksi perbankan 

(financial dan non financial) melalui computer atau smartphone yang terhubung 

dengan jaringan internet. Kelebihan dari saluran ini adalah nasabah dapat melihat 

transaksi yang sudah pernah dilakukan, ataupun menyimpan dan mencetak 

sebagian bukti transaksi. Internet banking tidak hanya memberikan kenyamanan 

 
39Widayanti, Digital Banking Technology Adoption and Bank Efficiency (The Indonesian 

Case, 2018), h. 1-34. 

40Ira Eka Pratiwi, dkk., “Determinan Penggunaan Digital Banking pada Generasi Milenial 

Muslim: Pendekatan Technology of Acceptance Model (Studi Kasus di Kota Jayapura, Indonesia)”, 

Journal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 03 (2020): h. 479. 
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namun juga kemudahan karena menu pada internet banking dapat digunakan tanpa 

harus memiliki keterampilan khusus untuk diakses oleh siapapun. Fitur transaksi 

yang dapat dilakukan yaitu informasi jasa atau produk bank, informasi saldo, dan 

mutasi rekening.41 

b. Mobile Banking 

Mobile banking merupakan layanan yang dioperasikan dengan menggunakan 

perangkat mobile atau ponsel untuk melakukan suatu kegiatan transaksi keuangan. 

Mobile banking memungkinkan nasabah untuk mengakses rekening bank mereka 

melalui perangkat mobile untuk memeriksa saldo mereka atau untuk melakukan 

sebuah transaksi keuangan. Dengan layanan mobile banking transaksi perbankan 

yang biasanya dilakukan secara manual atau kegiatan yang sebelumnya dilakukan 

nasabah dengan mendatangi bank kini dapat dilakukan tanpa harus mengunjungi 

gerai bank, hanya dengan menggunakan smartphone nasabah dapat menghemat 

waktu dan biaya.42 

c. SMS banking 

SMS banking adalah layanan transaksi perbankan yang dapat dilakukan 

nasabah melalui telepon seluler dengan format Short Message Servise (SMS) dan 

layanan untuk memberikan informasi segera dari setiap mutasi transaksi nasabah 

sesuai dengan jenis transaksi yang didaftarkan oleh nasabah dan dikirimkan melalui 

SMS. Fitur transaksi yang dapat dilakukan yaitu informasi saldo, pemindahan 

 
41Febrina, “Studi Penerapan Inovasi Teknologi Informasi dengan Metode Watch and 

Competitive Intelligence (TW-CI)”, Jurnal Binus Univesty 15 no. 2, (2014): h. 55. 

42Armelia Firana Deameta, “Prediksi Intensi Perilaku terhadap Penggunaan Mobile Bangking 

Menggunakan The Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology, Trust, dan Network 

Externalities”, Journal Akuntansi 51, no. 1 (2018). 
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bukuan antar rekening, pembayaran (kartu kredit, listrik, telepon), dan pembelian 

voucer.43 

3. Faktor-faktor dalam Transformasi Perbankan Digital 

Ada tiga faktor utama dalam transformasi perbankan digital yaitu:44 

a. Secara perlahan tumpukan kertas akan ditinggalkan sebagai proses utama 

perbankan dan mengadopsi cara baru yang lebih cerdas, yang sebelumnya saat 

melakukan transaksi banyak menghabiskan kertas kini transformasi digital akan 

merubah pola kerja bank yang lebih efisien dan efektif. 

b. Perbankan perlu memperhatikan kebutuhan yang diinginkan nasabah dan 

mengubah pengalaman nasabah agar menjadi lebih otomatis dan modern. 

c. Menanamkan budaya baru dalam perusahaan, pembenahan dapat dilakukan 

mulai dari penerapan konsep open office agar tercipta nuansa kolaborasi, cara 

busana karyawan yang smart casual untuk menstimulasi gaya bekerja yang 

dinamis dan berfikir terbuka. Bank pun kini merancang seri pelatihan untuk 

mempersiapkan karyawan bekerja dengan gesit (agility) yang mencakup topik 

seputar teknologi, media sosial, pemasaran digital, serta keamanan teknologi 

informasi. 

 

 

 
43Armelia Firana Deameta, “Prediksi Intensi Perilaku terhadap Penggunaan Mobile 

Bangking Menggunakan The Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology, Trust, dan 

Network Externalities”, Journal Akuntansi 51, no. 1 (2018). 

44Ira Eka Pratiwi, dkk., “Determinan Penggunaan Digital Banking pada Generasi Milenial 

Muslim: Pendekatan Technology of Acceptance Model (Studi Kasus di Kota Jayapura , Indonesia)”, 

Journal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 03 (2020): h. 283-511. 
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4. Indikator Layanan Digital Banking 

Layanan digital banking menjadi sebuah solusi bagi perbankan dalam 

melakukan inovasi pelayanan nasabah. Kini segala hal menjadi lebih mudah dan 

dapat dilakukan hanya dengan gengaman saja.45 

Adapun indikator dari layanan digital sebagai berikut: 

1. Kemudahan penggunanaan 

Kemudahan penggunanaa diartikan sebagai kepercayaan seseorang yakni 

bahwa penggunaan dari teknologi akan bebas dari usaha. Dalam hal ini merupakan 

ukuran seberapa besar kemudahan penggunaan layanan digital sehingga dapat 

dimengerti dan dioperasikan oleh pengguna. 

2. Kualitas informasi 

Dalam hal ini kualitas dari informasi yang tersedia dalam layanan digital 

haruslah akurat, artinya informasi yang tersedia harus berdasarkan kebenaran. Serta 

informasi tersebut harus relevan (bermanfaat sesuai kebutuhan). 

3. Efisiensi  

Efisiensi yang dimaksud merupakan kemudahan dan kecepatan dalam 

mengakses layanan. Dapat disimpulkan bahwa efesiensi disini merupakan sejauh 

mana layanan digital yang tersedia dapat memberi kemudahan serta dapat diakses 

dalam waktu yang singkat.46 

 
45Izma Fazlun Jannah, dkk., “Pengaruh Kualitas Digital Banking terhadap Kepuasan Nasabah 

pada BNI Syariah Cabang Banda Aceh”, Journal Global Of Islam Banking And Finance 2, no. 1 

(2016): h. 3. 

46Syahla Aqila Fadilah dan Nuniek Dewi Pramanik, “Pengaruh Layanan Digital BNI Service 

Passbook Printer terhadap Kepuasan Nasabah di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor 

Cabang Perintis Kemerdekaan Bandung”, Management Studies and Enterpreneurrship Journal 4, 

no. 3 (2023), h. 3388-3398. 
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Berdasarkan uraian di atas maka indikator digital banking yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi kemudahan penggunaan, kualitas informasi dan 

efisiensi 

G. Kerangka Konseptual 

Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas yaitu Profit Sharing 

(X1), Religiusitas (X2) dan Layanan Digital Banking (X3), satu variabel intervening 

yaitu Literasi Keuangan Syariah (Y1) dan satu variabel terikat yaitu Keputusan 

Menabung (Y2). Kerangka konseptual yang dimaksud yaitu sebagai proses 

pemikiran deduktif berdasarkan telaah teori yang relevan dan terdapat hasil riset 

yang ada sebelumnya. Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti ingin melihat 

bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel, maka tersusunlah kerangka 

konseptual sebagai berikut: 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode 

kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan 

bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik 

perhitungan matematika atau statistika.1 Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui 

pengaruh profit sharing (X1), religiusitas (X2) dan Layanan digital banking (X3), 

melalui literasi keuangan syariah (Y1) terhadap keputusan menabung pengusaha 

muslim kota Makassar (Y2) pada bank Syariah. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini yaitu di Kota Makassar.  

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 

Analisis deskriptif adalah memaparkan/mendiskripsikan hasil temuan dalam 

sebuah penelitian yang telah diolah secara jelas dan sesuai dengan hasil penelitian 

tersebut. Mendiskripsikan hasil penelitian itu memberikan gambaran bagi pembaca 

agar mudah mencerna/menerima tanpa menelaah lebih dalam lagi. Sedangkan 

analisis kuantitatif itu lebih pada penyajian angka berupa statistik dari data 

penelitian yang diolah menjadi sebuah hasil penelitian yang relevan. Statistik 

 
1Mohammad Bisri, Statistik (ISBN, 2013), h. 12. 
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deskriptif dan dinferensial/induktif dapat menyajikan hasil penelitian berupa 

statistik parametrik dan statistik non parametrik. Analisis kuantitatif berguna untuk 

menjabarkan hasil penelitian dari bentuk angka/statistik kedalam interpretasi yang 

menjelaskan secara menyeluruh dari hasil pengolahan data-data tersebut.2 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.3 Populasi pada penelitian ini adalah 

pengusaha muslim yang ada di Kota Makassar. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.4 Teknik sampling yang digunakan adalah Nonprobility sampling 

yang dimana merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan 

kesempatan yang sama kepada setiap anggota yang ada dalam populasi untuk 

dijadikan sampel.5  

Untuk menentukan sampling pada penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling dimana peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan 

tertentu dalam mengambil sampel. Adapun kriteria pengambilan sampel dalam 

 
2Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), 

h. 14. 

3Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 80. 

4Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 81. 

5Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 81. 
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penelitian ini yaitu mempunyai usaha, beragama Islam, termasuk kategori UMKM, 

dan merupakan nasabah pada bank Syariah. 

Peneliti menentukan ukuran sampel dengan menggunakan rumus Hair et al 

(2012) yang mengemukakan bahwa ukuran sampel yang sesuai berkisar antara 100-

200 responden. Penentuan jumlah sampel adalah tergantung dari jumlah indikator 

dikali 5-10.6  Berdasarkan pendapat tersebut ukuran sampel pada penelitian ini 

adalah sebesar 105 responden. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. 

1. Data Primer 

Data primer atau sering disebut data lapangan diperoleh melalui wawancara, 

observasi, dan penyebaran angket/kuesioner. Data primer pada penelitian ini 

diperoleh melalui angket yang disebarkan kepada responden yaitu pengusaha 

muslim yang berada di Kota Makassar dan merupakan nasabah pada bank Syariah. 

2. Data Sekunder 

Data-data yang sudah disusun dan diolah oleh instansi/lembaga sebagai 

pihak terkait. Data yang berkaitan dengan proses pengolahan pada penelitian ini 

serta data-data pendukung lainnya. 

 
6I Gusti Ayu Ketut Giantari, Peran Digital Marketing untuk Meningkatkan Kinerja Bisnis 

UMKM pada Masa Pandemi Civid-19 (Studi Kasus: Sektor Kuliner di Bali) (Bandung: CV. Media 

Sains Indonesia, 2021), h. 28. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk 

memperoleh, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari para 

responden yang dilakukan dengan menggunakan pola ukur yang sama.7 

Tabel 3.1 Instrumen Penelitian 

No. Variabel Indikator 
Pengumpulan 

Data 
Skala 

1.  
Profit Sharing 

(X1) 

a. Persentase bagi hasil 

b. Bagi untung dan bagi rugi 

c. Jaminan 

d. Menetukan besarnya nisbah 

keuntungan 

(Sumber: Azhar, dkk., 2023) 

Kuesioner Ordinal 

2.  
Religiusitas 

(X2) 

a. Dimensi akidah 

b. Dimensi syariah 

c. Dimensi pengalaman 

d. Dimensi pengetahuan agama 

e. Dimensi akhlak 

(Sumber: Robyani, dkk., 2022) 

Kuesioner Ordinal 

3.  
Layanan Digital 

Banking (X3) 

a. Kemudahan penggunanaan 

b. Kualitas informasi 

c. Efesiensi  

(Sumber: Fadilah & Pramanik, 

2023) 

Kuesioner Ordinal 

4.  

Literasi Keungan 

Syariah 

(Y1) 

a. Pengetahuan 

b. Kemampuan 

c. Sikap 

d. Kepercayaan 

(Sumber: Haddinda, dkk., 2018) 

Kuesioner Ordinal 

5.  

Keputusan 

Menabung 

(Y2) 

a. Pengenalan kebutuhan 

b. Pencarian informasi 

c. Evaluasi alternatif 

d. Keputusan menabung 

e. Perilaku pasca menabung 

(Sumber: Agustina, 2019) 

Kuesioner Ordinal 

 

 
7Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan 

Perhitungan Manual & Aplikasi SPSS Versi 17 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014). 
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Skala pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.8 

Skala yang digunakan untuk mengukur variabel pada penelitian ini adalah 

skala ordinal yang dimodifikasi menjadi lima pilihan jawaban. Skor setiap alternatif 

jawaban atas pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 Skor Alternatif Jawaban Kuesioner 

Alternatif Jawaban Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Kurang Setuju (KS) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

  Sumber: Sugiyono, 2012 

Berikut kriteria interpretasi skor rata-rata dari jawaban responden dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.3 Dasar Interpretasi Skor Item dalam Variabel Penelitian 

No. Skor Kriteria 

1 1 – 1,8 Sangat tidak baik / sangat tidak setuju 

2 1,8 – 2,6 tidak baik / tidak setuju 

3 2,6 – 3,4 cukup / kurang setuju 

4 3,4 – 4,2 baik / setuju 

5 4,2 – 5,0 sangat baik / sangat setuju 

Sumber: Husain Umar 

 

 
8Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), 

h. 93. 
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F. Teknik Analisis Data 

1. Model Pengukuran (Outer Model) 

Pengukuran yang terdapat jalur dan indikator yang terhubung kepada 

masing-masing faktor tersebut. Terdapat beberapa proses yang akan dilalui, seperti 

literasi algoritma, parameter model pengukuran (convergent validity, discriminant 

validity, composite reliability, dan juga cronbach’s alpha), lalu didapat, termasuk 

kepada nilai R2 untuk parameter ketepatan dari model prediksi. Terdapat kriteria 

guna menilai outer model: 

a. Validitas Konvergen 

Uji validitas konvergen dalam Partial Least Square (PLS) dengan indikator 

reflektif dinilai berdasarkan loading factor indikator-indikator yang mengukur 

konstruk tersebut. Rule of thumb yang biasanya digunakan untuk membuat 

pemeriksaan awal dari matrik faktor adalah 0,3 dipertimbangkan telah memenuhi 

level minimal, untuk loading 0,4 dianggap lebih baik dan untuk loading ˃0,5 

dianggap signifikan secara praktis. Rule of thumb yang digunakan untuk validitas 

konvergen adalah outer loading ˃ 0,7, communality ˃ 0,5 dan Average Variance 

Extracted (AVE) ˃ 0,5.9  

b. Validitas Diskriminan 

Uji validitas konvergen dalam Partial Least Square (PLS) dengan indikator 

reflektif dinilai berdasarkan loading factor indikator-indikator yang mengukur 

konstruk tersebut. Rule of thumb yang biasanya digunakan untuk membuat 

 
9Abdillah & Jogiyanto, Partial Least Square (PLS): alternatif structural equation modeling 

(SEM) dalam penelitian bisnis (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), h. 103–150. 
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pemeriksaan awal dari matrik faktor adalah 0,3 dipertimbangkan telah memenuhi 

level minimal, untuk loading 0,4 dianggap lebih baik dan untuk loading ˃ 0,5 

dianggap signifikan secara praktis. Rule of thumb yang digunakan untuk validitas 

konvergen adalah outer loading ˃ 0,7 communality ˃ 0,5 dan Average Variance 

Extracted (AVE) ˃ 0,5.10 

2. Model Struktural (Inner Model) 

Inner model atau model struktural menjelaskan mengenai hubungan 

kausalitas antar variabel laten yang dibuat berdasarkan substansi teori. Untuk 

mengukur model struktural ada beberapa langkah, yaitu: Pertama, menganalisis 

hubungan yang spesifik antar konstruk, dapat dievaluasi dari hasil path coefficient. 

Langkah berikutnya yaitu mengukur koefisien determinasi (R2) lalu mengukur Q2 

predictive relevance yang memiliki fungsi untuk memvalidasi kemampuan 

memprediksi model, model ini hanya cocok jika variabel laten endogen memiliki 

model pengukuran reflektif.11 

Model structural dalam PLS diulas dengan menggunakan R2 untuk konstruk 

dependen, nilai koefisien path atau t-values tiap path untuk uji signifikansi antar 

konstruk dalam model structural. 

a. Koefisien determinasi (R2)  

Nilai R2 digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai R2 akan semakin baik 

 
10Abdillah & Jogiyanto, Partial Least Square (PLS): alternatif structural equation 

modeling (SEM) dalam penelitian bisnis (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), h. 103–150. 

11Yamin & Kurniawan, Generasi baru mengolah data penelitian dengan partial least 

square path modeling (Jakarta: Salemba Infotek, 2011). 
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model prediksi dari model penelitian yang diajukan.12 Jika nilai R2 sebesar 0,7 

berarti variasi perubahan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel 

independent sebsar 70%. R2 bukan hanya satu-satunya parameter absolut dalam 

mengukur ketepatan model prediksi. 

b. Nilai Predictive Relevance (Q2)  

Selain dilihat dari besarnya nilai R2, evaluasi model PLS dapat juga 

dilakukan dengan Q2 predictive relevance atau disebut juga predictive sample 

reuse. Teknik ini dapat menggambarkan sintesis dari cross-validation dan fungsi 

fitting dengan prediksi dari observed variabel dan estimasi dari parameter konstruk.  

Nilai Q2 > 0 maka dapat dikatakan memiliki nilai observasi yang baik, 

sedangkan jika nilai Q2 < 0 maka dapat dinyatakan nilai observasi tidak baik. Q2 

predictive relevance untuk model struktural, mengukur seberapa baik nilai 

observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. 

Nilai Q2 > 0 menunjukkan model memiliki predictive relevance; sebaliknya 

jika nilai Q2 ≤ 0 menunjukkan model kurang memiliki predictive relevance.13  

c. Model Fit 

Model Fit bertujuan untuk menguji sebuah model atau data penelitian 

apakah layak atau tidak untuk digunakan.14 Pengukuran yang diperlukan adalah 

nilai dari SRMR < 0.10 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut artinya fit. 

 
12Abdillah & Jogiyanto, Partial Least Square (PLS): alternatif structural equation 

modeling (SEM) dalam penelitian bisnis (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), h. 103–150. 

13Ghozali & Latan, Partial Least Squares: Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan 

Program SmartPLS 3.0 (2nd ed.). In Badan Penerbit – Undip, 2020) 

https://revistas.udea.edu.co/index.php/viref/article/view/342196/20806106  
14Ghozali & Latan, Partial Least Squares: Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan 

Program SmartPLS 3.0 (2nd ed.). In Badan Penerbit – Undip, 2020) 

https://revistas.udea.edu.co/index.php/viref/article/view/342196/20806106 
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d. Goodness of Fit (GoF) 

Index ini dikembangkan untuk mengevaluasi model pengukuran dan model 

structural dan juga menyediakan pengukuran sederhana untuk keseluruhan dari 

prediksi model. Goodness of Fit (GoF) memiliki fungsi untuk memvalidasi 

perpaduan antara inner model dan outer model. Adapun kriteria nilai Gof kecil 

sebesar 0.10, GoF sedang sebesar 0,25 dan GoF besar sebesar 0,36.15 

e. Pengujian Hipotesis  

Dalam pengujian hipotesis dari setiap konstruk yang ada, pengujian tersebut 

didapatkan melalui metode bootstrap pada aplikasi smartPLS. Pengujian hipotesis 

dilakukan pada path coefficient yang mana untuk mengetahui signifikan atau 

tidaknya setiap variabel. Untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis dengan 

nilai t-statistik dari setiap variabel > 1,96 dan nilai p-values < 0,05. 

 

 
15Abdillah & Jogiyanto, Partial Least Square (PLS): alternatif structural equation 

modeling (SEM) dalam penelitian bisnis (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), h. 103–150. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dalam penelitian ini yaitu pengusaha muslim yang 

ada di Kota Makassar Sulawesi Selatan yang berjumlah 105 Orang. Responden 

dalam penelitian ini memiliki karakteristik berdasarkan jenis kelamin, umur, status 

pernikahan, pendidikan terakhir, jenis bidang usaha, penghasilan, serta rekening 

tabungan Syariah yang dimiliki dan lama menabung di Bank Syariah. Secara rinci 

karakteristik responden adalah sebagai berikut: 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Karakarteristik responden pada penelitian ini berdasarkan jenis kelamin 

dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

Laki-laki 52 49,5 

Perempuan 53 50,5 

Total 105 100 

Sumber: Hasil Olah Data Angket 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 105 responden yang 

berasal dari pengusaha muslim kota Makassar Sulawesi Selatan dengan 

berdasarkan jenis kelamin laki-laki menunjukkan jumlah sebanyak 52 orang atau 

49,5%, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 53 orang atau 

50,5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam 

penelitian ini adalah berjenis kelamin perempuan. 
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2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Karakarteristik responden pada penelitian ini berdasarkan Usia dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Umur (Tahun) Jumlah Persentase (%) 

17 – 26 41 39 

27 – 42   49 46,7 

43 – 58  13 12,4 

59 – 77  2 1,9 

Total 105 100 

Sumber: Hasil Olah Data Angket 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 105 responden yang 

berasal dari pengusaha muslim kota Makassar Sulawesi Selatan dengan 

berdasarkan usia 17-26 menunjukkan jumlah sebanyak 41 orang atau 39%, usia 27-

42 sebanyak 49 orang atau 46,7%, usia 43-58 sebanyak 13 orang atau 12,4% dan 

usia 59-77 sebanyak 2 orang atau 1,9%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah usia 27-42. 

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan 

Karakarteristik responden pada penelitian ini berdasarkan status pernikahan 

dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan 

Status Pernikahan Jumlah Persentase (%) 

Sudah Menikah 59 56,2 

Belum Menikah 46 43,8 

Total 105 100 

Sumber: Hasil Olah Data Angket 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 105 responden yang 

berasal dari pengusaha muslim kota Makassar Sulawesi dengan berdasarkan sudah 

menikah menunjukkan jumlah sebanyak 59 orang atau 56,2%, sedangkan yang 
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belum menikah sebanyak 46 orang atau 43,8%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah bersatus sudah menikah. 

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Karakarteristik responden pada penelitian ini berdasarkan Pendidikan 

terakhir dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Jumlah Persentase (%) 

SD 2 1,9 

SMP 3 2,8 

SMA 32 30,5 

D1/D2/D3 5 4,8 

D4/S1 54 51,4 

S2/S3 9 8,6 

Total 105 100 

Sumber: Hasil Olah Data Angket 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 105 responden yang 

berasal dari pengusaha muslim kota Makassar Sulawesi Selatan dengan 

berdasarkan tingkat Pendidikan SD menunjukkan jumlah sebanyak 2 orang atau 

1,9%, tingkat Pendidikan SMP menunjukkan jumlah sebanyak 3 orang atau 2,8%, 

tingkat Pendidikan SMA menunjukkan jumlah sebanyak 32 orang atau 30,5%, 

tingkat Pendidikan DI-DIII menunjukkan jumlah sebanyak 5 orang atau 4,8%, 

tingkat Pendidikan DIV/S1 menunjukkan jumlah sebanyak 54 orang atau 51,4%, 

dan tingkat Pendidikan S1-S3 menunjukkan jumlah sebanyak 9 orang atau 8,6%.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini 

adalah memiliki tingkat pendidikan D-IV/S-1. 

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Bidang Usaha 

Karakarteristik responden pada penelitian ini berdasarkan jenis usaha dapat 

dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha 

Jenis Usaha Jumlah Persentase (%) 

Usaha Kuliner 24 22,8 

Usaha Properti 5 4,8 

Usaha Transportasi 5 4,8 

Usaha Teknologi & Informasi 3 2,8 

Usaha Pertanian 4 3,8 

Usaha Jasa 5 4,8 

Usaha Pakaian  10 9,5 

Usaha elektronik  6 5,7 

Usaha percetakan 5 4,8 

Usaha perdagangan 28 26,6 

Usaha kecantikan 10 9,5 

Total 105 100 

Sumber: Hasil Olah Data Angket 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 105 responden yang 

berasal dari pengusaha muslim kota Makassar Sulawesi Selatan dengan 

berdasarkan jenis usaha tertinggi adalah Usaha Perdagangan menunjukkan jumlah 

sebanyak 28 orang atau 26,6%, dibandingkan dengan jenis bidang usaha lainnya. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini 

adalah memiliki jenis bidang usaha perdagangan. 

6. Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan 

Karakarteristik responden pada penelitian ini berdasarkan penghasilan 

dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan 

Penghasilan (Per bulan) Jumlah Persentase (%) 

< 1.000.000 15 14,3 

1.000.000 – 2.000.000 12 11,4 

2.000.000 – 3.000.000 24 22,9 

4.000.000 – 5.000.000 21 20 

➢ 5.000.000 33 31,4 

Total 105 100 

Sumber: Hasil Olah Data Angket 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 105 responden yang 

berasal dari pengusaha muslim kota Makassar Sulawesi Selatan dengan  

berdasarkan penghasilan < 1.000.000 menunjukkan jumlah sebanyak 15 orang atau 

14,3%, penghasilan 1.000.000 – 2.000.000 menunjukkan jumlah sebanyak 12 orang 

atau 11,4%, penghasilan 2.000.000 – 3.000.000 menunjukkan jumlah sebanyak 24 

orang atau 22,9%, penghasilan 4.000.000 – 5.000.000 menunjukkan jumlah 

sebanyak 21 orang atau 20%, dan penghasilan > 5.000.000 menunjukkan jumlah 

sebanyak 33 orang atau 31,4%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

responden dalam penelitian ini adalah memiliki penghasilan > 5.000.000. 

7. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Bank  

Karakarteristik responden pada penelitian ini berdasarkan jenis bank yang 

dimiliki dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Bank 

Jenis Tabungan Jumlah Persentase (%) 

Bank Syariah Indonesia 81 77,1 

Bank Muamalat 11 10,5 

Bank SulSelbar Syariah 1 0,9 

BTN Syariah 7 6,7 

BCA Syariah 5 4,8 

Total 105 100 

Sumber: Hasil Olah Data Angket 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 105 responden yang 

berasal dari pengusaha muslim kota Makassar Sulawesi Selatan dengan 

berdasarkan menabung pada Bank Syariah Indonesia menunjukkan jumlah 

sebanyak 81 orang atau 77,1%, pada Bank Syariah Muamalat menunjukkan jumlah 

sebanyak 11 orang atau 10,5%, pada Bank Sulselbar Syariah menunjukkan jumlah 

sebanyak 1 orang atau 0,9% pada BTN Syariah menunjukkan jumlah sebanyak 7 
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orang atau 6,7%, dan pada BCA Syariah  menunjukkan jumlah sebanyak 5 orang 

atau 4,8%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam 

penelitian ini adalah menabung pada Bank Syariah Indonesia. 

8. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menabung 

Karakarteristik responden pada penelitian ini berasal dari pengusaha 

muslim kota Makassar berdasarkan lama menabung pada Bank Syariah adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menabung 

Tahun Jumlah Persentase (%) 

< 1 Tahun 27 25,7 

1 – 3  28 26,7 

3 – 4 10 9,5 

➢ 5 40 38,1 

Total 105 100 

Sumber: Hasil Olah Data Angket 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 105 responden yang 

berasal dari pengusaha muslim kota Makassar Sulawesi Selatan dengan 

berdasarkan laam menabung di bank Syariah kurang dari 1 Tahun menunjukkan 

jumlah sebanyak 27 orang atau 25,7%, 1 - 3 Tahun menunjukkan jumlah sebanyak 

28 orang atau 26,7%, 3 - 4 Tahun menunjukkan jumlah sebanyak 10 orang atau 

9,5%, dan di atas 5 Tahun menunjukkan jumlah sebanyak 40 orang atau 38,1%. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini 

adalah lama menabung di atas 5 Tahun. 
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B. Deskripsi Variabel Penelitian 

1. Variabel Profit Sharing (X1) 

Pada variabel profit sharing dalam penelitian ini menggunakan 4 indikator, 

yaitu: persentase bagi hasil, Bagi untung dan bagi rugi, jaminan serta menentukan 

besarnya nisbah keuntungan dengan masing-masing indikator terdiri atas 1 item 

pernyataan. 

Tabel 4.9 Tanggapan Responden terhadap Indikator Profit Sharing 

No. 

Item 

Frekuensi 
Mean 

SS S KS TS STS 

1 44 43 10 0 8 4,09 

2 28 52 15 1 9 3,85 

3 33 53 9 2 8 3,96 

4 32 55 10 0 8 3,98 

Mean 3,97 

Sumber: Hasil Olah Data Angket 

Berdasarkan tabel di atas tanggapan responden yang telah dikumpulkan dan 

diolah dapat dilihat pada item pernyataan pertama merupakan pernyataan dari 

indikator persentase bagi hasil yang berisi “saya mengetahui bahwa penerapan 

nisbah bagi hasil atau keuntungan didasarkan dalam bentuk persentase dengan 

dasar prinsip keadilan.” Dari hasil olah data menunjukkan bahwa terdapat 44 orang 

yang menjawab sangat setuju, 43 orang menjawab setuju, 10 orang menjawab 

kurang setuju, dan 8 orang menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan interpretasi 

indikator diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,09 yang tergolong dalam kategori 

setuju. 

Item pernyataan kedua merupakan pernyataan dari indikator bagi untung 

dan rugi yang beisi “saya mengetahui bahwa return yang didapatkan tergantung 

kepada kinerja Bank Syariah yang secara akumulatif bisa memperbesar jumlah 
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tabungan saya.” Dari hasil olah data menunjukkan bahwa terdapat 28 orang yang 

menjawab sangat setuju, 52 orang menjawab setuju, 15 orang menjawab kurang 

setuju, 1 orang menjawab tidak setuju dan 9 orang menjawab sangat tidak setuju. 

Berdasarkan interpretasi indikator diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,85 yang 

tergolong dalam kategori setuju. 

Item pernyataan ketiga merupakan pernyataan dari indikator jaminan yang 

berisi “saya mengetahui bahwa nisbah bagi hasil tidak dipengaruhi oleh karakter 

nasabah melainkan murni bergantung pada kinerja Bank Syariah.” Dari hasil olah 

data menunjukkan bahwa terdapat 33 orang yang menjawab sangat setuju, 53 orang 

menjawab setuju, 9 orang menjawab kurang setuju, 2 orang menjawab tidak setuju 

dan 8 orang menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan interpretasi indikator 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,96 yang tergolong dalam kategori setuju. 

Item pernyataan keempat merupakan pernyataan dari indikator menentukan 

besarnya nisbah keuntungan yang berisi “besarnya nisbah ditentukan berdasarkan 

kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak dan Bank Syariah hanya 

mencantumkan nisbah yang ditawarkan.” Dari hasil olah data menunjukkan bahwa 

terdapat 32 orang yang menjawab sangat setuju, 55 orang menjawab setuju, 10 

orang menjawab kurang setuju dan 8 orang menjawab sangat tidak setuju. 

Berdasarkan interpretasi indikator diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,98 yang 

tergolong dalam kategori setuju. 

Sesuai dengan data yang didapatkan, diketahui nilai rata-rata pada variabel 

profit sharing adalah sebesar 3,97 sehingga masuk dalam kategori baik. Adapun 

indikator persentase bagi hasil merupakan indikator profit sharing yang paling 
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tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 4,09, sedangkan bagi untung dan rugi 

merupakan indikator profit sharing yang paling rendah dengan nilai rata-rata 

sebesar 3,85. 

2. Variabel Religiusitas (X2) 

Pada variabel Religiusitas dalam penelitian ini menggunakan 5 indikator, 

yaitu: dimensi akidah, dimensi Syariah, dimensi pengalaman, dimensi pengetahuan 

agama dan dimensi akhlak dengan masing-masing indikator terdiri atas 1 item 

pernyataan. 

Tabel 4.10 Tanggapan Responden terhadap Indikator Religiusitas 

No. 

Item 

Frekuensi 
Mean 

SS S KS TS STS 

5 78 14 5 1 7 4,48 

6 77 18 2 0 8 4,49 

7 52 38 8 0 7 4,22 

8 66 29 3 0 7 4,40 

9 58 35 4 1 7 4,29 

Mean 4,38 

Sumber: Hasil Olah Data Angket 

Berdasarkan tabel di atas tanggapan responden yang telah dikumpulkan dan 

diolah dapat dilihat pada item pernyataan lima merupakan pernyataan dari indikator 

dimensi akidah yang berisi “saya meyakini bahwa tiada tuhan selain Allah Swt dan 

meyakini kebenaran Al-Qur’an sebagai pedoman hidup bagi umat muslim.” Dari 

hasil olah data menunjukkan bahwa terdapat 78 orang yang menjawab sangat 

setuju, 14 orang menjawab setuju, 5 orang menjawab kurang setuju, 1 orang 

menjawab tidak setuju dan 7 orang menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan 

interpretasi indikator diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,48 yang tergolong dalam 

kategori sangat setuju. 
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Item pernyataan enam merupakan pernyataan dari indikator dimensi 

Syariah yang berisi “saya mengetahui Hukum-hukum Islam dan menjalankan 

segala perintah Allah Swt yakni kewajiban sebagai umat muslim seperti sholat, 

zakat dan puasa.” Dari hasil olah data menunjukkan bahwa terdapat 77 orang yang 

menjawab sangat setuju, 18 orang menjawab setuju, 2 orang menjawab kurang 

setuju, dan 8 orang menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan interpretasi 

indikator diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,49 yang tergolong dalam kategori 

sangat setuju. 

Item pernyataan tujuh merupakan pernyataan dari indikator dimensi 

pengalaman yang berisi “saya sering mengikuti kajian ilmu Agama dan 

mengamalkan ilmu yang telah saya pelajari agar terhindar dari perbuatan dosa.” 

Dari hasil olah data menunjukkan bahwa terdapat 52 orang yang menjawab sangat 

setuju, 38 orang menjawab setuju, 8 orang menjawab kurang setuju, dan 7 orang 

menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan interpretasi indikator diperoleh nilai 

rata-rata sebesar 4,22 yang tergolong dalam kategori sangat setuju. 

Item pernyataan delapan merupakan pernyataan dari indikator dimensi 

pengetahuan agama yang berisi “Saya selalu bersandar kepada Allah Swt dan yakin 

bahwa kegiatan perbankan Syariah sudah sesuai berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah sehingga saya merasa tentram dalam menjalani kehidupan di dunia.” Dari 

hasil olah data menunjukkan bahwa terdapat 66 orang yang menjawab sangat 

setuju, 29 orang menjawab setuju, 3 orang menjawab kurang setuju, dan 7 orang 

menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan interpretasi indikator diperoleh nilai 

rata-rata sebesar 4,40 yang tergolong dalam kategori sangat setuju. 
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Item pernyataan sembilan merupakan pernyataan dari indikator dimensi 

akhlak yang berisi “saya orang yang suka menolong, berusaha berbuat adil, jujur 

dan menjaga Amanat serta berusaha menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah 

Swt.” Dari hasil olah data menunjukkan bahwa terdapat 58 orang yang menjawab 

sangat setuju, 35 orang menjawab setuju, 4 orang menjawab kurang setuju, 1 orang 

menjawab tidak setuju dan 7 orang menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan 

interpretasi indikator diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,29 yang tergolong dalam 

kategori sangat setuju. 

Sesuai dengan data yang didapatkan, diketahui nilai rata-rata pada variabel 

religiusitas adalah sebesar 4,38 sehingga masuk dalam kategori sangat baik. 

Adapun indikator dimensi Syariah merupakan indikator religiusitas yang paling 

tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 4,49, sedangkan dimensi pengalaman 

merupakan indikator religiusitas yang paling rendah dengan nilai rata-rata sebesar 

4,22. 

3. Variabel Layanan Digital Banking (X3) 

Pada variabel layanan digital banking dalam penelitian ini menggunakan 3 

indikator, yaitu: kemudahan penggunaan, kualitas informasi dan efesiensi dengan 

masing-masing indikator terdiri atas 1 item pernyataan. 

Tabel 4.11 Tanggapan Responden terhadap Indikator Layanan Digital 

Banking 

No. 

Item 

Frekuensi 
Mean 

SS S KS TS STS 

10 59 32 5 0 9 4,26 

11 51 40 7 0 7 4,22 

12 69 24 3 1 8 4,38 

Mean 4,29 

Sumber: Hasil Olah Data Angket 
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Berdasarkan tabel 4.11 tanggapan responden yang telah dikumpulkan dan 

diolah dapat dilihat pada item pernyataan sepuluh merupakan pernyataan dari 

indikator kemudahan penggunaan yang berisi “fitur yang tersedia dalam layanan 

digital banking sangat informatif dan mudah dipahami sehingga pembuatan 

rekening, transfer, cek saldo dan pembayaran lainnya dapat dilakukan dengan 

mudah tanpa harus ke Bank.” Dari hasil olah data menunjukkan bahwa terdapat 59 

orang yang menjawab sangat setuju, 32 orang menjawab setuju, 5 orang menjawab 

kurang setuju, dan 9 orang menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan interpretasi 

indikator diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,26 yang tergolong dalam kategori 

sangat setuju. 

Item pernyataan sebelas merupakan pernyataan dari indikator kualitas 

informasi yang berisi “layanan digital banking sangat fleksibel untuk digunakan 

dan hadirnya layanan digital banking menunjukkan adanya inovasi di bidang 

teknologi sehingga Bank merespon cepat keluhan nasabah saat terjadi 

permasalahan sekalipun diluar jam kerja.” Dari hasil olah data menunjukkan bahwa 

terdapat 51 orang yang menjawab sangat setuju, 40 orang menjawab setuju, 7 orang 

menjawab kurang setuju, dan 7 orang menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan 

interpretasi indikator diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,22 yang tergolong dalam 

kategori sangat setuju. 

Item pernyataan dua belas merupakan pernyataan dari indikator efesiensi 

yang berisi “menggunakan layanan digital banking dapat mempercepat transaksi 

tanpa perlu mengantri di bank serta dapat menghemat waktu karena bisa diakses 

kapan dan dimana saja.” Dari hasil olah data menunjukkan bahwa terdapat 69 orang 
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yang menjawab sangat setuju, 24 orang menjawab setuju, 3 orang menjawab kurang 

setuju, 1 orang menjawab tidak setuju dan 8 orang menjawab sangat tidak setuju. 

Berdasarkan interpretasi indikator diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,38 yang 

tergolong dalam kategori sangat setuju. 

Sesuai dengan data yang didapatkan, diketahui nilai rata-rata pada variabel 

layanan digital banking adalah sebesar 4,29 sehingga masuk dalam kategori sangat 

baik. Adapun indikator efisiensi merupakan indikator layanan digital banking yang 

paling tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 4,38, sedangkan kualitas informasi 

merupakan indikator layanan digital banking yang paling rendah dengan nilai rata-

rata sebesar 4,22. 

4. Variabel Literasi Keuangan Syariah (Y1) 

Pada variabel literasi keuangan Syariah dalam penelitian ini menggunakan 

4 indikator, yaitu: pengetahuan, kemampuan, sikap dan kepercayaan dengan 

masing-masing indikator terdiri atas 1 item pernyataan. 

Tabel 4.12 Tanggapan Responden terhadap Indikator Literasi Keuangan 

Syariah 

No. 

Item 

Frekuensi 
Mean 

SS S KS TS STS 

13 43 47 4 2 9 4,08 

14 49 44 3 1 8 4,19 

15 46 43 8 0 8 4,13 

16 43 45 9 0 8 4,09 

Mean 4,12 

Sumber: Hasil Olah Data Angket 

Berdasarkan tabel di atas tanggapan responden yang telah dikumpulkan dan 

diolah dapat dilihat pada item pernyataan tiga belas merupakan pernyataan dari 

indikator pengetahuan yang berisi “saya mengetahui bahwa konsep keuangan 

Syariah bertujuan untuk mengatur aktivitas keuangan saya.” Dari hasil olah data 
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menunjukkan bahwa terdapat 43 orang yang menjawab sangat setuju, 47 orang 

menjawab setuju, 4 orang menjawab kurang setuju, 2 orang menjawab tidak setuju 

dan 9 orang menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan interpretasi indikator 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,08 yang tergolong dalam kategori setuju. 

Item pernyataan empat belas merupakan pernyataan dari indikator 

kemampuan yang berisi “saya memiliki kemampuan untuk mengatur pengeluaran 

sesuai dengan kebutuhan dan merencanakan keuangan untuk masa depan secara 

mandiri.” Dari hasil olah data menunjukkan bahwa terdapat 49 orang yang 

menjawab sangat setuju, 44 orang menjawab setuju, 3 orang menjawab kurang 

setuju, 1 orang menjawab tidak setuju dan 8 orang menjawab sangat tidak setuju. 

Berdasarkan interpretasi indikator diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,19 yang 

tergolong dalam kategori setuju. 

Item pernyataan lima belas merupakan pernyataan dari indikator sikap yang 

berisi “saya selalu mempertimbangkan segala sesuatu yang hendak saya beli dan 

saya selalu menyisihkan uang untuk di tabung ataupun diinvestasikan pada 

Lembaga keuangan Syariah.” Dari hasil olah data menunjukkan bahwa terdapat 46 

orang yang menjawab sangat setuju, 43 orang menjawab setuju, 8 orang menjawab 

kurang setuju, dan 8 orang menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan interpretasi 

indikator diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,13 yang tergolong dalam kategori 

setuju. 

Item pernyataan enam belas merupakan pernyataan dari indikator 

kepercayaan yang berisi “saya merancang keuangan untuk masa depan dan 

mempercayakan Lembaga keuangan syariah dalam menyimpan dana.” Dari hasil 
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olah data menunjukkan bahwa terdapat 43 orang yang menjawab sangat setuju, 45 

orang menjawab setuju, 9 orang menjawab kurang setuju, dan 8 orang menjawab 

sangat tidak setuju. Berdasarkan interpretasi indikator diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 4,09 yang tergolong dalam kategori setuju. 

Sesuai dengan data yang didapatkan, diketahui nilai rata-rata pada variabel 

literasi keuangan Syariah adalah sebesar 4,12 sehingga masuk dalam kategori baik.  

Adapun indikator kemampuan merupakan indikator literasi keuangan syariah yang 

paling tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 4,19, sedangkan pengetahuan 

merupakan indikator literasi keuangan syariah yang paling rendah dengan nilai rata-

rata sebesar 4,08. 

5. Variabel Keputusan Menabung (Y2) 

Pada variabel keputusan menabung dalam penelitian ini menggunakan 5 

indikator, yaitu: pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, 

keputusan menabung dan perilaku pasca menabung dengan masing-masing 

indikator terdiri atas 1 item pernyataan. 

Tabel 4.13 Tanggapan Responden terhadap Indikator Keputusan Menabung 

No. 

Item 

Frekuensi 
Mean 

SS S KS TS STS 

17 49 40 4 3 9 4,11 

18 38 46 10 1 10 3,96 

19 41 44 9 1 10 4,00 

20 48 41 6 0 10 4,11 

21 39 48 10 0 8 4,05 

Mean 4,05 

Sumber: Hasil Olah Data Angket 

Berdasarkan tabel di atas tanggapan responden yang telah dikumpulkan dan 

diolah dapat dilihat item pernyataan tujuh belas merupakan pernyataan dari 

indikator pengenalan kebutuhan yang berisi “saya menyimpan/menabung di Bank 
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Syariah guna memenuhi kebutuhan saya dalam mengelola keuangan yang dimana 

produk tabungannya berlandaskan hukum Islam.” Dari hasil olah data 

menunjukkan bahwa terdapat 49 orang yang menjawab sangat setuju, 40 orang 

menjawab setuju, 4 orang menjawab kurang setuju, 3 orang menjawab tidak setuju 

dan 9 orang menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan interpretasi indikator 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,11 yang tergolong dalam kategori setuju. 

Item pernyataan delapan belas merupakan pernyataan dari indikator 

pencarian informasi yang berisi “saya mendapatkan informasi mengenai Bank 

Syariah dari kerabat yang lebih dahulu menjadi nasabah, kemudian tertarik 

menabung di Bank Syariah karena berbagai macam informasi yang saya dapatkan 

mengenai produk Bank Syariah.” Dari hasil olah data menunjukkan bahwa terdapat 

38 orang yang menjawab sangat setuju, 46 orang menjawab setuju, 10 orang 

menjawab kurang setuju, 1 orang menjawab tidak setuju dan 10 orang menjawab 

sangat tidak setuju. Berdasarkan interpretasi indikator diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 3,96 yang tergolong dalam kategori setuju. 

Item pernyataan sembilan belas merupakan pernyataan dari indikator 

evaluasi alternatif yang berisi “bank Syariah memiliki beragam produk yang dapat 

memenuhi kebutuhan saya dalam menabung diantaranya memiliki sistem bagi 

hasil.” Dari hasil olah data menunjukkan bahwa terdapat 41 orang yang menjawab 

sangat setuju, 44 orang menjawab setuju, 9 orang menjawab kurang setuju, 1 orang 

menjawab tidak setuju dan 10 orang menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan 

interpretasi indikator diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,00 yang tergolong dalam 

kategori setuju. 
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Item pernyataan dua puluh merupakan pernyataan dari indikator keputusan 

menabung yang berisi “saya menabung/menyimpan uang di Bank Syariah karena 

banyak manfaat yang saya dapatkan serta aman dan juga beroperasi sesuai dengan 

Syariat Islam yaitu bebas dari riba.” Dari hasil olah data menunjukkan bahwa 

terdapat 48 orang yang menjawab sangat setuju, 41 orang menjawab setuju, 6 orang 

menjawab kurang setuju, dan 10 orang menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan 

interpretasi indikator diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,11 yang tergolong dalam 

kategori setuju. 

Item pernyataan dua puluh satu merupakan pernyataan dari indikator 

perilaku pasca menabung yang berisi “saya merasa puas menggunakan jasa Bank 

Syariah karena Bank Syariah memenuhi harapan serta kebutuhan saya dan saya 

senang menabung di Bank Syariah karena pilihan produknya banyak.” Dari hasil 

olah data menunjukkan bahwa terdapat 39 orang yang menjawab sangat setuju, 48 

orang menjawab setuju, 10 orang menjawab kurang setuju, dan 8 orang menjawab 

sangat tidak setuju. Berdasarkan interpretasi indikator diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 4,05 yang tergolong dalam kategori setuju. 

Sesuai dengan data yang didapatkan, diketahui nilai rata-rata pada variabel 

keputusan menabung adalah sebesar 4,05 sehingga masuk dalam kategori baik. 

Adapun indikator pengenalan kebutuhan dan keputusan menabung merupakan 

indikator keputusan menabung yang paling tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 

4,11, sedangkan pencarian informasi merupakan indikator keputusan menabung 

yang paling rendah dengan nilai rata-rata sebesar 3,96. 
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C. Hasil Analisis Data 

1. Analisis Model Pengukuran (Outler Model) 

Analisis outler model digunakan untuk menguji pengukuran yang 

digunakan layak untuk dijadikan pengukuran yang valid. Ada beberapa indikator 

dalam analisis outler model, diantaranya, Convergent Validity, Discriminant 

Validity dan Composite Reliability. 

a. Uji Validitas Konvergen (Convergent Validity) 

Convergent Validity dari sebuah model pengukuran dengan model reflektif 

indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score atau component score 

dengan construct score yang dihitung dengan menggunakan Smart-PLS. ukuran 

reflektif dikatakan tinggi jika berkolerasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang 

ingin diukur. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan 

skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,60 dianggap cukup. 

 
Gambar 4.1 Hasil Estimasi Model PLS 
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Dari gambar 4.1 menunjukkan bahwa tidak ada data yang memiliki loading 

faktor di bawah 0,70. Maka hal ini menunjukkan bahwa semua indikator valid dan 

juga ideal untuk mengukur konstruk latennya, oleh karena data di atas dapat di olah 

kepada tahap selanjutnya. 

Tabel 4.14 Hasil Nilai Loading Factor 

Variabel Indikator Loading Faktor Keterangan 

Profit Sharing 

X1.1 0.909 Valid 

X1.2 0.928 Valid 

X1.3 0.927 Valid 

X1.4 0.937 Valid 

Religiusitas 

X2.1 0.959 Valid 

X2.2 0.921 Valid 

X2.3 0.906 Valid 

X2.4 0.969 Valid 

X2.5 0.933 Valid 

Layanan Digital 

Banking 

X3.1 0.944 Valid 

X3.2 0.888 Valid 

X3.3 0.947 Valid 

Literasi Keuangan 

Syariah 

Y1.1 0.931 Valid 

Y1.2 0.955 Valid 

Y1.3 0.961 Valid 

Y1.4 0.961 Valid 

Keputusan 

Menabung 

Y2.1 0.919 Valid 

Y2.2 0.911 Valid 

Y2.3 0.945 Valid 

Y2.4 0.942 Valid 

Y2.5 0.912 Valid 

Sumber: Hasil Olah Smart PLS 

Hasil pengolahan dengan menggunakan smart PLS versi 4. dapat dilihat 

pada tabel di atas bahwa nilai outer model atau korelasi antara konstruk dengan 

variabel sudah memenuhi convergent validity karena semua indikator memiliki 

loading faktor > 0.70. Selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu nilai AVE > 0,5. 

Adapun tabel 4.15 hasil nilai AVE sebagi berikut: 
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Tabel 4.15 Hasil Nilai AVE 

 Cronbach's 

alpha 

Keandalan 

komposit 

(rho_a) 

Keandalan 

komposit 

(rho_c) 

Rata-rata 

varians 

diekstraksi 

(AVE) 

Layanan Digital Banking 0.918 0.924 0.948 0.859 

Keputusan Menabung 0.958 0.959 0.968 0.857 

Literasi Keuangan Syariah 0.966 0.966 0.975 0.907 

Profit Sharing 0.944 0.944 0.960 0.856 

Religiusitas 0.966 0.967 0.973 0.879 

Sumber: Hasil Olah Smart PLS 

Hasil pengolahan dengan menggunakan smart PLS versi 4. dapat dilihat 

pada tabel di atas bahwa nilai AVE dari setiap variabel > 0,5 yang berarti hal tersebut 

menunjukkan validitas konvergen yang baik, variabel laten menjelaskan rata-rata 

lebih dari setengah varasi indikator. Maka dapat dikatakan bahwa nilai tersebut 

telah menunjukkan persentase konstrak mampu menjelaskan variasi yang ada di 

indikator. 

Berdasarkan tabel 4.15 juga dapat dilihat bahwa nilai cronbachs alpha 

untuk semua variabel > 0,7 yang berarti seluruh nilai croncbach alpha pada setiap 

konstruk sudah reliabel dan juga diterima karena sudah bernilai di atas 0,7 yang 

didukung oleh teori (Ghozali & Laten, 2020). Selanjutnya nilai composite 

reliability memiliki nilai > 0,70 untuk seluruh konstruk yang berarti seluruh nilai 

konstruk sudah mencapai nilai composite reliability yang baik, karena nilai sudah 

di atas 0,7 yang sesuai dengan teori  (Ghozali & Laten, 2020). Oleh karena itu, tidak 

ditemukan permasalahan reliabilitas pada model yang dibentuk.  Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini mendapatkan nilai Cronbachs alpha dan 

composite reliability yang reliabel dan baik. 
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b. Uji Validitas Diskriminan (Discriminant Validity) 

Discriminant Validity dari model pengukuran dengan reflektif indikator 

dinilai berdasarkan kriteria fornell larcker pengukuran dengan konstruk. Jika 

korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk 

lainnya, maka akan menunjukkan bahwa konstruknya memprediksi ukuran pada 

blok yang lebih baik daripada ukuran blok lainnya. Adapun hasil fornell larcker 

pada setiap indikator dengan konstruknya sebagai berikut: 

Tabel 4.16 Hasil Nilai Fornell Larcker 

 

Digital 

Banking 

Keputusan 

Menabung 

Literasi 

Keuangan 

Syariah 

Profit 

Sharing 
Religiusitas 

Layanan Digital 

Banking 
0.927     

Keputusan 

Menabung 
0.852 0.926    

Literasi Keuangan 

Syariah 
0.890 0.907 0.952   

Profit Sharing 0.842 0.899 0.892 0.925  

Religiusitas 0.906 0.825 0.855 0.849 0.938 

Sumber: Hasil Olah Smart PLS 

Dalam uji validitas diskriman, variabel yang sedang diuji harus mempunyai 

nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan variabel lain. (Ghozali & Latan, 2020). 

Dari hasil nilai Fornell-Lacker sudah menunjukkan pada tiap variabelnya 

berkorelasi tinggi di masing-masing variabel jika dibandingkan dengan variabel 

lain. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai fornell Larcker sudah mempunyai 

validitas diskriminan yang baik. 
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2. Analisis Model Struktural (Inner Model) 

Setelah mengevaluasi model pengukuran (outer model) langkah selanjutnya 

yaitu mengevaluasi model struktural (inner model). Pengujian inner model 

dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-Square 

dari model penelitian. Adapun yang dievaluasi menggunakan uji R-Square, uji Q-

Square, uji model Fit, dan terakhir adalah uji hipotesis. 

a. Nilai Coefficient Determination (R2) 

Koefisien R2 akan digunakan di variabel independent terhadap variabel 

dependen sebagai alat pengukuran, semakin tinggi nilai R2 yang dinyatakan akan 

semakin baik pula model prediksi dari model penelitian yang diajukan. (Abdillah 

& Jogiyanto, 2021). Kriteria Batasan dari nilai R2 mengidentifikasi model baik 

sebesar 0,67, dikatakan moderat sebesar 0,33 dan dikatakan lemah jika nilai R2 

sebesar 0,19. Adapun tabel hasil nilai R-Square sebagi berikut: 

Tabel 4.17 Hasil Nilai R-Square  
R-square Adjusted R-square 

Keputusan Menabung 0.865 0.860 

Literasi Keuangan Syariah 0.863 0.859 

Sumber: Hasil Olah Smart PLS 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penelitian ini menggunakan 2 

buah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu variabel keputusan 

menabung yang dipengaruhi oleh variabel profit sharing, religiusitas, digital 

banking dan literasi keuangan Syariah. Kemudian variabel literasi keuangan 

Syariah yang dipengaruhi oleh profit sharing, religiusitas dan digital banking. 

Tabel 4.17 menunjukkan bahwa nilai R-Square untuk variabel keputusan 

menabung adalah sebesar 0,865 yang berarti model mampu menjelaskan sebesar 
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86,5% untuk variabel yang mempengaruhi keputusan menabung dan 13,5% sisanya 

akan dijelaskan konstruk lain. Untuk variabel literasi keuangan Syariah diperoleh 

sebesar 0,863 yang berarti model mampu menjelaskan sebesar 86,3% untuk 

variabel yang mempegaruhi literasi keungan Syariah dan 13,7% sisanya akan 

dijelaskan konstruk lain. 

b. Nilai Predictive Relevance (Q2) 

Melalui R-Square itu pula dapat dihitung nilai predictive relevance (Q2). 

Nilai predictive relevance (Q2) prediktif relevansi untuk model konstruktif. Q-

Square mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga 

estimasi parameternya.  

Tabel 4.18 Hasil Nilai Q-Square  
Q² prediksi 

Keputusan Menabung 0.818 

Literasi Keuangan Syariah 0.849 

Sumber: Hasil Olah Smart PLS 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa, nilai Q2 keputusan 

menabung sebesar 0,818 > 0 dan literasi keuangan Syariah sebesar 0,849 > 0 yang 

berarti nilai Q2 dinyatakan baik karena lebih besar dari nol. 

c. Model Fit 

Model Fit bertujuan untuk menguji sebuah model atau data penelitian 

apakah layak atau tidak untuk digunakan (Ghozali & Latan, 2020)., pengukuran 

yang diperlukan adalah nilai dari SRMR didapat dari hasil SmartPLS 4.0 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.19 Hasil Nilai Model Fit  
Model jenuh (saturated) Perkiraan model 

SRMR 0.042 0.042 

Sumber: Hasil Olah Smart PLS 
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Berdasarkan tabel 4.19 nilai SRMR sebesar 0,042 yang menunjukkan 

bahwa nilai tersebut artinya fit karena 0,042 < 0,10. 

d. Goodness of Fit (GoF) 

Pengukuran Goodness of Fit juga bertujuan untuk memvalidasi konerja 

model secara keseluruhan. Nilai GoF berada di antara 0 sampai 1 dengan 

interpretasi nilai 0,10 yang berarti GoF kecil, selanjutnya 0,25 berarti GoF moderat, 

dan juga 0,36 berarti GoF besar, nilai Gof dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.20 Hasil Nilai GoF Index 

Rerata AVE Rerata R Square GoF Index 

0.872 0.864 0.868 

Sumber: Hasil Olah Smart PLS 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai GoF sebesar 0,868 artinya 

penelitian ini memiliki nilai GoF besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

dalam penelitian valid serta mempunyai kinerja baik dan dapat dijelaskan antara 

hubungan setiap konstruk. 

e. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dapat dinilai dari uji signifikansi pada tabel total effect 

yang dapat diketahui melalui tabel t-statistik dan p-values. Skor path coeffisien 

ataupun inner model yang ditunjukkan oleh nilai t-statistik harus > 1,96 untuk 

hipotesis dua ekor (two-tailed) dan > 1,64 untuk hipotesis satu ekor (one-tailed) 

untuk pengujian hipotesis pada alpha 5%. (Abdillah & Jogiyanto, 2021). Berikut 

ini hasil pengujian dari Smart PLS dalam analisis bootstrapping berikut: 
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Tabel 4.21 Hasil Nilai Total Effect  

Sampel 

asli (O) 

Rata-

rata 

sampel 

(M) 

Standar 

deviasi 

(STDEV) 

T statistik 

(|O/STDEV|) 

Nilai P 

(P 

values) 

Profit Sharing -> Literasi 

Keuangan Syariah 
0.477 0.464 0.085 5.622 0.000 

Religiusitas -> Literasi 

Keuangan Syariah 
0.041 0.073 0.158 0.263 0.793 

Layanan Digital Banking -

> Literasi Keuangan 

Syariah 

0.451 0.431 0.115 3.911 0.000 

Profit Sharing -> 

Keputusan Menabung 
0.421 0.405 0.137 3.059 0.002 

Religiusitas -> Keputusan 

Menabung 
-0.023 -0.006 0.133 0.169 0.865 

Layanan Digital Banking -

> Keputusan Menabung 
0.133 0.128 0.116 1.148 0.251 

Literasi Keuangan Syariah 

-> Keputusan Menabung 
0.432 0.436 0.118 3.650 0.000 

Sumber: Hasil Olah Smart PLS 

Berdasarkan hasil pengujian dengan bootstrapping dari analisis Smart PLS 

pada tabel di atas sebagai berikut: 

1) Pengaruh profit sharing terhadap literasi keuangan Syariah 

Berdasarkan hasil olah data menggunakan Smart PLS pada tabel di 

atas menunjukkan profit sharing memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap literasi keuangan Syariah, hal ini dapat dilihat nilai koefisien profit 

sharing terhadap literasi keuangan Syariah sebesar 0,477 dengan nilai t-

statistict 5,622 > 1,96 dan nilai p-values 0,000 < 0,05. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa 

profit sharing berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan Syariah 

pada pengusaha muslim kota Makassar diterima. 
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2) Pengaruh religiusitas terhadap literasi keuangan Syariah 

Berdasarkan hasil olah data menggunakan Smart PLS pada tabel di 

atas menunjukkan religiusitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap literasi keuangan Syariah, hal ini dapat dilihat nilai koefisien 

religiusitas terhadap literasi keuangan Syariah sebesar 0,041 dengan nilai t-

statistict 0,263 < 1,96 dan nilai p-values 0,793 > 0,05. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa 

religiusitas berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan Syariah pada 

pengusaha muslim kota Makassar ditolak. 

3) Pengaruh layanan digital banking terhadap literasi keuangan Syariah 

Berdasarkan hasil olah data menggunakan Smart PLS pada tabel di 

atas menunjukkan layanan digital banking memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap literasi keuangan Syariah, hal ini dapat dilihat nilai 

koefisien layanan digital banking terhadap literasi keuangan Syariah 

sebesar 0,451 dengan nilai t-statistict 3,911 > 1,96 dan nilai p-values 0,000 

< 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) 

yang menyatakan bahwa layanan digital banking berpengaruh signifikan 

terhadap literasi keuangan Syariah pada pengusaha muslim kota Makassar 

diterima. 

4) Pengaruh Profit sharing terhadap keputusan menabung 

Berdasarkan hasil olah data menggunakan Smart PLS pada tabel di 

atas menunjukkan profit sharing memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan menabung, hal ini dapat dilihat nilai koefisien profit 
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sharing terhadap keputusan menabung sebesar 0,421 dengan nilai t-

statistict 3,059 > 1,96 dan nilai p-values 0,002 < 0,05. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa 

profit sharing berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung 

pengusaha muslim kota Makassar pada Bank Syariah diterima. 

5) Pengaruh religiusitas terhadap keputusan menabung 

Berdasarkan hasil olah data menggunakan Smart PLS pada tabel di 

atas menunjukkan religiusitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan menabung, hal ini dapat dilihat nilai koefisien 

religiusitas terhadap keputusan menabung sebesar -0,023 dengan nilai t-

statistict 0,169 < 1,96 dan nilai p-values 0,865 > 0,05. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa 

religiusitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung 

pengusaha muslim kota Makassar pada Bank Syariah ditolak. 

6) Pengaruh layanan digital banking terhadap keputusan menabung 

  Berdasarkan hasil olah data menggunakan Smart PLS pada tabel di 

atas menunjukkan layanan digital banking tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan menabung, hal ini dapat dilihat nilai koefisien 

layanan digital banking terhadap keputusan menabung sebesar 0,133 

dengan nilai t-statistict 1,148 < 1,96 dan nilai p-values sebesar 0,251 > 0,05. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam (H6) yang 

menyatakan bahwa layanan digital banking berpengaruh signifikan 
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terhadap keputusan menabung pengusaha muslim kota Makassar pada Bank 

Syariah ditolak. 

7) Pengaruh literasi keuangan Syariah terhadap keputusan menabung 

Berdasarkan hasil olah data menggunakan Smart PLS pada tabel di 

atas menunjukkan literasi keuangan Syariah memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan menabung, hal ini dapat dilihat nilai koefisien 

literasi keuangan Syariah terhadap keputusan menabung sebesar 0,432 

dengan nilai t-statistict 3,650 > 1,96 dan nilai p-values 0,000 < 0,05. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketujuh (H7) yang 

menyatakan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan menabung pengusaha muslim kota Makassar pada Bank 

Syariah diterima. 

Adapun parameter untuk melihat hubungan tidak langsung antara variabel 

laten eksogen maupun laten endogen ditinjau melalui tabel specific indirect effects. 

Berikut ini hasil pengujian dari Smart PLS dalam analisis bootstrapping berikut: 

Tabel 4.22 Hasil Nilai Spesific Indirect Effects  

Sampel 

asli (O) 

Rata-

rata 

sampel 

(M) 

Standar 

deviasi 

(STDEV) 

T statistik 

(|O/STDEV|) 

Nilai P 

(P 

values) 

Profit Sharing -> Literasi 

Keuangan Syariah -> 

Keputusan Menabung 

0.206 0.202 0.064 3.211 0.001 

Religiusitas -> Literasi 

Keuangan Syariah -> 

Keputusan Menabung 

0.018 0.032 0.073 0.247 0.805 

Layanan Digital Banking 

-> Literasi Keuangan 

Syariah -> Keputusan 

Menabung 

0.195 0.190 0.077 2.531 0.011 

Sumber: Hasil Olah Smart PLS 
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8) Pengaruh profit sharing melalui literasi keuangan Syariah terhadap 

keputusan menabung 

Berdasarkan hasil olah data menggunakan Smart PLS pada tabel di 

atas menunjukkan profit sharing melalui literasi keuangan Syariah memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan menabung, hal ini dapat 

dilihat nilai koefisien profit sharing melalui literasi keuangan Syariah 

terhadap keputusan menabung sebesar 0,206 dengan nilai t-statistict 3,211 

> 1,96 dan nilai p-values 0,001 < 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis kedelapan (H8) yang menyatakan bahwa profit sharing 

melalui literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan menabung pengusaha muslim kota Makassar pada Bank Syariah 

diterima. 

9) Pengaruh religiusitas melalui literasi keuangan Syariah terhadap keputusan 

menabung 

Berdasarkan hasil olah data menggunakan Smart PLS pada tabel di 

atas menunjukkan religiusitas melalui literasi keuangan Syariah tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan menabung, hal ini 

dapat dilihat nilai koefisien religiusitas melalui literasi keuangan Syariah 

terhadap keputusan menabung sebesar 0,018 dengan nilai t-statistict 0,247 

< 1,96 dan nilai p-values 0,805 > 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis kesembilan (H9) yang menyatakan bahwa religiusitas 

melalui literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap 
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keputusan menabung pengusaha muslim kota Makassar pada Bank Syariah 

ditolak. 

10) Pengaruh layanan digital banking melalui literasi keuangan Syariah 

terhadap keputusan menabung 

Berdasarkan hasil olah data menggunakan Smart PLS pada tabel di 

atas menunjukkan layanan digital banking melalui literasi keuangan Syariah 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan menabung, hal ini 

dapat dilihat nilai koefisien layanan digital banking melalui literasi 

keuangan Syariah terhadap keputusan menabung sebesar 0,195 dengan nilai 

t-statistict 2,531 < 1,96 dan nilai p-values 0,011 < 0,05. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis kesepuluh (H10) yang menyatakan 

bahwa layanan digital banking melalui literasi keuangan syariah 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung pengusaha muslim 

kota Makassar pada Bank Syariah diterima. 

 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Profit Sharing terhadap Literasi Keuangan Syariah 

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa profit sharing 

berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan Syariah. Theory of Planned 

Behavior yang menyatakan bahwa seseorang dalam berperilaku didasari oleh 

persepsi terhadap suatu perilaku dapat memberikan kebermanfaatan baginya. Profit 

sharing merupakan suatu sistem pembagian hasil usaha pada Bank Syariah yang 

disebut dengan istilah nisbah. Pembagian hasil usaha sesuai dengan nisbah yang 

disepakati pada awal akad. Profit sharing didasari oleh akad-akad yang akan 



113 
 

 
 

melindungi antara nasabah dan pihak bank sehingga keduanya tidak ada yang 

dirugikan dan mendapatkan keadilan. Nisbah harus diketahui jelas oleh kedua belah 

pihak. Persepsi tentang sistem bagi hasil adalah persepsi masyarakat bahwa sistem 

bagi hasil ini lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.1 Dengan literasi keuangan 

maka seseorang dapat memahami tentang bagaimana sistem pembagian hasil pada 

bank syariah serta bagaimana cara untuk mengelola keuangan, melakukan 

perencanaan tabungan dan mengetahui cara menabung atau berinvestasi dengan 

tujuan meningatkan kesejahteraan yang berdasarkan dengan prinsip Syariah, yaitu 

menghilangkan unsur riba. 

Pada penelitian ini profit sharing berpengaruh signifikan terhadap literasi 

keuangan Syariah pada pengusaha muslim kota Makassar. Artinya semakin besar 

bagi hasil yang ditawarkan oleh perbankan syariah, maka semakin tinggi tingkat 

literasi keuangan Syariah pengusaha muslim kota Makassar. Karena dalam 

penerapan sistem bagi hasil di bank syariah menggunakan nisbah bagi hasil. Nisbah 

bagi hasil merupakan faktor yang cukup penting dalam menentukan bagi hasil di 

bank Syariah. Sebab, aspek nisbah bagi hasil merupakan aspek yang disepakati 

bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan 

nisbah bagi hasil itu perlu diperhatikan beberapa aspek. Maka semakin tinggi 

tingkat nisbah bagi hasil yang ditawarkan perbankan syariah pada produk 

pendanaannya, maka semakin tinggi pula literasi keuangan seseorang pada bank 

syariah.  

 
1Imran & Bambang Hendrawan, “Pengaruh Persepsi Masyarakat Batam tentang Bank 

Syariah terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah”, Journal of Business Administration 

1, no. 2 (2017): h. 209-218. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosulong 

(2011) yang menunjukkan bahwa produk dengan sistem bagi hasil mempengaruhi 

literasi atau pemahaman nasabah.2 Penelitian ini juga konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Irfayunita, dkk. (2019), yang menyatakan bahwa variabel 

sistem bagi hasil (profit sharing) mempengaruhi literasi keuangan seseorang dan 

memiliki pengaruh yang signifikan.3 

2. Pengaruh Religiusitas terhadap Literasi Keuangan Syariah 

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa religiusitas 

berpengaruh tidak signifikan terhadap literasi keuangan Syariah. Theory of Planned 

Behavior yang menyatakan bahwa TPB memiliki Normative Beliefs (Norma 

Subyektif), norma subyektif menjelaskan bahwa sikap seseorang didasarkan oleh 

norma-norma yang berlaku termasuk norma-norma agama. Tingkat religiusitas 

yang tinggi akan memotivasi seseorang untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan 

dengan ajaran Islam termasuk juga dalam hal keuangan. Islam memiliki sistem 

keuangan yang disebut dengan sistem keuangan Syariah. Seseorang yang religius 

akan terdorong untuk meningkatkan literasi keuangan Syariah karena merupakan 

hal yang dianjurkan oleh Allah Swt. Tingkat religiusitas yang tinggi juga membuat 

seseorang lebih yakin terhadap perbankan Syariah agar terhindar dari kemungkinan 

adanya riba. Fitriyani & Anwar (2022) juga berpendapat bahwa tingkat religiusitas 

 
2Rosulong, I., “Pemahaman Nasabah Tentang Konsep Mudharaba (Studi Pada BMT 

Anugerah Abadi Makasar)”, (2011): Jurnal Ilmu Ekonomi Balance, h. 40. 

3Irfayunita, dkk. “Pengaruh Nisbah Bagi Hasil terhadap Preferensi Masyarakat Memilih 

Produk-Produk Pendanaan pada Perbankan Syariah dengan Faktor Financial Literacy sebagai 

Variabel Intervening”, Jurnal Benefita 4, no.1 (2019): h. 14-25. 
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yang dimiliki seseorang harus diimbangi oleh tingkat literasi keuangannya supaya 

terhindar dari berbagai risiko.4 

Pada penelitian ini religiusitas berpengaruh tidak signifikan terhadap 

literasi keuangan Syariah pada pengusaha muslim kota Makassar. Meskipun 

mayoritas penduduk beragam Islam, tetapi pemahaman pengusaha muslim tentang 

keuangan syariah masih kurang. Hal ini dibuktikan oleh rendahnya pemahaman 

masyarakat tentang larangan riba dan perbedaan dasar antara bank syariah dengan 

bank konvensional. Pengusaha muslim kota Makassar masih beranggapan bahwa 

sistem yang ada di bank syariah sama dengan sistem yang ada di bank konvensional. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo 

& Nurkhin (2018) yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh religiusitas 

terhadap literasi keuangan Syariah.5 Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Eliza 

(2018) menyatakan bahwa variabel religiusitas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap literasi keuangan syariah.6  

3. Pengaruh Layanan Digital Banking terhadap Literasi Keuangan Syariah 

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa layanan digital banking 

berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan Syariah. Theory Planned 

 
4Fitriyani & Anwar, “Pengaruh Herding, Experience Regret, dan Religiosity terhadap 

Keputusan Investasi Saham Syariah pada Investor Muslim Millennial dengan Financial Literacy 

sebagai Variabel Moderasi”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 9, no. 1, (2022): h. 68. 

https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp68-77 

5Yureza Rian Wibowo dan Ahmad Nurkhin, “The Mediating Role of Religiosity in the 

Influence of Family Education Snd Financial Socialization On The Islamic Financial Literacy. In: 

Proceedings of the 2nd International Conference on Learning Innovation (2018). 

6Any Eliza, “Literasi Keuangan Islam dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Studi 

pada Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Raden Intan Lampung)”, Valid 

Jurnal Ilmiah 16, no. 1 (2019): h. 17-28. 
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Behavior menjelaskan bahwa seseorang dalam berperilaku didasari oleh persepsi 

mengenai apa yang dapat memberikan kebermanfaatan. Kualitas layanan digital 

banking pada bank Syariah dinilai seseorang sebelum melakukan transaksi karena 

kualitas layanan yang diberikan akan berdampak pada faktor manfaat yang akan 

didapat seseorang tersebut. Perbankan mengikuti perkembangan teknologi dengan 

memanfaatkan internet, dengan mediasi internet, perbankan memberikan layanan 

digital banking sehingga seseorang bisa mendapatkan pengetahuan yang ingin 

diperoleh mengenai fitur-fitur perbankan yang diberikan melalui fasilitas layanan 

digital banking. Perkembangan saat ini, transaksi perbankan tidak lagi harus 

dilakukan secara manual dengan datang ke bank, sekarang cukup dengan layanan 

digital banking dari smartphone nasabah sudah cukup. Selain menghemat waktu 

dan biaya, layanan digital banking memiliki tujuan agar nasabah bank juga 

mengikuti perkembangan zaman yang sudah modern dengan media elektronik. 

Sehingga dengan mengikuti perkembangan ini, nasabah menjadi melek teknologi 

dan memiliki literasi keuangan syariah yang baik.7 

Pada penelitian ini layanan digital banking berpengaruh signifikan terhadap 

literasi keuangan Syariah pada pengusaha muslim kota Makassar. Semakin baik 

layanan digital banking yang diberikan, maka semakin tinggi tingkat literasi 

keuangan Syariah pengusaha muslim kota Makassar. Karena dengan adanya 

layanan digital banking akan membuat pengusaha muslim kota Makassar mencari 

tahu informasi dan mempelajari fitur layanan serta produk-produk yang ada pada 

 
7 Rozaq M. Yasin, Nurzahroh Lailyah, dan Mochamad Edris, “Analisis Pengaruh Layanan 

Digital Perbankan Syariah terhadap Literasi Keuangan Syariah Generasi Milenial”, Jurnal Baabu 

Al-ilmi 6, no. 1 (2021): h. 75-89. 
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layanan digital banking bank Syariah. Dengan demikian literasi atau pemahaman 

mereka tentang keuangan Syariah akan semakin baik. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yasin, 

dkk. (2021) menyatakan bahwa layanan digital banking seperti m-banking dan i-

banking berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan Syariah.8 

4. Pengaruh Profit Sharing terhadap Keputusan Menabung 

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa profit sharing 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung. Sejalan dengan perilaku 

konsumen, pengambilan keputusan konsumen (Consumer decision making 

process) sebagai suatu proses dimana konsumen melakukan penilaian terhadap 

berbagai alternatif piilihan, dan memilih salah satu atau lebih alternatif yang 

diperlukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Bagi hasil dalam 

sistem perbankan Syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada nasabah, 

dan di dalam aturan Syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus 

ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya 

penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan 

kesepakatan bersama.9 

Sesuai dengan data yang didapatkan, diperoleh nilai rata-rata pada variabel 

profit sharing sebesar 3,97 termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan 

bahwa pengusaha muslim kota Makassar memiliki pengetahuan bagi hasil pada 

 
8Rozaq M. Yasin, Nurzahroh Lailyah, dan Mochamad Edris, “Analisis Pengaruh Layanan 

Digital Perbankan Syariah terhadap Literasi Keuangan Syariah Generasi Milenial”, Jurnal Baabu 

Al-ilmi 6, no. 1 (2021): h. 75-89. 

9Wika Ramdhani, dkk. “Penerapan Prinsip Profit Sharing dan Revenue Sharing Program 

Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudhrabah”, Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan 

Syariah 2, no. 1, (2018): h. 168. 
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bank syariah yang baik. Bagi hasil pada bank syariah yang meliputi persentase, bagi 

untung dan bagi rugi, jaminan, dan menentukan besarnya nisbah keuntungan. 

Adapun rata-rata indikator terbesar yang dipilih oleh pengusaha muslim kota 

Makassar adalah pada indikator persentase bagi hasil sebesar 4,09. Angka tersebut 

menunjukkan pengusaha muslim kota Makassar mengetahui bahwa penerapan 

nisbah bagi hasil atau keuntungan didasarkan dalam bentuk persentase dengan 

prinsip keadilan. 

Pada penelitian ini profit sharing berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan menabung pada pengusaha muslim kota Makassar. Hal ini menunjukkan 

bahwa tingkat bagi hasil yang baik akan memberikan kontribusi yang cukup 

signifikan dalam mendorong pengusaha muslim kota Makassar untuk menabung di 

bank Syariah. Adanya pemahaman nisbah bagi hasil pada bank syariah maka 

diharapkan dapat meningkatkan keputusan nasabah untuk menabung pada Bank 

Syariah. Berbagai penelitian menemukan bahwa perilaku seseorang dalam 

memutuskan menabung pada bank Syariah karena adanya dorongan dalam 

memperoleh keuntungan. Tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank Syariah 

merupakan salah satu daya tarik seseorang untuk menyimpan atau menabung pada 

bank Syariah. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Daulay 

(2010) menyatakan bahwa bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

nasabah menabung pada bank Syariah. Kemudian penelitian Sari, dkk. (2017) 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh penerapan bagi hasil terhadap keputusan 
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menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun.10 Penelitian ini juga konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Zidni & Fitanto (2022) menyatakan bagi 

hasil memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung.11 

Begitu pun penelitian yang dilakukan oleh Azhar, dkk., (2023) menyatakan bahwa 

variabel bagi hasil memiliki pengaruh siginifikan terhadap keputusan menabung.12 

5. Pengaruh Religiusitas terhadap Keputusan Menabung 

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa religiusitas 

berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan menabung. Sejalan dengan 

perilaku konsumen, pengambilan keputusan konsumen (Consumer decision making 

process) sebagai suatu proses dimana konsumen melakukan penilaian terhadap 

berbagai alternatif piilihan, dan memilih salah satu atau lebih alternatif yang 

diperlukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Religiusitas 

merupakan representasi dari sikap keagamaan seseorang yang diyakini dalam 

hatinya. Religiusitas memiliki makna yang dalam bagi setiap orang di mana di 

dalamnya terdapat petunjuk tentang pedoman hidup untuk mencapai kebahagian di 

dunia dan di akhirat.13 

 
10Novita Erlina Sari, dkk., “Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pengaruhnya terhadap 

Keputusan Menabung pada Nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun”, Jurnal Pendidikan 

Ekonomi UM Metro 5, no. 2 (2017): h. 60-67. 

11Muhammad Tsabat Zidni dan Bahtiar Fitanto, “Pengaruh Bagi Hasil Literasi Keuangan 

dan Kepercayaan terhadap Keputusan Menggunakan Produk Tabungan Koperasi BMT UGT 

Sidogiri Kecamatan Sukun Kota Malang”, Islamic Economics And Finance In Focus1, no 4 (2022): 

h. 331-344. 

12Indana Almas Azhar, Ribut Suprapto, dan Nila Alfiatul Fuad, “Pengaruh Kualitas 

Pelayanan dan Bagi Hasil terhadap Keputusan Menabung pada Nasabah di Bank Syariah Indonesia 

Cabang Rogojampi”, Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDA) 3, no.1 (2023): h. 61-73. 

13Hilmi Musyaffa & Muhammad Iqbal, “Pengaruh Religiusitas, Kualitas Layanan dan 

Promosi terhadap Minat Menabung di Bank Syariah”, Perbanas Journal of Islamic Economics & 

Business 2, no. 2, (2022): h. 167-177. 
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Pada penelitian ini religiusitas berpengaruh tidak signifikan terhadap 

keputusan menabung pengusaha muslim kota Makassar pada bank Syariah. Hal ini 

menunjukkan bahwa tinggi-rendahnya religiusitas seseorang tidak akan berdampak 

terhadap keputusan menabung pengusaha muslim kota Makassar pada bank 

syariah. Orang-orang yang memiliki tingkat ketaatan atau religiusitas yang tinggi 

tidak serta merta mempunyai minat untuk menabung di bank syariah. Begitu pula 

sebaliknya, orang-orang yang terindikasi memiliki tingkat religiusitas yang rendah 

juga tidak membuat mereka mengurungkan niatnya untuk menabung di bank 

syariah. Meskipun pada penelitian ini, variabel religiusitas berpengaruh tidak 

signifikan terhadap keputusan menabung pengusaha muslim kota Makassar pada 

bank syariah, bukan berarti variabel religiusitas tidak penting, akan tetapi bisa jadi 

karena adanya faktor lain yang menghubungkan antara variabel religiusitas dengan 

variabel lain. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firdaus 

& Noor (2017) yang menyatakan bahwa variabel religiusitas tidak berpengaruh 

signifikan terhdapa pengambilan keputusan untuk menabung di bank Syariah.14 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Pakkawaru (2018) menyatakan bahwa 

religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung di Lembaga 

keuangan Syariah.15 Serta penelitian yang dilakukan oleh Putra, dkk. (2021) 

 
14Savira Rachmadany Firdaus dan Iswan Noor, “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Pengambilan Keputusan untuk Menabung di Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Angkatan 2013)”, Jurnal Ilmiah, (2017): h. 1-

15. 
15Irham Pakkawaru, “Pengaruh Tingkat Religiusitas, Kualitas Layanan, terhadap 

Keputusan Menabung dan Informasi sebagai Variabel Moderating”, Jurnal Bilancia 12, no. 2 

(2018): h. 10. 
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menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan 

keputusan mahasiswa muslim menabung di bank syariah.16 

6. Pengaruh Layanan Digital Banking terhadap Keputusan Menabung 

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa layanan digital banking 

berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan menabung. Sejalan dengan 

perilaku konsumen, pengambilan keputusan konsumen (Consumer decision making 

process) sebagai suatu proses dimana konsumen melakukan penilaian terhadap 

berbagai alternatif piilihan, dan memilih salah satu atau lebih alternatif yang 

diperlukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Layanan digital 

banking adalah layanan bagi nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan 

komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik yang 

dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka 

melayani nasabah secara lebih cepat, mudah dan sesuai dengan kebutuhan. Layanan 

ini muncul sebagai respon dari bank terhadap perkembangan teknologi informasi 

dan gaya hidup masyarakat yang memasuki era digital.17  

Pada penelitian ini pengaruh layanan digital banking berpengaruh tidak 

signifikan terhadap keputusan menabung pengusaha muslim kota Makassar pada 

bank Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa layanan digital banking mempunyai 

peranan yang penting dalam meningkatkan keputusan menabung pada bank 

syariah. Dengan kata lain semakin baik layanan digital banking yang ditawarkan 

 
16Wahyu Sulthan Dwi Putra, dkk. “Pengaruh religiusitas dan pemahaman terhadap 

keputusan mahasiswa muslim menabung di bank Syariah”, JIEM: Jurnal Ilmu Ekonomi 

Mulawarman 6, no. 3 (2021). 

17Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 
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kepada nasabah akan semakin berpengaruh terhadap keputusan memilih bank 

syariah, demikian sebaliknya jika semakin kurang baik layanan digital banking 

yang ditawarkan kepada nasabah maka akan menyebabkan keputusan memilih bank 

syariah semakin rendah. Meskipun pada penelitian ini, variabel layanan digital 

banking berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan menabung pengusaha 

muslim kota Makassar pada bank syariah, bukan berarti variabel layanan digital 

banking tidak penting, akan tetapi bisa jadi karena adanya faktor lain yang 

menghubungkan antara variabel layanan digital banking dengan variabel lain. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryani 

dkk, (2023) yang menyatakan bahwa layanan m-banking tidak berpengaruh 

signifikan terhadap preferensi menabung pada bank Syariah indonesia.18 Penelitian 

yang dilakukan oleh Fathurrahman dan Suhada (2023) juga menyatakan bahwa 

variabel layanan digital tidak berpengaruh signifikan terhadap minat untuk 

menabung mahasiswa kota Yogyakarta pada bank syariah.19 Serta penelitian yang 

dilakukan oleh Putri (2023) menyatakan bahwa layanan digital perbankan tidak 

berpengaruh terhadap perilaku minat menabung.20 

 

 

 
18Dian Fajar Suryani, dkk. “Pengaruh Layanan M-Banking, Religiusitas, dan Pengetahuan 

Perbankan Syariah terhadap Preferensi Menabung Masyarakat di Bank Syariah”, Ekonomi, 

Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS) 5, no. 1 (2023): h. 157-165. 

19Ayif Fathurrahman dan Alif Zailani Suhada, “Determinan yang Mempengaruhi Minat 

Menabung Milenial di Bank Syariah”, Jurnal Adz-Dzahab 8, no. 2 (2023): h. 243-255. 

20Ayu Niken Setyani, Putri, “Pengaruh Layanan Digital Perbankan Dan Financial 

Planning Terhadap Perilaku Minat Menabung Dengan Literasi Keuangan Sebagai Variabel 

Intervening Pada Nasabah Di Pt Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang”, Other thesis, STIE 

Bank BPD Jateng, (2023). 
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7. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Menabung 

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa literasi keuangan 

syariah berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung. Sejalan dengan 

perilaku konsumen, pengambilan keputusan konsumen (Consumer decision making 

process) sebagai suatu proses dimana konsumen melakukan penilaian terhadap 

berbagai alternatif piilihan, dan memilih salah satu atau lebih alternatif yang 

diperlukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Literasi keuangan 

Syariah dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap keuangan dalam mengelola sumber daya 

keuangan sesuai ajaran Islam. Literasi keuangan Syariah memiliki hubungan 

dengan kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan sesuai dengan prinsip 

Syariah.21 Dengan tingkat literasi keuangan yang baik maka diharapkan dapat 

membantu seseorang dalam proses pengambilan keputusan. Semakin tinggi tingkat 

literasi yang dimiliki seseorang mengenai keuangan Syariah dalam hal ini 

perbankan Syariah maka keputusan menabung pada bank Syariah yang dilakukan 

akan bertambah. Sehingga tujuan dan perencanaan keuangan dapat tercapai secara 

maksimal. 

Sesuai dengan data yang didapatkan, diperoleh nilai rata-rata pada variabel 

literasi keuangan Syariah sebesar 4,12 termasuk dalam kategori baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengusaha muslim kota Makassar memiliki literasi keuangan 

syariah yang baik. Literasi keuangan syariah yang meliputi pengetahuan, 

 
21Aisa Rurkinantia, “Peranan Literasi Keuangan Syariah terhadap Pengelolaan Keuangan 

Mahasiswa”, Journal of Islamic Studies and Humanities 6, no. 2 (2021): h. 89-96. 
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kemampuan, sikap, dan kepercayaan. Adapun rata-rata indikator terbesar yang 

dipilih oleh pengusaha muslim kota Makassar adalah kemampuan sebesar 4,09. 

Angka tersebut menunjukkan pengusaha muslim kota Makassar memiliki 

kemampuan untuk mengatur pengeluaran sesuai dengan kebutuhan dan 

merencanakan keuangan untuk masa depan secara mandiri. 

Pada penelitian ini literasi keuangan Syariah berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan menabung pada pengusaha muslim kota Makassar. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengusaha muslim kota Makassar memiliki literasi keuangan 

syariah yang baik. Literasi keuangan mempengaruhi cara berpikir seseorang 

terhadap kondisi keuangan serta mempengaruhi keputusan yang strategis dalam hal 

keuangan dan pengelolaan yang lebih baik. Literasi keuangan juga dapat membantu 

seseorang untuk merencanakan keuangannya dimasa depan dengan mengambil 

keputusan dimasa sekarang dengan baik. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan 

yang dimiliki maka akan semakin baik dalam pengambilan keputusan. Tingkat 

literasi keuangan Syariah yang baik akan memberikan kontribusi yang cukup 

signifikan dalam mendorong pengusaha muslim kota Makassar untuk menabung di 

bank Syariah.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handida 

(2018) yang menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan Syariah berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat muslim menggunakan produk 

perbankan syariah di DIY.22 Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah & Wicaksono 

 
22Rahmawati Deylla Handida dan Maimun Sholeh, “Pengaruh Tingkat Pengetahuan, 

Kualitas Layanan, dan Tingkat Literasi Keuangan Syariah terhadap Pengambilan Keputusan 
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(2020) juga menyatakan bahwa literasi keuangan Syariah mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan menggunakan produk perbankan 

Syariah.23 Penelitian Rachmatulloh & Solekah (2021) menyatakan bahwa variabel 

literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung24 

dan penelitian Fadhilah & Yuliafitri (2023) yang menyatakan bahwa literasi 

keuangan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung 

di bank Syariah.25 

8. Pengaruh Profit Sharing melalui Literasi Keuangan Syariah terhadap 

Keputusan Menabung 

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa profit sharing melalui 

literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung. 

Jika ditinjau dari teori, Husnelly dalam Cahya, dkk (2020) menegaskan bahwa 

faktor yang menjadi pertimbangan seseorang dalam menginvestasikan uangnya di 

bank Syariah adalah karena adanya sistem bagi hasil. Literasi keuangan Syariah 

secara otomatis akan meningkat ketika masyarakat sudah mempercayakan 

keuangan mereka pada perbankan syariah yang ada. Pemahaman akan keuangan 

 
Masyarakat Muslim Menggunakan Produk Perbankan Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta”, 

Jurnal Economia 14, no. 1 (2018): h. 84-90. 

23Siti Aisyah & Ragi Satria Wicaksono, “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap 

Keputusan Menggunakan Produk perbankan Syariah (studi mahasiswa ekonominsyariah dan 

perbankan Syariah wilayah kabupaten Bantul Yogyakarta)”, Aghniya Jurnal Ekonomi Islam 02, no. 

1 (2020): h. 92-100. 

24Dhepril Puradi Rachmatulloh dan Nihayatu Aslamatis Solekah, “Antecedents of Saving 

Decision at Sharia Banks: Islamic Financial Literacy, Religiosity and Service Quality (Studies on 

Millennial Generation)”, Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, (2021). 

25Mustika Nur Fadhillah dan Indri Yuliafitri, “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Bagi 

Hasil, Pendapatan dan Kualitas Layanan Digital m-banking terhadap Keputusan Menabung 

Generasi Milenial di Bank Syariah”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam XIII, no. 2 (2023): h. 98-110. 
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Syariah tentunya diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan kesadaran 

masyarakat untuk memilih produk yang tepat dalam perbankan Syariah. Ketika 

tingkat literasi keuangan pada masyarakat khususnya nasabah semakin baik, tentu 

ini akan berdampak baik bagi perbankan Syariah, karena potensi untuk menabung 

juga akan semakin baik dan meningkat. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat nisbah 

bagi hasil yang diberikan perbankan Syariah, maka semakin besar peluang 

masyarakat memilih produk pendanaan pada perbankan Syariah serta akan tercapai 

diiringi dengan financial literacy yang lebih tinggi.  

Hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa variabel literasi keuangan Syariah 

berhasil memediasi pengaruh variabel profit sharing terhadap keputusan menabung 

pengusaha muslim kota Makassar pada bank Syariah. Hal ini dapat dilihat pada 

pengujian secara langsung variabel profit sharing berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan menabung pengusaha muslim kota Makassar pada bank Syariah. Serta 

pada pengujian tidak langsung pengaruh variabel profit sharing melalui literasi 

keuangan Syariah berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung 

pengusaha muslim kota Makassar pada bank Syariah. Maka dapat disimpulkan 

bahwa peran variabel literasi keuangan Syariah dalam hubungan antara profit 

sharing terhadap keputusan menabung adalah sebagai variabel mediasi sebagian 

atau partial mediation. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Irfayunita, dkk., (2019) menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung (indirect 

effect), financial literacy memediasi hubungan nisbah bagi hasil terhadap preferensi 

memilih produk pendanaan perbankan syariah. Maksudnya literasi keuangan 
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Syariah mampu mendorong sistem bagi hasil bank Syariah untuk memberikan 

keputusan menabung pada bank syariah. 

9. Pengaruh Religiusitas melalui Literasi Keuangan Syariah terhadap 

Keputusan Menabung 

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa religiusitas melalui 

literasi keuangan Syariah berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan 

menabung. Jika ditinjau dari teori, religiusitas merupakan aspek religi yang dihayati 

oleh individu dalam hati, seberapa jauh pemahaman dan pengetahuan agama yang 

dianutnya (Ancok, 2001). Apabila individu telah menghayati dan 

menginternalisasikan ajaran agamanya, maka ajaran agama akan berpengaruh 

dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya. Di dalam ajaran Islam khususnya, 

segala sesuatu kegiatan atau aktivitas umat manuisa khususnya muslim telah di atur 

dalam Al-Qur’an dan Hadits atau Ijtihad. Terlebih dalam permasalahan lembaga 

keuangan ataupun individu dalam mengelola keuangannya, islam telah 

mengaturnya dengan sedemikian rupa, sehingga terdapat unsur halal dan haramnya 

(riba). Seseorang yang tingkat religiusitasnya tinggi tentu akan mengelola 

keuangannya sesuai dengan syariah dan berusaha untuk menjauh dari riba. 

Religiusitas merupakan tingkat keterikatan seseorang terhadap agamanya. Apabila 

seseorang sudah memiliki literasi keuangan Syariah yakni pengetahuan, 

keterampilan dan keyakinan, maka seseorang akan mampu mengambil keputusan 

keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya di dunia dengan tetap 

mempertimbangkan pertanggungjawaban akhiratnya. 
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Hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa variabel literasi keuangan Syariah 

tidak berhasil memediasi pengaruh variabel religiusitas terhadap keputusan 

menabung pengusaha muslim kota Makassar pada bank Syariah. Hal ini dapat 

dilihat pada pengujian secara langsung variabel religiusitas berpengaruh tidak 

signifikan terhadap keputusan menabung pengusaha muslim kota Makassar pada 

bank Syariah. Begitu juga dengan pengujian tidak langsung pengaruh variabel 

religiusitas melalui literasi keuangan Syariah berpengaruh tidak signifikan terhadap 

keputusan menabung pengusaha muslim kota Makassar pada bank Syariah. Maka 

dapat disimpulkan bahwa peran variabel literasi keuangan Syariah dalam hubungan 

antara religiusitas terhadap keputusan menabung adalah bukan sebagai variabel 

mediasi. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Mustofa (2020) menunjukkan bahwa 

estimasi pengaruh tidak langsung (indirect effect) religiusitas memiliki pengaruh 

tidak langsung secara positif terhadap peningkatan minat masyarakat dalam 

memilih lembaga keuangan Syariah melalui literasi keuangan syariah. Namun 

memiliki pengaruh lemah (weakly significant). Maksudnya literasi keuangan 

Syariah tidak mampu mendorong religiusitas untuk memberikan keputusan 

menabung pada bank syariah. 

10. Pengaruh Layanan Digital Banking melalui Literasi Keuangan Syariah 

terhadap Keputusan Menabung 

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa layanan digital banking 

melalui literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

menabung. Jika ditinjau dari teori, literasi keuangan yang baik khususnya dalam 
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ranah digital saat ini menjadi penting mengingat Indonesia memiliki potensi 

ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Digitalisasi perbankan merupakan suatu 

sistem yang berhubungan dengan teknologi dalam ranah perbankan yang akan 

memudahkan nasabah untuk menikmati layanan perbankan. Dengan melakukan 

inovasi digital perbankan mampu menaikkan kinerja kepuasan nasabah perbankan 

itu sendiri. Apalagi dengan adanya digitalisasi perbankan membawa peluang lebih 

besar bagi bank untuk menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari kantor bank 

untuk mengakses layanan yang disediakan. Dengan adanya layanan tersebut 

memudahkan nasabah dan masyarakat mengakses layanan yang ditawarkan oleh 

bank Syariah. Literasi keuangan syariah memberikan manfaat yang baik bagi jasa 

keuangan syariah, mengingat masyarakat dan lembaga keuangan saling 

membutuhkan sehingga semakin tinggi tingkat literasi keuangan masyarakat, maka 

akan semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan jasa 

keuangan Syariah.  Menurut Faidah (2019) menyatakan bahwa literasi keuangan 

memiliki dampak besar bagi seorang individu untuk melakukan saving. 

Hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa variabel literasi keuangan Syariah 

berhasil memediasi pengaruh variabel layanan digital banking terhadap keputusan 

menabung pengusaha muslim kota Makassar pada bank Syariah. Hal ini dapat 

dilihat pada pengujian secara langsung variabel layanan digital banking 

berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan menabung pengusaha muslim 

kota Makassar pada bank Syariah.  Sedangkan pada pengujian tidak langsung 

pengaruh variabel layanan digital banking melalui literasi keuangan Syariah 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung pengusaha muslim kota 
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Makassar pada bank Syariah. Maka dapat disimpulkan bahwa peran variabel literasi 

keuangan Syariah dalam hubungan antara layanan digital banking terhadap 

keputusan menabung adalah sebagai variabel mediasi sempurna atau complete 

mediation. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Putri (2023) menunjukkan bahwa literasi 

keuangan berperan sebagai intervening dalam hubungan antara layanan digital 

perbankan dengan perilaku minat untuk menabung. Maksudnya literasi keuangan 

Syariah mampu mendorong layanan digital banking untuk memberikan keputusan 

menabung pada bank syariah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka 

kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Profit sharing berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan Syariah 

pada pengusaha muslim kota Makassar. Hal ini berarti apabila profit 

sharing semakin tinggi maka dapat meningkatkan literasi keuangan Syariah 

pada pengusaha muslim kota Makassar dalam hal ini pemahaman mengenai 

sistem bagi hasil yang diterapkan pada bank Syariah. 

2. Religiusitas berpengaruh tidak signifikan terhadap literasi keuangan 

Syariah pada pengusaha muslim kota Makassar. Hal ini berarti religiusitas 

yang dimiliki pengusaha muslim kota Makassar tidak menentukan tingkat 

literasi keuangan Syariah pada bank syariah. 

3. Layanan digital banking berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan 

Syariah pada pengusaha muslim kota Makassar. Hal ini berarti apabila 

layanan digital banking semakin baik maka dapat meningkatkan literasi 

keuangan Syariah pada pengusaha muslim kota Makassar dalam hal ini 

pemahaman mengenai layanan digital banking pada bank Syariah. 

4. Profit sharing berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung 

pengusaha muslim kota Makassar pada Bank Syariah. Hal ini berarti apabila 

profit sharing semakin tinggi maka dapat meningkatkan keputusan 

menabung pengusaha muslim kota Makassar pada Bank Syariah. 
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5. Religiusitas berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan menabung 

pengusaha muslim kota Makassar pada Bank Syariah. Hal ini berarti 

religiusitas yang dimiliki pengusaha muslim kota Makassar tidak menjamin 

untuk memutuskan menabung pada bank syariah. 

6. Layanan digital banking berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan 

menabung pengusaha muslim kota Makassar pada Bank Syariah. Hal ini 

berarti layanan digital banking yang diberikan oleh bank Syariah tidak akan 

berdampak besar pada keputusan menabung pengusaha muslim kota 

Makassar pada bank syariah. 

7. Literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

menabung pengusaha muslim kota Makassar pada Bank Syariah. Hal ini 

berarti apabila literasi keuangan Syariah semakin baik maka dapat 

meningkatkan keputusan menabung pengusaha muslim kota Makassar pada 

Bank Syariah. 

8. Profit sharing melalui literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan menabung pengusaha muslim kota Makassar pada Bank 

Syariah. Hal ini berarti literasi keuangan Syariah berhasil memediasi 

pengaruh variabel profit sharing terhadap keputusan menabung pengusaha 

muslim kota Makassar pada bank Syariah. 

9. Religiusitas melalui literasi keuangan syariah berpengaruh tidak signifikan 

terhadap keputusan menabung pengusaha muslim kota Makassar pada Bank 

Syariah. Hal ini berarti literasi keuangan Syariah tidak berhasil memediasi 
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pengaruh variabel religiusitas terhadap keputusan menabung pengusaha 

muslim kota Makassar pada bank Syariah.  

10. Layanan digital banking melalui literasi keuangan syariah berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan menabung pengusaha muslim kota Makassar 

pada Bank Syariah. Hal ini berarti literasi keuangan Syariah berhasil 

memediasi pengaruh variabel layanan digital banking terhadap keputusan 

menabung pengusaha muslim kota Makassar pada bank Syariah. 

 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka implikasi dalam 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagi Bak Syariah 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel profit sharing 

mendapatkan penilaian yang paling rendah dari responden, oleh sebab itu pihak 

manajemen bank syariah hendaknya meningkatkan sosialisasi mengenai Profit 

sharing karena variabel profit sharing juga dapat meningkatkan nasabah untuk 

menabung pada bank Syariah. 

2. Bagi Akademis 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi dalam memperkaya 

kajian-kajian penelitian terkait dunia perbankan Syariah secara khusus maupun 

penelitian dalam lingkup ekonomi Syariah secara keseluruhan yang dapat 

digunakan sebagai bahan referensi. 

 

 



134 
 

 
 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti mengharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti temuan serupa 

dengan menambahkan variabel-variabel lain dengan tujuan memperluas variabel-

variabel yang dapat mempengaruhi keputusan menabung, serta dapat 

mengembangkan penelitian ini dengan dimensi dan indikator serta metode 

penelitian baru sehingga dapat mendukung teori-teori untuk penelitian selanjutnya. 
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Daftar Item Pernyataan Kuesioner 

No.   Daftar Pernyataan SS S KS TS STS 

1.  

Saya mengetahui bahwa penerapan nisbah bagi hasil 

atau keuntungan didasarkan dalam bentuk persentase 

dengan dasar prinsip keadilan. 

     

2.  

Saya mengetahui bahwa return yang didapatkan 

tergantung kepada kinerja Bank Syariah yang secara 

akumulatif bisa memperbesar jumlah tabungan saya. 

     

3.  

Saya mengetahui bahwa nisbah bagi hasil tidak 

dipengaruhi oleh karakter nasabah melainkan murni 

bergantung pada kinerja Bank Syariah. 

     

4.  

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan 

masing-masing pihak yang berkontrak dan Bank 

Syariah hanya mencantumkan nisbah yang ditawarkan. 

     

5.  Saya meyakini bahwa tiada tuhan selain Allah Swt dan 

meyakini kebenaran Al-Qur’an sebagai pedoman 

hidup bagi umat muslim. 

     

6.  Saya mengetahui Hukum-hukum Islam dan 

menjalankan segala perintah Allah Swt yakni 

kewajiban sebagai umat muslim seperti sholat, zakat 

dan puasa. 

     

7.  Saya sering mengikuti kajian ilmu Agama dan 

mengamalkan ilmu yang telah saya pelajari agar 

terhindar dari perbuatan dosa. 

     

8.  Saya selalu bersandar kepada Allah Swt dan yakin 

bahwa kegiatan perbankan Syariah sudah sesuai 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga saya 

merasa tentram dalam menjalani kehidupan di dunia. 

     

9.  Saya orang yang suka menolong, berusaha berbuat 

adil, jujur dan menjaga Amanat serta berusaha 

menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Swt. 

     

10.  Fitur yang tersedia dalam layanan digital banking 

sangat informatif dan mudah dipahami sehingga 

pembuatan rekening, transfer, cek saldo dan 

pembayaran lainnya dapat dilakukan dengan mudah 

tanpa harus ke Bank. 

     

 

11.  Layanan digital banking sangat fleksibel untuk 

digunakan dan hadirnya layanan digital banking 

menunjukkan adanya inovasi di bidang teknologi 

     



sehingga Bank merespon cepat keluhan nasabah saat 

terjadi permasalahan sekalipun diluar jam kerja. 

12.  Menggunakan layanan digital banking dapat 

mempercepat transaksi tanpa perlu mengantri di bank 

serta dapat menghemat waktu karena bisa diakses 

kapan dan dimana saja. 

     

13.  Saya mengetahui bahwa konsep keuangan Syariah 

bertujuan untuk mengatur aktivitas keuangan saya. 

     

14.  Saya memiliki kemampuan untuk mengatur 

pengeluaran sesuai dengan kebutuhan dan 

merencanakan keuangan untuk masa depan secara 

mandiri. 

     

15.  Saya selalu mempertimbangkan segala sesuatu yang 

hendak saya beli dan saya selalu menyisihkan uang 

untuk di tabung ataupun diinvestasikan pada Lembaga 

keuangan Syariah. 

     

16.  Saya merancang keuangan untuk masa depan dan 

mempercayakan Lembaga keuangan syariah dalam 

menyimpan dana. 

     

17.  Saya menyimpan/menabung di Bank Syariah guna 

memenuhi kebutuhan saya dalam mengelola keuangan 

yang dimana produk tabungannya berlandaskan 

hukum Islam. 

     

18.  Saya mendapatkan informasi mengenai Bank Syariah 

dari kerabat yang lebih dahulu menjadi nasabah, 

kemudian tertarik menabung di Bank Syariah karena 

berbagai macam informasi yang saya dapatkan 

mengenai produk Bank Syariah. 

     

19.  Bank Syariah memiliki beragam produk yang dapat 

memenuhi kebutuhan saya dalam menabung  

diantaranya memiliki sistem bagi hasil. 

     

20.  Saya menabung/menyimpan uang di Bank Syariah 

karena banyak manfaat yang saya dapatkan serta aman 

dan juga beroperasi sesuai dengan Syariat Islam yaitu 

bebas dari riba. 

     

21.  Saya merasa puas menggunakan jasa Bank Syariah 

karena Bank Syariah memenuhi harapan serta 

kebutuhan saya dan saya senang menabung di Bank 

Syariah karena pilihan produknya banyak. 

     



 



HASIL JAWABAN RESPONDEN 
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2 4 3 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 

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

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

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

6 5 3 3 5 5 5 4 5 5 1 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 

7 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 

8 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 

9 3 4 2 4 2 4 3 3 2 4 5 4 2 4 3 4 2 4 3 3 4 

10 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 

11 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 

12 3 3 3 3 3 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

13 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 

15 3 2 4 4 3 4 5 4 3 3 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 

16 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

17 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 3 4 4 

18 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 

19 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 1 1 1 1 3 

20 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

21 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

22 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

23 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

24 4 3 3 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

25 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



26 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

27 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

28 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

29 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 

30 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 

31 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

32 5 4 5 4 5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 

33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

34 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 

35 4 4 4 4 5 5 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

36 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

39 3 3 4 3 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 

40 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 

41 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

42 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 

43 4 3 4 3 5 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

44 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 

45 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

46 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

48 4 1 1 1 5 5 3 4 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

49 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 1 4 4 3 

50 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

51 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

52 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

55 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

57 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

62 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 

63 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

64 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

65 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

66 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

67 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 

68 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 

69 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

70 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

71 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

72 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 4 4 4 5 3 

73 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 

74 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

75 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 5 5 4 4 5 3 

76 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 

77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

79 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 

80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



82 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

85 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 

86 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 

87 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

88 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 2 4 5 5 3 2 4 5 4 5 

89 5 4 5 5 4 3 3 5 5 3 3 5 5 3 5 3 4 5 5 5 5 

90 5 5 3 5 3 1 5 4 5 5 5 3 5 5 5 4 5 3 1 1 5 

91 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

92 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

93 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

94 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

95 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

96 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

97 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

98 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 

99 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

100 3 5 5 3 3 4 4 3 4 3 3 4 2 2 4 4 2 3 2 4 5 

101 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

103 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

104 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

105 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 1 4 3 3 5 3 5 5 4 

  430 404 416 418 470 471 443 462 451 447 443 460 428 440 434 430 432 416 420 432 425 

 



Hasil Analisis Data SmartPLS 

Pemodelan PLS 

 

Pemuatan luar (Outer loadings) 
  Pemuatan luar (Outer loadings) 

X1.1 <- Profit Sharing 0.909 

X1.2 <- Profit Sharing 0.928 

X1.3 <- Profit Sharing 0.927 

X1.4 <- Profit Sharing 0.937 

X2.1 <- Religiusitas 0.959 

X2.2 <- Religiusitas 0.921 

X2.3 <- Religiusitas 0.906 

X2.4 <- Religiusitas 0.969 

X2.5 <- Religiusitas 0.933 

X3.1 <- Digital Banking 0.944 

X3.2 <- Digital Banking 0.888 

X3.3 <- Digital Banking 0.947 

Y1.1 <- Literasi Keuangan Syariah 0.931 

Y1.2 <- Literasi Keuangan Syariah 0.955 

Y1.3 <- Literasi Keuangan Syariah 0.961 

Y1.4 <- Literasi Keuangan Syariah 0.961 

Y2.1 <- Keputusan Menabung 0.919 

Y2.2 <- Keputusan Menabung 0.911 

Y2.3 <- Keputusan Menabung 0.945 

Y2.4 <- Keputusan Menabung 0.942 

Y2.5 <- Keputusan Menabung 0.912 



Validitas dan reliabilitas konstruk 

 

Cronbach's 
alpha 

Keandalan 
komposit 
(rho_a) 

Keandalan 
komposit 
(rho_c) 

Rata-rata 
varians 

diekstraksi 
(AVE) 

Digital Banking 0.918 0.924 0.948 0.859 

Keputusan Menabung 0.958 0.959 0.968 0.857 

Literasi Keuangan Syariah 0.966 0.966 0.975 0.907 

Profit Sharing 0.944 0.944 0.960 0.856 

Religiusitas 0.966 0.967 0.973 0.879 

 
Validitas diskriminan 

 

Digital 
Banking 

Keputusan 
Menabung 

Literasi 
Keuangan 

Syariah 

Profit 
Sharing 

Religiusitas 

Digital Banking 0.927         

Keputusan Menabung 0.852 0.926       

Literasi Keuangan Syariah 0.890 0.907 0.952     

Profit Sharing 0.842 0.899 0.892 0.925   

Religiusitas 0.906 0.825 0.855 0.849 0.938 

 

Pemuatan silang (Cross loadings) 

 Digital Banking 
Keputusan 
Menabung 

Literasi 
Keuangan 

Syariah 
Profit 

Sharing Religiusitas 

X1.1 0.757 0.867 0.806 0.909 0.822 

X1.2 0.754 0.824 0.790 0.928 0.721 

X1.3 0.777 0.813 0.815 0.927 0.794 

X1.4 0.826 0.825 0.887 0.937 0.803 

X2.1 0.844 0.769 0.777 0.783 0.959 

X2.2 0.830 0.760 0.735 0.733 0.921 

X2.3 0.840 0.754 0.823 0.817 0.906 

X2.4 0.882 0.828 0.857 0.839 0.969 

X2.5 0.852 0.754 0.812 0.804 0.933 

X3.1 0.944 0.809 0.853 0.781 0.825 

X3.2 0.888 0.715 0.760 0.768 0.828 

X3.3 0.947 0.838 0.857 0.793 0.868 

Y1.1 0.818 0.822 0.931 0.831 0.782 

Y1.2 0.881 0.846 0.955 0.850 0.852 

Y1.3 0.831 0.892 0.961 0.880 0.815 

Y1.4 0.862 0.893 0.961 0.836 0.809 



Y2.1 0.843 0.919 0.872 0.828 0.797 

Y2.2 0.757 0.911 0.837 0.798 0.708 

Y2.3 0.769 0.945 0.829 0.836 0.763 

Y2.4 0.778 0.942 0.802 0.815 0.791 

Y2.5 0.792 0.912 0.853 0.882 0.758 

 

R-square 

 R-square Adjusted R-square 

Keputusan Menabung 0.865 0.860 

Literasi Keuangan Syariah 0.863 0.859 

 
Ringkasan prediksi LV 

 Q²prediksi RMSE MAE 

Keputusan Menabung 0.818 0.443 0.267 

Literasi Keuangan Syariah 0.849 0.403 0.245 

 
Kecocokan model (Model fit) 

 Model jenuh (saturated) Perkiraan model 

SRMR 0.042 0.042 

d_ULS 0.399 0.399 

d_G 1.441 1.441 

Chi-square 715.030 715.030 

NFI 0.810 0.810 

 

Koefisien jalur 

 

Sampel 
asli (O) 

Rata-rata 
sampel (M) 

Standar deviasi 
(STDEV) 

T statistik 
(|O/STDEV|) 

Nilai P (P 
values) 

Digital Banking -> 
Keputusan Menabung 

0.133 0.128 0.116 1.148 0.251 

Digital Banking -> Literasi 
Keuangan Syariah 

0.451 0.431 0.115 3.911 0.000 

Literasi Keuangan Syariah 
-> Keputusan Menabung 

0.432 0.436 0.118 3.650 0.000 

Profit Sharing -> 
Keputusan Menabung 

0.421 0.405 0.137 3.059 0.002 

Profit Sharing -> Literasi 
Keuangan Syariah 

0.477 0.464 0.085 5.622 0.000 

Religiusitas -> Keputusan 
Menabung 

-0.023 -0.006 0.133 0.169 0.865 

Religiusitas -> Literasi 
Keuangan Syariah 

0.041 0.073 0.158 0.263 0.793 



Efek tidak langsung spesifik 

 

Sampel 
asli (O) 

Rata-rata 
sampel (M) 

Standar deviasi 
(STDEV) 

T statistik 
(|O/STDEV|) 

Nilai P (P 
values) 

Digital Banking -> Literasi 
Keuangan Syariah -> 
Keputusan Menabung 

0.195 0.190 0.077 2.531 0.011 

Profit Sharing -> Literasi 
Keuangan Syariah -> 
Keputusan Menabung 

0.206 0.202 0.064 3.211 0.001 

Religiusitas -> Literasi 
Keuangan Syariah -> 
Keputusan Menabung 

0.018 0.032 0.073 0.247 0.805 
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