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PEDOMAN TRANSLITERASI  

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987, dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب

 

ba 

 

b 

 

be 

 
 ت

 

ta 

 

t 

 

te 

 
 ث

 

s a 

 

s  

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 

jim j 

 

je 

 
 ح

 

h a 

 

h  

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ

 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 
 د

 

dal 

 

d 

 

de 

 
 ذ

 

z al 

 

z  

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر

 

ra 

 

r 

 

er 

 
 ز

 

zai 

 

z 

 

zet 

 
 س

 

sin 

 

s 

 

es 

 
 ش

 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 
 ص

 

s ad 

 

s  

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض

 

d ad 

 

d  

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط

 

t a 

 

t  

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ

 

z a 

 

z  

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ

 

gain 

 

g 

 

ge 

 
 ف

 

fa 

 

f 

 

ef 

 
 ق

 

qaf 

 

q 

 

qi 

 
 ك

 

kaf 

 

k 

 

ka 

 
 ل

 

lam 

 

l 

 

el 

 
 م

 

mim 

 

m 

 

em 

 
 ن

 

nun 

 

n 

 

en 

 
 و

 

wau 

 

w 

 

we 

 
 هـ

 

ha 

 

h 

 

ha 

 
 ء

 

hamzah 

 

’ 

 

apostrof 

 
 ى

 

ya 

 

y 

 

ye 

 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
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tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 

tanda apostrof (’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ
 
 fatḥah a a ا

 kasrah i i اَ 

َ
 
 ḍammah u u ا

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ى َ َـ  fatḥah dan yā’ ai a dan i 

و َ َـ  fatḥah dan wau au u dan u 

 Contoh: 

فََ  ي 
 
 kaifa : ك

لََ  و 
َ
 haula : ه

3. Maddah 
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Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

|َ...َََىَ  ...َََاَ
fatḥahَdan alif atau 

yā’ 
ā 

a dan garis di 

atas 

 ــىَ  kasrah dan yā’ ī ــــ
i dan garis di 

atas 

وَ ُـ  ḍammah dan wau ū 
u dan garis di 

atas 

 Contoh: 

َ
َ
 ma ta : مَات

  rama : رَمََ

لََ  ي   qī la : ق 

َ
ُ
ت  yamu tu : يَمُو 

4. Ta ’ marbu t ah 

Transliterasi untuk ta ’ marbu t ah ada dua, yaitu: ta ’ marbu t ah yang 

hidup atau mendapat harakat fath ah, kasrah, dan d ammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta ’ marbu t ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta ’ marbu t ah diikuti oleh kata 
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yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta ’ marbu t ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

َ
ُ
ة
َ
ض ََُرَو  ال 

َ
ف
 
ط
َ
الأ  : raud ah al-at fa l 

َ
ُ
ة
َ
ن ي  مَد 

ْ
ل
 
ََُا

ُ
ة
 
ل اض 

َ
ف
ْ
ل
 
ا  : al-madī nah al-fa d ilah 

َ
ُ
مَة
ْ
ك ح 

ْ
ل
 
 al-h ikmah : ا

5. Syaddah (Tasydī d) 

Syaddah atau tasydī d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydī d ( ـََ ََّـ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َ
 
نا   rabbana : رَبَّ

َ
 
نا ي  جَّ

َ
  najjaina : ن

حَقَ 
ْ
ل
 
 al-h aqq : ا

مََ عِّ
ُ
 nu“ima : ن

و َ
ُ
 aduwwun‘ : عَد

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

kasrah (َّى  ــ  . maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ـــ

Contoh: 

 َ
 Alī  (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَل 
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 َ
 Arabī  (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَب 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ََالَ  

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

terasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun 

huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

سَُ م 
َّ
لش
 
 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا

َ
ُ
ة
 
زَل
ْ
ل لزَّ
 
 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا

َ
ُ
ة
َ
سَف

ْ
ل
َ
ف
ْ
ل
 
 al-falsafah : ا

َ
ُ
د
َ
ب لا
ْ
ل
 
 al-bila du : ا

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

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

berupa alif. 

Contoh: 

َ
َ
ن مُرُو 

ْ
أ
َ
 ta’muru na : ت

َ
ُ
و ع
َّ
لن
 
 al-naw‘u : ا
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ءَ  ي 
َ  syai’un : ش 

َ
ُ
ت ر  م 

 
 umirtu : أ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi tersebut di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a n), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī  Ẓ ila l al-Qur’a n 

Al-Sunnah qabl al-tadwī n 

9. Lafz  al-Jala lah (َُالل) 

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

atau berkedudukan sebagai mud a f ilaih (frasa nomina), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. Contoh: 

نَُ ي  اللَ َد   dī nulla h   َب الل billa h   

Adapun ta ’ marbu t ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz  al-

jala lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
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م َ
ُ
َ َه ي  

مَةَ َف 
اللَ َرَح    = hum fī  rah matilla h 

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 Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (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. Contoh: 

Wa ma  Muh ammadun illa  rasu l 

Inna awwala baitin wudi‘a linna si lallaz ī  bi Bakkata muba rakan 

Syahru Ramad a n al-laz ī  unzila fī hi al-Qur’a n 

Nas ī r al-Dī n al-Tu sī  

Abu  Nas r al-Fara bī  

Al-Gaza lī  

Al-Munqiz  min al-D ala l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu  
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(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

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

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

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

Naṣr Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh a nahu  wa ta‘a la   

saw. = s allalla hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala m 

H = Hijrah 

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 A li ‘Imra n/3: 4 

HR           = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama :  Nur Khalish Kahar 

NIM :  80500222010 

Judul : Determinan Literasi Keuangan Syariah dengan Demografi 

Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar) 

            
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan 

pengaruh pendidikan, sikap dan perilaku, teknologi, lingkungan, religiusitas 

terhadap literasi keuangan syariah dengan demografi sebagai variabel 

moderasi dengan studi kasus pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Alauddin Makassar.  

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode pengumpulan 

data menggunakan kuesioner. Penulis menggunakan pendekatan asosiatif 

yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel atau lebih. 

Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa semester 6 dan 8 dengan tehnik 

penarikan sampel menggunakan puposive sampling, sehingga diperoleh 

jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 144 responden. Instrumen 

penelitian ini menggunakan kuesioner yang didistribusikan secara langsung 

dan via online kepada responden. Pengujian hipotesis dilakukan dengen SEM-

PLS (Structural Equating Modeling Partial Least Square). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan berpengaruh 

terhadap Literasi Keuangan Syariah.  Sikap dan Perilaku berpengaruh terhadap 

Literasi Keuangan Syariah. Teknologi berpengaruh terhadap Literasi Keuangan 

Syariah. Lingkungan Tidak berpengaruh terhadap Literasi Keuangan Syariah.  

Religiusitas berpengaruh terhadap Literasi Keuangan Syariah. Demografi tidak 

memoderasi pengaruh Pendidikan terhadap Literasi Keuangan Syariah. 

Demografi memoderasi pengaruh Sikap dan Perilaku terhadap Literasi 

Keuangan Syariah. Demografi memoderasi pengaruh Teknologi terhadap 

Literasi Keuangan Syariah. Demografi tidak memoderasi Lingkungan terhadap 

Literasi Keuangan Syariah. Demografi memoderasi Religiusitas terhadap 

Literasi Keuangan Syariah. 

Implikasi dari penelitian ini yaitu: Implementasi kurikulum 

pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan literasi keuangan syariah 

dengan teknologi digital. Inovasi ini mencakup penggunaan platform e-lerning 

dan aplikasi mobile yang dirancang untuk menyampaikan prinsip-prinsip 

keuangan syariah secara efektif di lingkungan pendidikan formal. Pendekatan 

ini bertujuan untuk memanfaatkan pendidikan dan teknologi dalam 

meningkatkan pemahaman dan penerapan literasi keuangan syariah. 

Rancangan program pelatihan dan seminar yang menekankan pentingnya 
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sikap positif dan perilaku proaktif dalam konteks literasi keuangan syariah, 

dengan melibatkan lembaga-lembaga keagamaan untuk memberikan 

perspektif religius yang mendalam. Pendekatan kolabortif berbasis komunitas 

sebagai penyuluh untuk penyebaran informasi mengenai literasi keuangan 

syariah melalui seminar, diskusi, dan kegiatan sosial. Kolaborasi multi-sektor 

untuk peningkatan pemahaman, memfasilitasi kolaborasi antara lembaga 

pendidikan, orgnisasi keagamaan, pemerintaha, perusahaan dan lembaga-

lembaga terkait untuk menunjang peningkatan literasi keuangan syariah bagi 

mahasiswa. 

Kata Kunci : Literasi Keuangan Syariah, Sikap dan Perilaku, Teknologi, 

Lingkungan, Religiusitas, Demografi.  
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ABSTRAK 

Nama :  Nur Khalish Kahar 

NIM :  80500222010 

Judul : Determinan Literasi Keuangan Syariah dengan Demografi 

Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis IslamUIN Alauddin Makassar) 

            

This research is aimed to analyze and explain the influence of 

educational, attitudes and behavior, technology, environment, religiosity on 
Islamic financial literacy with demographics as a moderating variable with a 

case study of the students at Faculty of Islamic Economics and Islamic 

Business, UIN Alauddin Makassar. 

The type of this research was quantitative research with data 

collection methods used questionnaires. The author applied associative 

approach which aimed to determine the relationship between or more 

variables. The population of this research was the students in semesters 6 and 

8 with purposive sampling technique, so that the number of samples was 144 

respondents. The instrument used a questionnaire which is distributed 

directly and online to the respondents. Hypothesis testing was carried out 

using SEM-PLS (Structural Equating Modeling Partial Least Square). 

The result of the research showed that; Educational influenced Sharia 

Financial Literacy. Attitudes and Behavior influenced Sharia Financial Literacy. 

Technology influenced Sharia Financial Literacy. Environment did not have 

effect on Sharia Financial Literacy. Religiosity influenced Sharia Financial 

Literacy. Demographics did not moderate the influence of educational on 

Sharia Financial Literacy. Demographics moderated the influence of Attitudes 

and Behavior on Sharia Financial Literacy. Demographics did not moderate the 

influence of Technology on Sharia Financial Literacy. Demographics did not 

moderate the environment towards Sharia Financial Literacy. Demographics 

moderated Religiosity towards Sharia Financial Literacy. 

The implications of this research were: Implementation of an 
educational curriculum that integrates sharia financial literacy education with 

digital technology. This innovation included the use of e-learning platforms 

and mobile applications designed to effectively convey Islamic finance 

principles in formal education environments. This approach aimed to utilize 

education and technology in increasing the understanding and application of 

sharia financial literacy. Design training programs and seminars that 

emphasize the importance of positive attitudes and proactive behavior in the 

context of sharia financial literacy, by involving religious institutions to provide 
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an in-depth religious perspective. Community-based collaborative approach as 

an instructor for disseminating information regarding sharia financial literacy 

through seminars, discussions and social activities. Multi-sector collaboration 

to increase understanding, facilitate the collaboration between educational 

institutions, religious organizations, government, companies and related 

institutions to support increased sharia financial literacy for students. 

Keyword : Sharia Financial Literacy, Attitudes and Behavior, Technology, 

Environment, Religiosity, Demographics.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keuangan syariah telah berkembang selama dua dekade  terakhir oleh 

karena itu produk keuangan syariah telah meningkat, termasuk di industri 

perbankan dan keuangan1. Produk keuangan syariah telah ditawarkan tidak 

hanya untuk konsumen muslim, tetapi juga konsumen non-muslim2. 

Perkembangan Industri keuangan syariah di Indonesia mengalami 

peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, meski pada 

awalnya belum mampu untuk menunjukkan kontribusinya secara 

proporsional terhadap pasar ekonomi dan keuangan syariah secara global. 

Menurut State of The Global Islamic Economy Report pada tahun 

2018/20193 menunjukkan bahwa dari 15 negara besar yang di survei untuk 

mengukur pencapaian perkembangan ekonomi syariah secara global, 

Indonesia hanya menduduki pringkat ke-10 (sepuluh), jauh tertinggal jika di 

bandingkan negara-negara Muslim lainnya. Akan tetapi, pada tahun 2023 

Indonesia berhasil masuk tiga besar dalam Global Islamic Economy Indicator 

 
1 Jamil Jaballah, Jonathan Peillex, and Laurent Weill, ‘Is Being Sharia Compliant Worth 

It?’, Economic Modelling, 72 (2018), pp. 353–62, 
doi:https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.02.011. 

2 Beng Chong and Ming-Hua Liu, ‘Islamic Banking: Interest-Free or Interest-Based’, 
Pacific-Basin Finance Journal, 17.1 (2009), pp. 125–44 
<https://EconPapers.repec.org/RePEc:eee:pacfin:v:17:y:2009:i:1:p:125-144>. 

3 SGIE Report 2018/2019, State of the Global Islamic Economy in Collaboration With: 
Developed and Produced, 2018 <www.salaamgateway.com>. 
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(GIEI) dalam State of the Global Islamic Economy Report 2023   yang pada tahun 

2022 Indonesia berada pada posisi keempat4. 

Peningkatan ini merupakan suatu pencapaian yang membanggakan bagi 

Indonesia, jika kita melihat industri ekonomi dan keuangan syariah global 

menawarakan berbagai peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Jika  

Indonesia mampu untuk memanfaatkan peluang yang ada, masyarakat bisa 

berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi 

Indonesia. Meski demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi agar 

industri keuangan syariah di Indonesia dapat terus berkembang secara 

berkelanjutan dan memainkan peran yang lebih signifikan dalam pasar global. 

Diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan keuangan syariah, edukasi 

masyarakat serta mendukung inovasi dan investasi dalam sektor-sektor yang 

memiliki potensi besar5. 

Kondisi keuangan syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah 

tantangan yang perlu ditangani secara menyeluruh. Berdasarkan Laporan 

Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) OJK6 tahun  2022 

pertumbuhan  market share keuangan syariah di Indonesia hingga akhir tahun 

2022 hanya menunjukkan 10,69%. Bahkan di sektor perbankan sejak 

 
4 Dinar Standard, ‘State of the Global Islamic Economy Report 2023’, 

Https://Www.Dinarstandard.Com/Post/State-of-the-Global-Islamic-Economy-Report-2023, 
2023. 

5 Kementrian Keuangan, ‘Mengolah Potensi Ekonomi Syariah’, Media Keuangan, 
XIV.166 (2021). 

6 OJK, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI), 2022 
<www.ojk.go.id>. 
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berdirinya bank Islam pertama pada tahun 1992 hingga tahun 2023 yaitu Bank 

Muamalat, pangsa pasar perbankan syariah baru mencapai 7,09%.  

Hasil Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK)7 tahun 2022 

menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 49,68 

persen, meningkat dari tahun 2019 yang hanya sebesar 38,03 %. Di sisi lain, 

indeks inklusi keuangan pada tahun ini tercatat sebesar 85,10 %, meningkat 

dibandingkan periode SNLIK sebelumnya pada tahun 2019 yang hanya 

mencapai 76,19 %. Hal ini mengindikasikan bahwa kesenjangan antara tingkat 

literasi dan inklusi keuangan semakin menurun, turun dari 38,16 % ditahun 

2019 menjadi 35,42 % ditahun 2022. 

Tabel 1. 1. Perbandingan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2019 
dan 2022 

Indeks 2019 2022 

Literasi 38.03% 49,68% 

Inklusi 76,19% 85,10% 

Gap 38,16% 35,42% 

Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK)8 pada tahun 2022 juga 

mencatat tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Hasil survei 

menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia 

meningkat dari 8,93 % ditahun 2019 menjadi 9,14 % ditahun 2022. Selain itu, 

tingkat inklusi keuangan syariah juga meningkat menjadi 12,12 % di tahun 

2022, dibandingkan dengan hanya 9,10 % di periode survei tahun 2019. 

 
7 OJK, SP - Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2022, 2022. 
8 OJK, SP - Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2022. 
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Tabel 1. 2. Perbandingan Indeks Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan 
Syariah tahun 2019 dan 2022 

Indeks Syariah 2019 2022 

Literasi 8,93% 9,14% 

Inklusi 9,10% 12,12% 

Hasil survei yang di lakukan oleh OJK menunjukkan bahwa indeks lietrasi 

keuangan syariah di Indonesia mencapai 9,14% sementara indeks literasi 

keuangan konvensional mencapai 49,68%9. Berdasarkan hasil suvei ini 

menunjukkan bahwa keuangan syariah masih belum banyak dikenal oleh 

masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat mengenai konsep 

keuangan syariah perlu ditingkatkan. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya 

tingkat indeks keuangan syariah. Seperti yang dilaporkan oleh otoritas jasa 

keuangan (OJK),  bukti dari indonesia menunjukkan bahwa tingkat indeks 

literasi keuangn syariah hanya sebesar 9,10%.   

Masih rendahnya indeks literasi keuangan syariah di Indonesia 

sebagaimana di tunjukkan pada tabel 1.2 mengharuskan untuk melakukan 

peningkatan kualitas dan keterjangkauan pendidikan serta promosi literasi di 

bidang ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Langkah yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan meningkatkan 

kualitas pendidikan dan memperluas jangkauan pendidikan ekonomi dan 

keuangan syariah di Indonesia. Kecanggihan teknologi digital saat ini dapat 

menjadi alat yang dapat digunakan untuk mendukung upaya peningkatan 

literasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia melalui penyediaan 

 
9 OJK, SP - Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2022. 
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pendidikan terbuka dan jarak jauh10. Upaya peningkatan literasi keuangan 

syariah sangat penting dilakukan. Literasi keuangan syariah membantu 

memperluas pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang lembaga 

keuangan syariah dan produk keuangan syariah, sehingga lebih banyak orang 

yang mengetahui dan memanfaatkan lembaga keuangan syariah11. 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Q.S.Al-‘Alaq [96]:1 : 

َ
 
قَ
 
ل
َ
َخ ي  ذ 

َّ
َال
َ
ك َرَبِّ م 

اس  َب 
ْ
رَأ
 
ق  ا 

Terjemahnya: 
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan!12” 

Secara umum, perintah berliterasi terangkum dalam istilah  إقرأ dan 

 ,Ayat pertama surah al-alaq yang membahas mengenai perintah literasi .القلم

menurut Fakhruddin ar-Razi dijelaskan bahwa hendaklah dalam membaca itu 

mengingat Allah. Karena Allah yang telah menjadikan seluruh alam ini beserta 

isinya. Sedangkan menurut Muhammad Abduh, sesungguhnya tidak 

ditemukan penjelasan yang lebih indah dan pula dalil yang lebih pasti tentang 

keutamaan membaca, menulis, dan ilmu dengan berbagai macamnya 

dibandingkan dengan kenyataan bahwa Allah telah memulai kitab suci dan 

wahyu-Nya dengan ayat-ayat yang sangat cemerlang ini13. 

 
10 Nur Hidayah, Literasi Keuangan Syariah: Teori Dan Praktik, 1st edn (Rajawali Pers, 

2021). 
11 Mister Candera, Nadia Afrilliana, and Renggawuni Ahdan, ‘Peran Literasi Keuangan 

Syariah Dalam Memoderasi Pengaruh Demografi Terhadap Minat Menabung Pada Perbankan 
Syariah’, Jurnal Manajemen Motivasi, 16.1 (2020), p. 1, doi:10.29406/jmm.v16i1.2069. 
12 Kementerian Agama RI., Quran Kemenag (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an, 2022). 

13 Pupungawi Maisyarah and Ihwan Amalih, ‘Literasi Dalam Al-Qur’an Tinjauan 
Tematik Tafsir Al Mishbah’, Al Furqan, 6 (2023), doi:10.58518/alfurqon.v6i2.1853. 
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Mahasiswa, sebagai bagian integral dari masyarakat memegang peran 

krusial sebagai agent of change bagi bangsa. Mereka tidak hanya menyandang 

tanggung jawab untuk menghadapi kompleksitas yang semakin meningkat 

dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di antaranya produk keuangan, 

layanan dan pasar, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menginspirasi 

transformasi positif. Sebagai generasi muda yang penuh dengan semangat dan 

kreatifitas, mahasiswa memiliki kapasitas untuk menciptakan inovasi, 

memperbaiki sistem yang ada dan memperjuangkan nilai-nilai yang membawa 

perubahan progresif bagi masyarakat. Dengan akses terhadap pengetahuan 

dan sumber daya yang luas dan dekat dengan masyarakat, mahasiswa 

diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam 

memberikan edukasi tentang keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat. 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, sebagai salah satu 

universitas negeri di kota Makassar, Sulawesi Selatan, dikenal sebagai salah 

satu pusat pendidikan terkemuka di Indonesai dengan jumlah mahasiswa yang 

sangat banyak. Dengan jumlah mahasiswa yang banyak terdapat beragam latar 

belakang yang berbeda, daerah asal yang berbeda, latar belakang pendidikan 

yang beragam, yang memperkaya suasana akademik.   

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar memiliki 8 fakultas dan 67 

prodi. Misalnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) memiliki 5 

prodi di antaranya adalah Prodi Ekonomi Islam, Perbankan Syariah, Ilmu 

Ekonomi, Akuntansi, Manajemen, sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam di dalamnya sebagian besar mempelajari tentang sistem 
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keuangan. Yang membedakan setiap mahasiswa ini adalah latar belakang 

keluarga, latar belakang pendidikan, lingkungan,  sehingga kemungkinan 

masih terdapat mahasiswa yang  masuk kategori less literate atau not literate 

maka dari itu tidak menutup kemungkinan terdapat hal yang mempengaruhi 

literasi keuangan mahasiswa.  

Fenomena yang terjadi di kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam adalah banyak mahasiswa yang telah mempelajari keuangan 

syariah akan tetapi banyak mahasiswa yang tidak menggunakan atau 

memanfaatkan produk keuangan syariah, fenomena ini menjadi perhatian apa 

yang menjadi penyebab fenomena ini terjadi. Pengetahuan tentang literasi 

keuangan telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Ini telah berkembang  menjadi sebuah keterampilan 

penting yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk mengelola keuangan 

mereka dengan baik dan berkelanjutan dalam jangka panjang14. Mahasiswa 

yang melek keuangan akan mampu untuk mengelola keuangan dengan cara 

yang lebih baik, efektif dan efisien sehingga dapat terhindar dari pemborosan 

yang merugikan15. 

Seseorang dapat dikatakan melek literasi  keuangan jika ia memiliki 

pengetahuan yang mendalam dan keyakinan yang kuat tentang lembaga, 

 
14 Harpa Sugiharti and Kholida Atiyatul Maula, Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap 

Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasaiswa, ACCOUNTHINK : Journal of Accounting and 
Finance, 2019, IV. 

15 Firlianti and others, ‘Literasi Keuangan Dan Perilaku Keuangan Syariah Mahasiswa 
UM.Palopo: Mediasi Financial Technologi Dan Personal Finance’, JURNAL ILMIAH MANAJEMEN 
BISNIS DAN INOVASI  UNIVERSITAS SAM RATULANGI (JMBI UNSRAT), 10.2 (2022), pp. 944–62. 
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produk, dan layanan keuangan, serta memiliki keterampilan untuk mengenali 

dan menggunakan produk dan layanan keuangan tersebut16. Literasi keuangan 

memegang peranan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat 

terhadap sektor jasa keuangan secara menyeluruh. Hal ini mencakup 

pemahaman terhadap berbagai produk dan layanan keuangan, keyakinan 

dalam mengelola keuangan secara efektif, dan  pengembangan keterampilan 

yang diperlukan. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang 

memiliki pengetahuan  terkait sektor jasa keuangan syariah. Dengan demikian, 

literasi keuangan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan finansial  

individu, tetapi juga pada pertumbuhan dan stabilitas sektor keuangan secara 

keseluruhan. Oleh kerana itu, program-program edukasi dan sosialisasi yang 

terfokus pada literasi keuangan perlu ditingkatkan agar tercapainya tujuan 

ini17. 

Sangat penting bagi tiap individu yang memiliki pemahaman  tentang 

keuangan pribadi, membawa dirinya pada keputusan keuangan yang 

bijaksana. Keuangan Islam yang diatur oleh Syariah (hukum Islam) 

menetapkan cara-cara untuk melakukan semua transaksi keuangan termasuk 

membeli dan menjual, membelanjakan, menabung, meminjam, serta investasi 

dan perlindungan keuangan. Diasumsikan bahwa ketika seseorang melek akan 

keuangan syariah, mereka akan berperilaku sesuai dengan syariah dan 

 
16 OJK, SP - Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2022. 
17 Candera, Afrilliana, and Ahdan. 
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berhati-hati dalam membelanjakan uang mereka18. Faktor demografi dan 

sosio-ekonomi yang berpengaruh terhadap literasi keuangan. Di antara faktor-

faktor demografi, ditemukan bahwa jenis kelamin, usia, dan pendidikan secara 

signifikan mempengaruhi literasi keuangan19. IPK dan tingkat pendidikan 

orang tua berpengaruh postif dan signifikan terhadap tingkat literasi keuangan 

mahasiswa20. 

Selain itu ditemukan adanya pembentukan faktor-faktor baru dari kelima 

dimensi yang memengaruh literasi keuangan mahasiswa, yang terdiri dari 9 

faktor antar lain faktor (1) penggunaan teknologi, (2) Tingkat minat dan 

keterlibatan, (3) sikap dan prilaku keuangan, (4) keterlibatan kampus, (5) 

tingkat kepercayaan diri, (6) keterlibatan orang tua, (7) pembelajaran 

keuangan, (8) kepercayaan dalam pembayaran, (9) kebiasaan berderma21. 

Pendidikan juga di identifikasi sebagai salah satu faktor yang 

mempengaruhi tingkat literasi keuangan mahasiswa. Individu yang memiliki 

pendidikan yang kuat di bidang keuangan atau ekonomi cenderung memiliki 

pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep dasar seperti bunga, 

 
18 Farah Amalina Md Nawi and others, ‘Islamic Financial Literacy: A 

Conceptualization and Proposed Measurement’, International Journal of Academic Research in 
Business and Social Sciences, 8.12 (2018), doi:10.6007/ijarbss/v8-i12/5061. 

19 Yoshihiko Kadoya and Mostafa Saidur Rahim Khan, ‘What Determines Financial 
Literacy in Japan’, Journal of Pension Economics and Finance, 19.3 (2020), pp. 353–71, 
doi:10.1017/S1474747218000379. 

20 Tutik Apriyanti and others, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat 
Literasi Keuangan Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UPN 
“Veteran” Yogyakarta)’, BAJ (Behavioral Accounting Journal, 4.1 (2021) 
<https://finansial.bisnis.com,>. 

21 Shafira Ika Rahmayani and Khresna Bayu Sangka, ‘Faktor-Faktor Yang 
Memengaruhi Literasi Keuangan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Sebelas 
Maret Surakarta’, Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) , 10.3 (2022), pp. 210–23, 
doi:10.26740/jupe.v10n3.p210. 
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investasi, dan manajemen risiko22. Memiliki kemampuan Analitis, pendidikan 

yang berkaitan dengan matematika, statistik, dan ekonomi dapat membantu 

seseorang dalam mengembangkan keterampilan analitis yang diperlukan 

untuk membuat keputusan keuangan yang cerdas dan efektif. Memiliki 

keterampilan berpikir kritis, Pendidikan yang mendorong pemikiran kritis  

dan evaluatif dapat membantu seseorang dalam mengevaluasi informasi 

keuangan yang kompleks dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan 

pemahaman yang baik23. 

Penggunaan teknologi dalam aktifitas perekonomian khususnya dalam 

bidang keuangan menjadi salah satu penunjang berkembangnya aktifitas 

keuangan baik dalam sistem keuangan ataupun sebagai teknologi informasi. 

Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju sehingga akses untuk 

aktiftas keuangan lebih efisien, modern dan mudah di jangkau, berbagai 

inovasi terus di kembangkan agar seluruh masyarakat mendapatkan akses 

terkait dengan pemanfaatan teknologi sebagai penunjang kegiatan keuangan 

di masyarakat24. Seiring dengan ini, literasi keuangan dan pemanfaat teknologi 

 
22 Fadjri Kirana Anggarani and others, ‘Pengaruh Pendidikan Literasi Keuangan 

Dengan Pendekatan Bermain Peran Pada Anak Usia Dini’, Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak 
Usia Dini, 6.5 (2022), pp. 3836–45, doi:10.31004/obsesi.v6i5.1920. 

23 Wisnu Yuwono, ‘Konseptualisasi Peran Strategis Dalam Pendidikan Literasi 
Keuangan Anak Melalui Pendekatan Systematic Review’, Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak 
Usia Dini, 5.2 (2020), pp. 1419–29, doi:10.31004/obsesi.v5i2.663. 

24 Parulian and Nataliana Bebasari, ‘Peran Demografi Sebagai Variabel Moderasi 
Pada  Pengaruh Literasi Keuangan Dan Teknologi Iinformasi Terhadap Perilaku Keuangan’, 
Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 11.3 (2022). 
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menjadi penunjang untuk mendukung aktifitas keuangan dan membantu 

masyarakat semakin terliterasi tentang keuangan25. 

Faktor lingkungan kemudian menjadi salah satu yang memberikan 

pengaruh terhadap tingkat literasi, dimana dalam satu lingkungan sosial 

sangat bervariatif keadaan sosial, umur, pekerjaan, tingkat pendidikan, 

pendapatan, sehingga mampu untuk mempengaruhi sudut pandang  keuangan 

dan tingkat literasi keuangan terhadap perilaku dalam keseharian26. Ini di 

buktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yohanes bahwa semakin 

positif lingkungan tempat dimana seseorang berinteraksi atau bergaul maka 

akan berdampak positif pula seseorang berinteraksi atau bergaul maka akan 

berdampak positif pula dengan perilaku keuangannya27. 

Theory of Planned Behavior menjelaskan tentang perilaku konstruksi 

yang dibuat berdasarkan keyakinan perilaku. Perilaku adalah konstruksi yang 

berkembang selama penilaian situasi yang meningkatkan kepercayaan diri 

seseorang28. Literasi keuangan sangat erat kaitannya dengan perilaku, 

kebiasaan, dan pengaruh faktor eksternal29. Individu yang berpendidikan lebih 

 
25 Sa’adatun Nisa, Mei Dianty, and Luqman Hakim, ‘Pengaruh Kemajuan Teknologi 

Dan Literasi Keuangan Terhadap Minat Masyarakat Untuk Berinvestasi Pada Produk Syariah 
Melalui Reksadana Dengan Perilaku Keuangan Sebagai Variabel Moderasi’, Jurnal Ekonomi 
Syariah Indonesia, 12.1 (2022), doi:10.21927/jesi.2022.12(1).14-24. 

26 Sukamto and Aminatuz Ẓuhriyah Ummi, ‘Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan 
Lingkungan Sosial KJKS Arjuna Terhadap Minat Menabung Santri Putri Pondok Pesantren 
Ngalah Pasuruan’, Jurnal.Yudharta, 6.1 (2024), doi:10.35891/mu. 

27 Yohanes Maria Vianey Kenale Sada, ‘Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup Dan 
Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa’, Jurnal Literasi Akuntansi, 2.2 
(2022), pp. 86–99, doi:10.55587/jla.v2i2.35. 

28 Icek Ajzen, ‘The Theory of Planned Behavior’, Organizational Behavior and Human 
Decision Processes, 50.2 (1991), pp. 179–211, doi:10.1016/0749-5978(91)90020-T. 

29 Annamaria Lusardi and Olivia S. Mitchell, ‘The Economic Importance  of Financial 
Literacy:  Theory and Evidence’, Journal of Economic Literature, 52.1 (2014), pp. 1–6, 
doi:10.1257/jel.52.1.1. 
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tinggi lebih cenderung menunjukkan prilaku  dan sikap positif dan 

menunjukkan tingkat literasi yang lebih tinggi30. Perilaku pengelolaan 

keuangan adalah cara dalam mengelola dana yang dimiliki yang berhubungan 

dengan tanggunjawab seseorang dalam mengelola keungannya31. 

Urgensi dari langkah awal yang diperlukan dalam mengaplikasikan 

pengetahuan literasi keuangan untuk mengatur pemasukan dan penerimaan 

menjadi lebih seimbang dan sejahtera, karena kondisi darurat tidak bisa 

dihindari dalam kehidupan manusia. Dengan demikian semakin tinggi literasi 

keuangan yang dimiliki oleh mahasiswa maka semakin baik pengelolaan 

keuangan pribadi yang dilakukan oleh mahasiswa32. 

Berdasarkan tinjauan literatur tentang literasi keuangan, dapat 

disimpulkan bahwa literasi keuangan dapat di konseptualisasikan 

berdasarkan dimensi yang berbeda dan dapat diukur menggunakan instrumen 

yang berbeda. Dengan merujuk pada konsep literasi keuangan islam dan 

mendiskusikan dimensi yang digunakan untuk mengukurnya33. 

Berdasarkan paparan diatas maka penulis tertarik untuk menguji dan 

membuktikan Determinan literasi keuangan syariah, pendidikan, kesadaran, 

 
30 Leora Klapper, Annamaria Lusardi, and Peter Van Oudheusden, Financial Literacy 

Around the World, 2015 <http://www.FinLit.MHFI.com.>. 
31 Suwatno Suwatno, Ika Putera Waspada, and Heni Mulyani, ‘Meningkatkan Perilaku 

Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Melalui Financial Literacy Dan Financial Sel Efficacy’, Jurnal 
Pendidikan Akuntansi & Keuangan, 8.1 (2020), pp. 87–96, doi:10.17509/jpak.v8i1.21938. 

32 Reni Hariya and Informasi Artikel, ‘Urgensi Literasi Keuangan Terhadap 
Pengelolaan Keuangan Pribadi Mahasiswa Di Masa Pandemi COVID-19 Di Indonesia’, Jurnal 
Sekretari Dan Manajemen, 6.1 (2022). 

33 Purnomo M. Antara, Rosidah Musa, and Faridah Hassan, ‘Bridging Islamic Financial 
Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem’, Procedia Economics and 
Finance, 37 (2016), pp. 196–202, doi:10.1016/s2212-5671(16)30113-7. 
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pemahaman, sikap dan prilaku dengan  Demografi sebagai Variabel Moderasi  

pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap literasi keuangan syariah  

? 

2. Apakah sikap dan perilaku berpengaruh terhadap literasi keuangan 

syariah? 

3. Apakah teknologi berpengaruh terhadap literasi keuangan syariah ? 

4. Apakah lingkungan berpengaruh terhadap literasi keuangan syariah ? 

5. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap literasi keuangan syariah ? 

6. Apakah demografi memoderasi pengaruh pendidikan terhadap 

literasi keuangan syariah? 

7. Apakah demografi memoderasi pengaruh sikap dan prilaku  terhadap 

literasi keuangan syariah? 

8. Apakah demografi memoderasi pengaruh teknologi terhadap literasi 

keuangan syariah ? 

9. Apakah demografi memoderasi pengaruh lingkungan terhadap 

literasi keuangan syariah ? 

10. Apakah demografi memoderasi pengaruh religiusitas terhadap 

literasi keuangan syariah ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pendidikan berpengaruh terhadap literasi keuangan 

syariah   
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2. Menganalisis sikap dan perilaku berpengaruh terhadap literasi 

keuangan syariah  

3. Menganalisis teknologi berpengaruh terhadap literasi keuangan 

syariah  

4. Menganalisis lingkungan berpengaruh terhadap literasi keuangan 

syariah  

5. Menganalisis religiusitas berpengaruh terhadap literasi keuangan 

syariah 

6. Menganalisis demografi yang memoderasi pengaruh pendidikan 

terhadap literasi keuangan syariah  

7. Menganalisis demografi yang memoderasi pengaruh sikap dan 

prilaku  terhadap literasi keuangan syariah  

8. Menganalisis demografi yang memoderasi pengaruh teknologi 

terhadap literasi keuangan syariah 

9. Menganalisis demografi yang memoderasi pengaruh lingkungan 

terhadap literasi keuangan syariah 

10. Menganalisis demografi yang memoderasi pengaruh religiusitas 

terhadap literasi keuangan syariah 

D. Definisi  Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

a. Literasi Keuangan 

Menurut Organisation for Economic Co-opertion and Developmen 

literasi keuangan mengacu pada pengetahuan keuangan dalam membuat 
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keputusan keuangan yang terinformasi dengan baik34. Literasi keuangan 

didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang 

mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan 

keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai 

kesejahteraan35 

b. Pendidikan 

Literasi keuangan terkait dengan pendidikan adalah kemampuan 

individu untuk memahami dan mengelola informasi keuangan secara efektif, 

yang diperoleh melalui proses pembelajaran formal atau informal. Pendidikan 

yang kuat di bidang keuangan atau ekonomi bagi mahasiswa cenderung 

memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep dasar seperti 

bunga, investasi, dan manajemen resiko36.  

Keterampilan keuangan seharusnya diperoleh melalui proses 

pendidikan, menjadi output dari pendidikan formal di lembaga pendidikan 

dan beberapa pengaruh eksternal (seperti jejaring sosial, teman, media, dan 

lain - lain), sehingga membentuk sebuah sikap dan bakat37. Dari hasil 

pembelajaran yang didapatkan pada pendidikan formal atau non formal maka 

seseorang akan mendapatkan pengalaman berupa (a) pengetahuan, atau yang 

 
34 OECD, ‘Organisation for Economic Co-Opertion and Development’, Organisation for 

Economic Co-Opertion and Development, 2014. 
35 OJK, Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan, 2019. 
36 Anggarani and others. 
37 Jose  Manuel Cordero, Marī a Gil, and Francisco Pedraja, ‘The Effect of Financial 

Literacy Courses and Their Teachers on Student Achievement’, Económicas y Empresariales, 
2016. 
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berhubungan dengan kognisi, (b) sikap, maupun (c) perilaku tertentu38. 

c. Sikap dan Perilaku 

Sikap Keuangan Menurut Robbins dan Judge (2008) sikap adalah 

pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan maupun yang tidak 

menguntungkan terhadap objek, individu, dan peristiwa39 Sikap memiliki 3 

komponen utama yang terdiri dari: a) Kognitif b) Afektif (perasaan) c) Perilaku 

atau tindakan. 

Literasi keuangan terkait dengan sikap dan perilaku mencakup 

aspek psikologis dan tindakan individu terhadap masalah keuangan. Ini 

termasuk sikap terhadap risiko, motivasi untuk belajar tentang keuangan, 

kemauan untuk mengelola keuangan secara bijaksana, serta tindakan nyata 

dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan. 

d. Teknologi 

Teknologi terkait dengan literasi keuangan syariah sebagai alat, 

platform atau sistem digital yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman 

dan keterampilan individu dalam mengelola keuangan40. Teknologi ini 

mencakup berbagai aplikasi layanan yang menyedikan informasi, edukasi dan 

alat bantu membantu pengguna membuat keputusan keuangan yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. teknologi memiliki 2 komponen yaitu 

 
38 M. Arif Shubchan, ‘Memahami Latar Belakang Pendidikan Peserta Didik’, Perspektif, 

1.2 (2021), pp. 167–71, doi:10.53947/perspekt.v1i2.60. 
39 Stephen P Robbins and Timothy A Judge, Perilaku Organisasi: Organizational 

Behavior Buku 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2008). 
40 Nisa, Dianty, and Hakim. 
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pengetahuan atau pemahaman akan teknologi dan kemudahan akses sarana 

dan prasarana41. 

e. Lingkungan 

Lingkungan mencakup semua orang yang dapat memengaruhi 

individu. Pengaruh dari lingkungan ini bisa diterima secara langsung maupun 

tidak langsung. Pengaruh langsung terjadi dalam interaksi sehari-hari dengan 

orang lain, seperti keluarga, teman, rekan kampus, atau pekerjaan. Sementara 

itu pengaruh tidak langsung diperoleh melalui media seperti radio, televisi, 

buku, majalah, internet, atau berbagai cara lainnya42. 

Lingkungan dibedakan menjadi tiga tempat yaitu a) Lingkungan 

Keluarga, b) Lingkungan Sekolah, dan c) Lingkungan Sosial43. 

f. Religiusitas 

Religiusitas adalah cara seseorang merasakan dan mengamalkan 

agama, meliputi simbol, keyakinan, nilai, dan perilaku yang dipengaruhi oleh 

kekuatan spiritual. Tingkat komitmen individu terhadap agamanya 

bergantung pada sejauh mana religiusitasnya, yang tercermin dari 

kepercayaan, nilai-nilai keagamaan, dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan 

sehari-hari44. 

 
41 Nisa, Dianty, and Hakim. 

42 Sukamto and Ummi. 
43 Dewantara, Membangun Kepribadian Dan Watak Bangsa Indonesia (Pustaka Belajar., 2010). 

44 Husein Umar, Riset Pemasaran Dan Perilaku Konsumen (Gramedia, 2015). 
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Ada lima dimensi keberagamaan yang dapat diukur untuk 

menentukan sejauh mana religiusitas seseorang, yaitu45: 

a) Dimensi Ritual 

 Aspek ini mengukur sejauh mana seseorang menjalankan kewajiban 

ritual agama yang dianut, seperti pergi ke tempat ibadah, berdoa pribadi, 

berpuasa, dan sebagainya. Dimensi ini mencakup perilaku keagamaan dalam 

bentuk upacara atau ibadah. 

b) Dimensi Ideologis 

Dimensi ini mengukur tingkat penerimaan seseorang terhadap ajaran 

dogmatis agama, seperti keberadaan Tuhan, malaikat, surga, dan neraka. 

Dalam konteks Islam, ini berkaitan dengan keyakinan terhadap kebenaran 

ajaran Al-Qur'an dan Hadis, serta penerapan ajaran tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari dengan ikhlas dan iman. 

c) Dimensi Intelektual 

 Aspek ini berhubungan dengan sejauh mana seseorang memahami 

ajaran agamanya dan berusaha meningkatkan pengetahuan keagamaan. Ini 

menunjukkan kedalaman pemahaman terhadap doktrin agama dan 

bagaimana pengetahuan tersebut mempengaruhi perilaku keagamaan. 

d) Dimensi Pengalaman 

 Dimensi ini mengukur sejauh mana seseorang merasakan pengalaman 

religius, seperti kedekatan dengan Allah, kekhusyukan dalam sholat, atau 

 
45 Jamaludin Ancok and Fuad Anshari Suroso., Psikologi Islam: Solusi Islam Atas 

Problema-Problema Psikologi ( Pustaka Pelajar, 2001). 
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perasaan syukur. Ini mencakup perasaan yang timbul dari pengalaman 

spiritual dan hubungan pribadi dengan Tuhan. 

e) Dimensi Konsekuensi 

Aspek ini berfokus pada sejauh mana seseorang menerapkan ajaran 

agamanya dalam kehidupan sehari-hari, seperti berbuat baik, jujur, dan tidak 

mencuri. Berbeda dengan dimensi ritual, dimensi ini lebih mengarah pada 

hubungan sosial dan manifestasi ajaran agama dalam interaksi dengan orang 

lain. 

g. Demografi 

Demografi, menurut Widodo (2011) adalah ilmu yang mempelajari 

tentang jumlah, wilayah, persebaran, dan komposisi penduduk, serta 

perubahan-perubahan yang mungkin terjadi46. Sedangkan menurut Aryoso 

dan Hermawan (2013)47, demografi adalah ilmu tentang komposisi dan 

perkembangan penduduk; ilmu yang memberikan gambaran atau lukisan 

dalam bentuk statistik tentang suatu bangsa dari sudut pandang sosial politik; 

ilmu kependudukan. Literasi keuangan terkait dengan demografi di Indonesia 

mencakup pengaruh faktor-faktor demografis seperti jenis kelamin, usia, 

pendapatan, dan pendidikan terhadap tingkat literasi keuangan individu.  

 

 

 
46 Tentrem Widodo, Sosiologi Kependudukan: Kajian Teoritis Dan Empiris Perspektif 

Sosiologi Kependudukan (UNS Press, 2011). 
47 Wirah Aryoso and Syaiful Hermawan, Kamus Pintar Indonesia (Pustaka Makmur, 

2013). 
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2. Ruang Lingkup  

Penelitian ini akan menguji dan membuktikan Determinan literasi 

keuangan syariah, pendidikan, sikap dan prilaku, teknologi, lingkungan, 

religiusitas dengan demografi sebagai variabel moderasi  pada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar semester 6 dan 8. 

E. Kajian Pustaka 

Penelitian terdahulu berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yang 

akan menjadi dasar bagi penelitian ini dalam membantu menjawab rumusan 

masalah dan pertanyaan dari penelitian yang ada serta gambaran mendukung 

untuk penelitian berikutnya. Adapun penelitian terdahulu dapat dilihat pada 

Tabel.1.3. 

Tabel 1. 3. Kajian Pustaka 

No Peneliti Variabel Hasil Penelitian 

1 

Defa Defana 
Defiansih, 
Kardiyem48 

Religiusitas (X1), 
Pendidikan 
Keluarga (X2), 
Sosialisasi 
Keuangan (X3), 
Literasi 
Keuangan 
Syariah (Y), 
Kecerdasan 
Intelektual (Z) 

Hasil penelitian menunjukkan 
religiusitas berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap 
literasi keuangan syariah, 
pendidikan keluarga tidak 
berpengaruh terhadap literasi 
keuangan syariah, dan 
sosialisasi keuangan 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap literasi 
keuangan syariah. Kecerdasan 
intelektual hanya mampu 
memperkuat pengaruh 
sosialisasi keuangan terhadap 
literasi keuangan syariah 

 
48 Defa Defana Defiansih and Kardiyem, ‘Pengaruh Religiusitas, Pendidikan Keluarga, 

Dan Sosialisasi Keuangan Terhadap Literasi Keuangan Syariah Dengan Kecerdasan Intelektual 
Sebagai Variabel Moderasi’, Jurnal Ekonomi & Pendidikan, 2021. 
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2 

Agnes 
Mulyania, Dian 
Efriyenti49 

Pengetahuan 
(X1) 
Sikap Keuangan 
(X2) 
Prilaku 
Kauengan (X3) 
Literasi 
Keuangan (Y) 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pengetahuan keuangan 
berpengaruh signifikan 
terhadap literasi keuangan 
dengan tingkat signifikan 
0,003 < 0,05. Sikap keuangan 
tidak berpengaruh signifikan 
terhadap literasi keuangan 
dengan tingkat signifikan 
0,278 > 0,05. Perilaku 
keuangan berpengaruh 
signifikan terhadap literasi 
keuangan dengan taraf 
signifikan 0,001 < 0,05 dan 
secara simultan pengetahuan, 
sikap dan perilaku keuangan 
berpengaruh terhadap literasi 
keuangan mahasiswa di kota 
Batam. 

3 

Taufiq Chaidir, 
Ida Ayu Putri S, 
Gusti Ayu Arini 
dan Baiq 
Ismawati50 

X1 : Indeks 
Pengetahuan 
Keuangan  
X2: Indeks Sikap 
Keuangan   
X3 : Indeks 
Perilaku 
Keuangan 
Y: Literasi 
Keuangan  

Hasil penelitian membuktikan 
bahwa pendidikan, umur, dan 
jarak domisili tidak 
berpengaruh terhadap 
Literasi Keuangan. Tidak 
terdapat perbedaan yang 
signifikan tingkat literasi 
antara perempuan dan laki-
laki. Sedangkan pendapatan 
berpengaruh terhadap 
Literasi Keuangan pelaku 
UMKM di Kota Mataram. Dari 
tiga indikator hanya 
pengetahuan yang 
berpengaruh, sedangkan sikap 
dan perilaku tidak 
berpengaruh terhadap 
Literasi Keuangan. Nilai R-
square (nilai original sampel) 
adalah sebesar 0,139 
membuktikan bahwa hasil 
estimasi inner dan outer 

 
49 Agnes Mulyania and Dian Efriyentib, ‘Analisis Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku 

Keuangan’, Prosiding SNISTEK, 2023. 
50 Taufiq Chaidir and others, Determinan Literasi Keuangan Pada Pelaku Usaha Mikro, 

Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kota Mataram Info Artikel ABSTRAK, 2020, II. 
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model adalah predictive 
relevan. 

4 

Novia 
Dewanty, 
Yuyun 
Isbanah51 
 

(Y)literasi 
keuangan, dan 
(Z)demografi 
(X1)Status 
pernikahan,  
(X2) pendidikan, 
(X3) pendapatan, 
(X4) usia, dan 
agen sosialisasi 
keuangan. 

Hasil Penelitian ini 
menemukan bahwa 
pendidikan, pendapatan 
pribadi, dan usia berpengaruh 
signifikan terhadap literasi 
keuangan 

5 

Cahyo Budi 
Santoso, Nur 
Habibah 
Pasaribu, Ade 
Isyana 
Hairunnisah52 

variabel Jenis 
Kelamin (X1)  
IPK (X2)  
Pengalaman 
kerja (X3) ,  
literasi keuangan 
(Y) 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
orientasi, IPK, pengalaman 
kerja secara signifikan 
mempengaruhi kecakapan 
moneter. Sedangkan orientasi, 
IPK, pengalaman kerja 
berpengaruh signifikan 
terhadap kemampuan 
keuangan mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Kepulauan Riau. 

6 

Puspa Sefti 
Anggraini dan 
Idham Cholid53 

(Y)Literasi 
Keuangan, 
(X1)Tingkat 
Pendidikan,  
(X2) Pendapatan, 
(X3) 
Perencanaan 
Keuangan Dan 
(X4) Gaya Hidup 
Terhadap (Z) 
Pengelolaan 
Keuangan 

Hasil penelitian Literasi 
Keuangan tidak berpengaruh 
positif dan tidak signifikan 
terhadap Pengelolaan 
keuangan. Tingkat Pendidikan 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
Pengelolaan Keuangan. 
Pendapatan berpengaruh 
positif dan tidak signifikan 
terhadap Pengelolaan 
Keuangan. Perencanaan 

 
51 Novia Dewanty and Yuyun Isbanah, ‘Determinant of The Financial Literacy: Case 

Study on Career Woman in Indonesia’, ETIKONOMI, 17.2 (2018), pp. 285–96, 
doi:10.15408/etk.v17i2.6681. 

52 Cahyo Budi Santoso and others, ‘Pengaruh Jenis Kelamin, IPK, Pengalaman Kerja 
Terhadap Literasi Keuangan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 
Universitas Riau Kepulauan)’, Measurement : Jurnal Akuntansi, 16.1 (2022), pp. 87–96. 

53 Puspa Sefti Anggraini and Idham Cholid, ‘Pengaruh Literasi Keuangan,Tingkat 
Pendidikan, Pendapatan, Perencanaan Keuangan Dan Gaya Hidup Terhadap Pengelolaan 
Keuangan Pada Pengrajin Tempe Di Kecamatan Plaju’, Publikasi Riset Mahasiswa Manajemen, 
3.2 (2022). 
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Keuangan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap 
Pengelolaan Keuangan. Dan 
Gaya Hidup berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap 
Pengelolaan Keuangan. 

7 

Parulian dan 
Nataliana 
Bebasari54 

Demografi (Z) 
Perilaku 
Keuangan (Y) 
Literasi 
Keuangan (X1)  
Teknologi 
Informasi (X2)  

Temuan dari penelitian ini 
membuktikan bahwa literasi 
keuangan dan teknologi 
informasi memiliki dampak 
positif yang signifikan 
terhadap perilaku keuangan 
mahasiswa. Sebaliknya, 
demografi pendapatan tidak 
terbukti memiliki dampak 
yang signifikan terhadap 
perilaku keuangan. Selain itu, 
tidak ada bukti yang signifikan 
bahwa demografi pendapatan 
mampu memperkuat 
pengaruh literasi keuangan 
terhadap perilaku keuangan 
dan teknologi informasi 
terhadap perilaku keuangan. 
Hal ini berarti bahwa 
mahasiswa perlu 
meningkatkan pengetahuan 
keuangan dan manfaat 
penggunaan teknologi agar 
memiliki kemampuan untuk 
mengontrol dan mengelola 
keuangannya dengan lebih 
efisien. 

 
54 Parulian and Nataliana Bebasari. 
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8 

Tutik 
Apriyanti, Sri 
Astuti, Ichsan 
Setiyo Budi 
Ichsan Setiyo 
Budi 55 

Gender (X1) 
Usia (X2) 
IPK (X3) 
Pengalaman 
Kerja (X4) 
Tingkat 
Pendidikan 
Orang Tua (X5) 
Literasi 
Keuangan (Y) 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa variabel 
IPK dan tingkat pendidikan 
orang tua berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap 
tingkat literasi keuangan 
mahasiswa sedangkan 
variabel gender, usia dan 
pengalaman kerja tidak 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap tingkat 
literasi keuangan mahasiswa. 

 
55 Apriyanti and others; Dandy Rajendra Bomantara and others, ‘Studi Fenomenologi: 

Analisis Pemahaman Literasi Keuangan Pada Mahasiswa FEB Dan Non FEB Universitas 
Tanjungpura’, Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen DanAkuntansi (JEBMA), 3.3 (2023). 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Theory of Planned Behavior 

Teori Perilaku Terencana Theory of Planned Behavior (TPB)56 

dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985 sebagai pengembangan dari 

Teori Tindakan Terencana (Theory of Reasoned Action) yang sebelumnya 

diajukan bersama Martin Fishbein. TPB menyediakan kerangka kerja yang 

memungkinkan untuk memahami dan memprediksi perilaku manusia dalam 

berbagai konteks. Berikut adalah penjelasan menurut Ajzen terkait TPB: 

1. Niat (Intention): 

Menurut TPB, niat individu untuk melakukan suatu perilaku adalah 

prediktor utama perilaku itu sendiri. Niat ini merupakan keinginan atau 

kemauan individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Niat 

ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama: 

a. Sikap (Attitude): Sikap mengacu pada evaluasi individu terhadap 

perilaku tersebut, yaitu apakah individu memiliki pandangan positif 

atau negatif terhadap perilaku tersebut. Sikap terbentuk berdasarkan 

keyakinan individu tentang hasil dari perilaku tersebut, termasuk 

penilaian terhadap manfaat dan risiko yang terkait dengan perilaku 

tersebut. 

b. Norma Subjektif (Subjective Norm): Norma subjektif mencerminkan 

persepsi individu tentang apakah orang-orang penting dalam 

 
56 Ajzen. 



26 
 

 
 

kehidupan mereka (seperti keluarga, teman, atau tokoh otoritas) 

mendukung atau menentang perilaku tersebut. Norma subjektif juga 

mencakup keinginan individu untuk mematuhi harapan orang-orang 

tersebut. 

c. Kontrol Perilaku yang Dirasakan (Perceived Behavioral Control): 

Kontrol perilaku yang dirasakan mengacu pada persepsi individu 

tentang kemudahan atau kesulitan dalam melakukan perilaku tersebut, 

serta kepercayaan akan kemampuannya untuk mengontrol tindakan 

tersebut. Faktor ini mencakup pertimbangan tentang hambatan dan 

sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan perilaku tersebut. 

2. Hubungan dengan Prilaku (Behavior): 

   Niat individu untuk melakukan perilaku tertentu tidak selalu 

menghasilkan perilaku yang sesuai. Namun, menurut TPB, niat ini adalah 

prediktor yang kuat dari perilaku. Selain itu, kontrol perilaku yang dirasakan 

juga dapat mempengaruhi perilaku langsung, dengan meningkatnya kontrol 

perilaku yang dirasakan, individu cenderung lebih mungkin untuk 

melaksanakan perilaku yang dimaksud. 

Dengan mempertimbangkan interaksi antara sikap, norma subjektif, 

kontrol perilaku yang dirasakan, dan niat, TPB memberikan kerangka kerja 

yang komprehensif untuk memahami dan memprediksi perilaku manusia 

dalam berbagai konteks. Teori ini telah digunakan dalam berbagai penelitian 

untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku individu dalam bidang 

kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan lainnya. 
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B. Literasi Keuangan Syariah 

Menurut The Association of Chartered Certified Accountants57, konsep 

literasi keuangan mencakup pengetahuan tentang konsep keuangan, 

kemampuan untuk memahami komukasi tentang konsep keuangan, 

kemampuan manajemen keuangan pribadi/perusahaan, dan kemampuan 

untuk membuat keputusan keuangan dalam situasi tertentu.  

Menurut Organisation for Economic Co-opertion and Developmen58, 

literasi keuangan mengacu pada pengetahuan keuangan dalam membuat 

keputusan keuangan yang terinformasi dengan baik. Literasi keuangan 

didefinisikan sebagai kombinasi keterampilan tentang pemahaman atau 

pengetahuan (knowledge), sikap (attitude) dan perilaku (behavior) yang 

penting dalam mengambil keputusan keuangan dan pada akhirnya memahami 

bagaimana mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik59. Literasi keuangan 

syariah menurut OECD mencakup pemahaman mendalam tentang prinsip-

prinsip ekonomi Islam dan praktik keuangan yang sesuai dengan syariah. Hal 

ini mencakup pemahaman tentang konsep-konsep seperti riba (bunga), gharar 

(ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta prinsip-prinsip yang 

mendasari transaksi keuangan syariah seperti mudharabah, musharakah, dan 

murabahah. OECD menekankan pentingnya literasi keuangan syariah sebagai 

bagian dari literasi keuangan secara keseluruhan, karena orang yang 

 
57 ACCA, ‘The Association of Chartered Certified Accountants’, 2014. 
58 OECD, ‘Organisation for Economic Co-Opertion and Development’. 
59 ACCA. 
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memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah akan dapat membuat keputusan 

keuangan yang lebih terinformasi sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip 

syariah mereka. 

Literasi keuangan syariah adalah perluasan dari literasi keuangan dengan 

unsur-unsur yang  syariat Islam didalamnya. Aspek literasi keuangan syariah 

meliputi pengelolaan uang dan harta (seperti menabung untuk hari tua dan 

dana darurat untuk digunakan sewaktu-waktu), aspek perencanaan keuangan 

seperti dana pensiun, investasi, dan asuransi. Ada juga aspek bantuan sosial 

seperti wakaf, infaq, dan shadaqah. Aspek lainnya adalah tentang zakat dan 

warisan60. 

C. Indikator Literasi Keuangan Syariah 

Menurut Sugiharti dan Maula, Pendidikan sangat berperan penting dalam 

pembentukan literasi keuangan baik pendidikan informal di lingkungan 

keluarga maupun pendidikan formal di lingkungan perguruan tinggi61. Melalui 

pendidikan yang ada pada perguruan tinggi mahasiswa seharusnya mampu 

mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai industri keuangan syariah, 

khususnya Perilaku keuangan syariah. 

 
60 Diana Djuwita and Ayus Ahmad Yusuf, ‘Tingkat Literasi Keuangan Syariah Di 

Kalangan UMKM Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha’, Al-Amwal : Jurnal Ekonomi 
Dan Perbankan Syari’ah, 10.1 (2018), p. 105, doi:10.24235/amwal.v10i1.2837. 

61 Sugiharti and Maula, IV. 
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Pembelajaran di perguruan tinggi yang efektif serta efisien, akan 

menambah kemampuan, pemahaman, penilaian, serta membantu mahasiswa 

dalam bertindak terkait dengan keuangan mereka62. 

Menurut Organization for Economic Cooperation and Development ada tiga 

komponen dalam literasi keuangan63, yaitu: 

1. Pengetahuan Keuangan adalah pendidikan tentang tata cara mengelola 

keuangan pribadi untuk menghadapi masa depan dengan kemandirian 

ekonomi. Indikator pengetahuan keuangan dalam penelitian ini adalah 

dasar-dasar keuangan, manajemen keuangan, kredit dan utang, tabungan 

dan investasi, risiko dan asuransi. 

2. Perilaku Keuangan adalah kemampuan seseorang dalam merencanakan, 

menganggarkan, memeriksa, mengelola, mengontrol, mencari, dan 

menyimpan dana keuangan sehari-hari.  Indikator perilaku keuangan 

dalam penelitian ini adalah membuat anggaran, menabung dan 

mengendalikan uang, berinvestasi dan membayar kewajiban tepat waktu. 

3. Financial Attitude (Sikap Keuangan) adalah keadaan pikiran, pendapat dan 

penilaian tentang keuangan. Indikator sikap keuangan dalam penelitian ini 

adalah sikap terhadap uang, perencanaan masa depan. 

 

 

 
62 Huriyatul Akmal and Yogi Eka Saputra, ‘Analisis Tingkat Literasi Keuangan’, JEBI 

(Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam), 1.2 (2016). 
63 OECD, G20/OECD Infe Core Competencies Framework On Financial Literacy For 

Adults G20/OECD Infe Core Competencies Framework On Financial Literacy For Adults Adult 
Financial Literacy Competencies, 2016. 
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D. Pendidikan 

Pendidikan dipahami sebagai pengalaman seseorang yang telah 

diperoleh dari suatu program pembelajaran. Pengalaman tersebut dapat 

berupa (a) pengetahuan, atau yang berhubungan dengan kognisi, (b) sikap, 

maupun (c) perilaku tertentu64. Semakin tinggi pendidikan seseorang 

diharapkan semakin tinggi tingkat profesionalismenya dalam kualitas 

pendidikan, karena pendidikan seseorang menentukan kepribadian seseorang 

termasuk pola pikir dan wawasan seseorang65.  

Pendidikan yang kuat di bidang keuangan atau ekonomi bagi mahasiswa 

cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik, sehingga keterampilan 

keuangan seharusnya diperoleh melalui proses pendidikan agar mahasiswa 

mampu untuk mengelola keuangan dengan baik. Azra mengemukakan bahwa 

pendidikan adalah suatu kegiatan manusia dalam mengembangkan 

keterampilan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku seseorang baik dalam 

kehidupan nyata dan sekaligus mempersiapkan diri untuk kehidupan di masa 

yang akan datang melalui organisasi tertentu atau tidak terorganisir66.  

Penelitian yang dilakukan oleh Parulian dan Natalia (2022) mahasiswa 

perlu meningkatkan pengetahuan keuangan dan manfaat penggunaan 

 
64 Shubchan. 
65 Siti Aisyah, ‘Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Guru Terhadap Hasil Belajar 

Matematika Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Sungai Batang Kabupaten Indragiri 
Hilir Provinsi Riau’, 2018, pp. 1–152. 

66 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam : Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan 
Milenium III, ed. by Thaha Idris, I (KENCANA, 2012). 
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teknologi agar memiliki kemampuan untuk mengontrol dan mengelola 

keuangannya dengan lebih efisien67.  

E. Sikap dan Perilaku 

Sikap dan perilaku mencakup aspek psikologis dan tindakan individu 

terhadap masalah keuangan. Ini termasuk sikap terhadap risiko, motivasi untuk 

belajar tentang keuangan, kemauan untuk mengelola keuangan secara 

bijaksana, serta tindakan nyata dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan. 

Menurut Robbins dan Judge (2008) sikap dapat diartikan sebagai pernyataan 

evaluatif baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap 

objek, individu, dan peristiwa68. Sikap memiliki 3 komponen utama yang terdiri 

dari:  

1. Kognitif adalah pendapat atau keyakinan dari suatu sikap yang 

menentukan tingkat untuk sesuatu atau bagian yang lebih penting dari 

sikap.  

2. Afektif (perasaan) adalah emosi yang berada di dalam diri setiap individu. 

Perasaan merupakan pernyataan dari sikap yang diambil dan menentukan 

perilaku yang akan dilakukan oleh setiap individu.  

3. Perilaku atau tindakan merupakan cerminan bagaimana individu 

berperilaku dengan cara tertentu terhadap sesuatu atau seseorang69. 

 
67 Parulian and Nataliana Bebasari. 
68 Stephen P Robbins and Timothy A Judge, Perilaku Organisasi: Organizational 

Behavior Buku 2 (Salemba Empat, 2008). 
69 Robbins and Judge. 
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Perusahaan atau individu yang memiliki pengetahuan keuangan yang 

memadai akan memiliki perilaku manajemen yang lebih baik seperti 

membayar tagihan tepat waktu, melakukan pembukuan yang benar, dan 

memiliki dana cadangan untuk keadaan darurat70. 

F. Teknologi 

Teknologi terkait dengan literasi keuangan syariah sebagai alat, platform 

atau sistem digital yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan 

keterampilan individu dalam mengelola keuangan71.  Teknologi ini mencakup 

berbagai aplikasi layanan yang menyedikan informasi, edukasi dan alat bantu 

membantu pengguna membuat keputusan keuangan yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. Seiring perkembangan teknologi mampu untuk 

mempermudah dan memberikan banyak manfaat dalam mengakses keuangan, 

dalam hal ini semakin mudah untuk melakukan transaksi baik hanya untuk 

mengirim uang sampai dengan melakukan pembayaran hanya dengan 

menggunakan smartphone tanpa harus ke bank untuk melakukan transaksi. 

Selain kemudahan ini, berbagai informasi juga mudah untuk didapatkan 

sehingga sudah seharusnya jika perkembangan teknologi ini diringi dengan 

literasi keuangan masyarakat yang tinggi. Karena hal ini dapat mempermudah 

perkembangan ekonomi dan menghindarkan masyarakat dari informasi yang 

salah atau hoax atau penipuan. 

 
70 Norma Yulianti and Meliza Silvy, Sikap Pengelola Keuangan Dan Perilaku 

Perencanaan Investasi Keluarga Di Surabaya, Journal of Business and Banking, 2013, iii. 
71 Nisa, Dianty, and Hakim. 
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Dari penelitian yang dilakukan oleh parulian menunjukkan bahwa 

teknologi informasi berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan72. 

Sehingga menjadi penting untuk memperhatikan dan memanfaatkan 

penggunaan teknologi agar digunakan secara bijak agar terhindar dari 

penipuan. Selain pemahaman akan penggunaan teknologi sebagaimana di 

ungkapkan oleh Nisa et.al  instrumen riset dari variabel teknologi yang 

diadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Syaputri (2015) yaitu 

kemudahan akan  sarana dan prasarana73. 

G. Lingkungan 

Lingkungan mencakup semua orang yang dapat memengaruhi individu. 

Pengaruh dari lingkungan ini bisa diterima secara langsung maupun tidak 

langsung. Pengaruh langsung terjadi dalam interaksi sehari-hari dengan orang 

lain, seperti keluarga, teman, rekan kampus, atau pekerjaan. Sementara itu 

pengaruh tidak langsung diperoleh melalui media seperti radio, televisi, buku, 

majalah, internet, atau berbagai cara lainnya. Dengan demikian lingkungan 

dapat memberikan pengaruh terhadap individu atau kelumpok dalam 

melakukan tindakan dan mengubah perilaku74. 

Dewantara (2010) mengemukakan  bahwa lingkungan sosial dibedakan 

menjadi tiga, yaitu a) lingkungan keluarga, b) lingkungan sekolah, dan c) 

lingkungan masyarakat.  Lingkungan keluarga merupakan faktor pertama dan 

 
72 Parulian and Nataliana Bebasari. 

73 Nisa, Dianty, and Hakim. 
74 Kenale Sada. 
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utama  menentukan keberhasian pendidikan seseorang. Lingkungan sekolah 

merupakan lingkungan pendidiakn formal yang mempunyai peran penting dal 

mencerdaskan dan membimbing moral perilaku. Lingkungan masyarakat 

merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah yang mampu 

untuk mempengaruhi kepribadian seseorang, seperti cara menyelesaikan 

masalah, tingkah laku maupun moral75.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Aprinthasari menunjukkan 

bahwa lingkungan sosial berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan 

mahasiswa76, selain itu hasil penelitan oleh yohanes menunjukkan bahwa 

lingkungan sosial berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan77. 

Seseorang yang berada dalam lingkungan produktif akan berbeda dengan 

seseorang yang berada di lingkungan konsumtif. seseorang yang tinggal di 

lingkungan produktif akan meningkatkan pengetahuan mereka dan terhindar 

dari perilaku konsumtif, sehingga cenderung tidak terlibat dalam pengelolaan 

keuangan yang tidak bertanggung jawab. Begitu juga sebaliknya, seseorang 

yang berada pada lingkungan yang tidak mendukung untuk mendapatkan 

literasi keuangan yang baik maka akan mempengaruhi perilaku yang dalam 

aktifitas kesehariannya seperti bersifat konsumtif, tidak menyiapkan masa 

depan dengan lebih memilih hal-hal yang tidak penting. 

 
75 Dewantara. 

76 Mutiara Nabila Aprinthasari and Widiyanto, ‘Pengaruh 
Literasi    Keuangan    Dan    Lingkungan    Sosial Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi’, 2020 . 

77 Kenale Sada. 
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H. Religiusitas 

Religiusitas adalah cara seseorang merasakan dan mengamalkan 

agama, meliputi simbol, keyakinan, nilai, dan perilaku yang dipengaruhi oleh 

kekuatan spiritual. Tingkat komitmen individu terhadap agamanya 

bergantung pada sejauh mana religiusitasnya, yang tercermin dari 

kepercayaan, nilai-nilai keagamaan, dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan 

sehari-hari78. 

Ada lima dimensi keberagamaan yang dapat diukur untuk 

menentukan sejauh mana religiusitas seseorang, yaitu79: 

a. Dimensi Ritual 

Aspek ini mengukur sejauh mana seseorang menjalankan kewajiban 

ritual agama yang dianut, seperti pergi ke tempat ibadah, berdoa pribadi, 

berpuasa, dan sebagainya. Dimensi ini mencakup perilaku keagamaan dalam 

bentuk upacara atau ibadah. 

b. Dimensi Ideologis 

Dimensi ini mengukur tingkat penerimaan seseorang terhadap ajaran 

dogmatis agama, seperti keberadaan Tuhan, malaikat, surga, dan neraka. 

Dalam konteks Islam, ini berkaitan dengan keyakinan terhadap kebenaran 

ajaran Al-Qur'an dan Hadis, serta penerapan ajaran tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari dengan ikhlas dan iman. 

 

 
78 Husein Umar, Riset Pemasaran Dan Perilaku Konsumen (Gramedia, 2015). 
79 Jamaludin Ancok and Fuad Anshari Suroso. 
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c. Dimensi Intelektual 

Aspek ini berhubungan dengan sejauh mana seseorang memahami 

ajaran agamanya dan berusaha meningkatkan pengetahuan keagamaan. Ini 

menunjukkan kedalaman pemahaman terhadap doktrin agama dan 

bagaimana pengetahuan tersebut mempengaruhi perilaku keagamaan. 

d. Dimensi Pengalaman 

Dimensi ini mengukur sejauh mana seseorang merasakan pengalaman 

religius, seperti kedekatan dengan Allah, kekhusyukan dalam sholat, atau 

perasaan syukur. Ini mencakup perasaan yang timbul dari pengalaman 

spiritual dan hubungan pribadi dengan Tuhan. 

e. Dimensi Konsekuensi 

Aspek ini berfokus pada sejauh mana seseorang menerapkan ajaran 

agamanya dalam kehidupan sehari-hari, seperti berbuat baik, jujur, dan tidak 

mencuri. Berbeda dengan dimensi ritual, dimensi ini lebih mengarah pada 

hubungan sosial dan manifestasi ajaran agama dalam interaksi dengan orang 

lain. 

I. Demografi 

Atkinson80; Grohman, et al., mengungkapkan bahwa determinan sosio-

demografi menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat literasi keuangan 

 
80 Adele Atkinson, ‘Measuring Financial Literacy: Results of the OECD / International 

Network on Financial Education (INFE) Pilot Study Flore-Anne Messy’, OECD Working Papers 
on Finance, Insurance and Private Pensions, 2012, doi:10.1787/5k9csfs90fr4-en. 
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yang jauh lebih rendah daripada laki-laki di hampir semua negara81. Klapper 

mengungkapkan bahwa Wanita memiliki keterampilan keuangan yang lebih 

lemah daripada pria bahkan mempertimbangkan variasi dalam usia, negara, 

pendidikan, dan pendapatan82. Terdapat hubungan positif antara pendidikan 

dan literasi keuangan. Individu yang berpendidikan lebih tinggi lebih 

cenderung menunjukkan perilaku dan sikap positif serta menunjukkan tingkat 

literasi yang lebih tinggi. 

Faktor demografi dapat diukur dengan menggunakan banyak 

indikatro menurut Chen dan Volpe tingkat kesenioran mahasiswa ikut 

mempengaruhi literasi keuangan yang dimiliki mahasiswa83. Demografi 

merupakan faktor yang melekat pada diri seseorang dan membedakan antara 

individu satu dengan yang lainnya. Faktor demografi termasuk pendapatan, 

usia, jenis kelamin, pengalaman pendidikan dan tingkat pendidikan84, 

pendapatan pada mahasiswa berupa uang saku yang didapatkan dari 

pemberian orang tua dan hasil kerja part time atau pekerjaan sampingan. 

Selain itu kemampuan akademik juga menjadi penentu bagi mahasiswa terkait 

literasi keuangan,  penelitian Cude et.al dalam Faridhatun menunjukkan bahwa 

tingginya nilai IPK yang dimiliki mahasiswa mempengaruhi kondisi keuangan 

mereka menjadi lebih baik dan sehat ini sejalan dengan penelitian yang 

 
81 Antonia Grohmann, Theres Klu hs, and Lukas Menkhoff, ‘Does Financial Literacy 

Improve Financial Inclusion? Cross Country Evidence’, World Development, 111 (2018), pp. 84–
96, doi:https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.06.020. 

82 Klapper, Lusardi, and Van Oudheusden. 
83 Haiyang Chen and Ronald P Volpe, ‘An Analysis of Personal Financial Literacy among 
College Students’, Financial Services Review, 7.2 (1998), pp. 107–28, 
doi:https://doi.org/10.1016/S1057-0810(99)80006-7. 
84 Parulian and Nataliana Bebasari. 
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dilakukan oleh Sabri et.al yang menyatakan bahwa mahasiswa dengan IPK 

tinggi memiliki permasalahan keuangan lebih sedikit dibandingkan 

mahasiswa yang memiliki IPK yang rendah85. 

J. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang harus diuji berdasarkan 

konsep-konsep dasar teori yang telah di kemukakan, maka hipotesis atau 

dugaan sementara dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendidikan berpengaruh terhadap literasi keuangan syariah 

Pendidikan merupakan pengalaman seseorang yang telah diperoleh 

dari suatu program pembelajaran. Pendidikan yang kuat di bidang 

keuangan atau ekonomi bagi mahasiswa cenderung memiliki pemahaman 

yang lebih baik sehingga memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan 

dengan baik. Berdasarkan penelitian Candera, et.al. Bahwa pendidikan 

mampu memoderasi masyarakat untuk  menabung di lembaga keuangan, 

dimana pendidikan berperan untuk memberikan literasi keuangan syariah 

sehingga msyarakat teredukasi86. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Apriyanti, et.al. pendidikan juga berperan penting dalam menentukan 

tingkat literasi keuangan pada mahasiswa87. Oleh sebab itu pendidikan 

penting untuk menjadi satu bagian literasi keuangan syariah. 

 
85 Faridhatun Faidah, ‘Pengaruh Literasi Keuangan Dan Faktor Demografi Terhadap Minat 
Investasi Mahasiswa’, Journal of Applied Business and Economic , 5.3 (2019). 

86 Candera, Afrilliana, and Ahdan. 
87 Apriyanti and others. 
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H1: Ada pengaruh positif signifikan antara pendidikan terhadap 

literasi keuangan syariah. 

2. Sikap dan perilaku berpengaruh terhadap literasi keuangan syariah 

Sikap dan Prilaku menjadi variabel yang penting dalam mempengaruhi 

literasi keuangan syariah. Jika seseorang memiliki sikap yang negatif 

terhadap menabung untuk masa depan mereka, meraka akan lebih 

memperioritaskan keinginan jangka pendek daripada keamanan jangka 

panjang sehingga tidak mungkin untuk mempersiapkan tabungan, dana 

darurat atau membuat rencana keuangan jangka panjang. Hasil positif dari 

melek literasi keuangan didorong oleh perilaku seperti merencanakan 

pengeluaran dan meningkatkan atau mengamankan pengeluaran, 

sebaliknya menggunakan kartu kredit secara berlebihan dapat mengurangi 

kesejahteraan financial. 

Sikap dan perilaku terhadap literasi keuangan syariah dapat 

mempengaruhi literasi keuangan syariah, sehingga individu yang memiliki 

sikap dan perilaku yang positif terhadap literasi keuangan syariah akan 

lebih mengutamakan dan memahami lebih baik tentang keuangan syariah, 

Individu yang berpendidikan lebih tinggi lebih cenderung menunjukkan  

prilaku dan sikap positif dan menunjukkan tingkat literasi yang lebih 

tinggi88. 

 
88 Klapper, Lusardi, and Van Oudheusden. 
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H2:  Ada pengaruh positif signifikan antara Sikap dan perilaku terhadap 

literasi keuangan syariah. 

3. Teknologi berpengaruh terhadap literasi keuangan syariah 

Semakin tinggi tingkat literasi keuangan seseorang, semakin efektif 

pula penggunaan layanan Fintech oleh individu tersebut. Temuan 

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

menunjukkan adanya korelasi positif antara literasi keuangan dan 

penggunaan Fintech yang bijaksana dan efisien. Penelitian sebelumnya 

juga mengindikasikan bahwa pemahaman yang baik tentang konsep 

keuangan mempermudah individu dalam memanfaatkan teknologi 

keuangan secara optimal, sehingga meningkatkan kualitas pengelolaan 

keuangan pribadi mereka89. 

H3: Ada pengaruh positif signifikan antara Teknologi terhadap literasi 

keuangan syariah. 

4. Lingkungan berpengaruh terhadap literasi keuangan syariah 

Lingkungan mencakup semua orang yang dapat memengaruhi individu. 

Pengaruh dari lingkungan ini bisa diterima secara langsung maupun tidak 

langsung. Pengaruh langsung terjadi dalam interaksi sehari-hari dengan 

orang lain, seperti keluarga, teman, rekan kampus, atau pekerjaan. 

Sementara itu pengaruh tidak langsung diperoleh melalui media seperti 

 
89 Mamik Nur Farida, Yoyok Soesatyo, and Tony Seno Aji, ‘Influence of Financial 

Literacy and Use of Financial Technology on Financial Satisfaction through Financial Behavior’, 
International Journal of Education and Literacy Studies, 9.1 (2021), p. 86, 
doi:10.7575/aiac.ijels.v.9n.1p.86. 
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radio, televisi, buku, majalah, internet, atau berbagai cara lainnya. Dengan 

demikian lingkungan dapat memberikan pengaruh terhadap individu atau 

kelompok dalam melakukan tindakan dan mengubah perilaku disadari 

atau tidak lingkungan yang memliki tingkat literasi keuangan yang positif 

akan memberikan dampak yang positif sebaliknya lingkungan yang negatif 

akan memberikan dampak yang negatif. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Aprinthasari90, Sukamto dan ummi91, Yohanes 92 

menunjukkan bahwa lingkungan mampu memberikan pengaruh signifikan 

terhadap literasi keuangan.  

H4: Ada pengaruh positif signifikan antara lingkungan terhadap literasi 

keuangan syariah 

5. Religiusitas berpengaruh terhadap literasi keuangan syariah 

Religiusitas adalah salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi 

literasi keuangan syariah seseorang. Ini mencakup keyakinan pada Allah 

SWT yang mempengaruhi prilaku individu unutk mengikuti atau 

menghindari tindakan terentu sesuai dengan syariat. Tingkat religiusitas 

dapat diamati dari kegiatan keagamaan yang rutin dan konsisten dalam 

kegidupan sehari-hari. Semakin sering seseorang terlibat dalam kegiatan 

keagamaan, maka semakin kuat dorongan untuk lebih religius dan semakin 

kuat keinginan untuk mempelajari serta mengamalkan ajaran agama, 

termasuk literasi keuangan syariah. 

 
90 Aprinthasari and Widiyanto. 
91 Sukamto and Ummi. 
92 Kenale Sada. 
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Hasil penelitian oleh Defana dan Kardiyem menunjukkan bahwa 

religisitas mampu untuk memberikan pengaruh terhadap literasi keuangan 

syariah tingkat religiusitas yang tinggi akan mendorong seseorang untuk 

mempelajari berbagai aspek ajaran islam, termasuk di dalamnya aspek 

keuangan93. Penelitian yang dilakukan oleh Dina dan Abror juga 

menunjukkan bahwa religiusitas mampu untuk mempengaruhi literasii 

keuangan syariah94. 

H5: Ada pengaruh positif signifikan antara religiusitas terhadap literasi 

keuangan syariah 

6. Demografi memoderasi pengaruh pendidikan terhadap literasi keuangan 

syariah 

Faktor demografi mampu menjelaskan kondisi dan perubahan pada 

masyarakat dengan adanya perbedaan kondisi sosial ekonomi dalam 

masyarakat akan menimbulkan perbedaan persepsi. Seseorang yang 

memiliki pandangan tentang keuangan yang lebih tinggi akan paham 

tentang literasi keuangan95. Demografi mampu untuk memoderasi 

Pendidikan terhadap literasi keuangan syariah, dimana semakin matang 

usia individu dan di saat yang sama memiliki pendidikan yang tinggi akan 

lebih mengutamakan dan memahami lebih baik tentang keuangan syariah. 

 
93 Defiansih and Kardiyem. 
94 Dina Patrisia and Abror Abror, ‘Literasi Keuangan Syariah Pada Generasi Ẓ: Peran 

Keluarga Dan Religiusitas’, 2022, doi:10.24036/jkmb.11687000. 
95 Suryanto Suryanto and Mas Rasmini, ‘Analisis Literasi Keuangan Dan Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhinya’, Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, 8.2 (2018), 
doi:10.34010/jipsi.v8i2.1336. 
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Dalam penelitian novia dan yuyun menyebutkan variabel demografi (yaitu: 

tingkat pendidikan, pendapatan, usia) memoderasi pendidikan terhadap 

literasi keuangan sedangkan untuk status perkawinan tidak 

mempengaruhi liteasi keuangan96. Dengan demikian demografi mampu 

memoderesi pendidikan terhadap literasi keuangan. 

H6: Demografi memoderasi pengaruh pendidikan terhadap literasi 

keuangan syariah secara signifikan. 

7. Demografi memoderasi pengaruh sikap dan perilaku terhadap literasi 

keuangan syariah 

Hipotesis ini mengandaikan bahwa demografi memoderasi sikap dan 

prilaku terhadap literasi keuangan syariah, sehingga individu yang 

memiliki sikap dan prilaku yang positif terhadap literasi keuangan syariah 

akan lebih mengutamakan dan memahami lebih baik tentang keuangan 

syariah97. Salah satu sikap tersebut adalah dengan berusaha untuk 

mengikuti perkembangan informasi mengenai keuangan dan bisnis98. 

Dengan demikian akan berdampak pada peningkatan literasi keuangan 

yang dimiliki. 

H7:  Demografi memoderasi pengaruh sikap dan perilaku terhadap 

literasi keuangan syariah secara signifikan. 

 

 

 
96 Dewanty and Isbanah. 
97 Parulian and Nataliana Bebasari. 
98 Suryanto and Rasmini. 
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8. Demografi memoderasi pengaruh teknologi terhadap literasi keuangan 

syariah 

Pada variabel demografi terdapat beberapa indikator yang digunakan 

dalam penelitian ini seperti gender, pendapatan, semester, prodi yang 

mana masing-masing dari indikator ini bisa saja ada yang berpengaruh 

positif atau berpengaruh negatif. Sehingga perlu dipahami setiap indikator 

ini mampu untuk memberikan output yang berbeda, seperti pada penelian 

yang dilakukan oleh parulian yang menunjukkan indikator pendapatan 

tidak memperkuat literasi keuangan ketika seseorang memiliki pendaptan 

bulanan lebih tinggi dan memiliki pengetahuan keuangan yang baik maka 

orang tersebut belum tentu memiliki perilaku keuangan yang baik pula 

dibanding individu dengan pengatahuan yang serupa.  

Penelitian yang dilakukan Faridhatun, variabel demografi mampu 

memberikan pengaruh terhadap literasi keuangan bagi mahasiswa99. 

Sejalan dengan hal tersebut penelitian yang dilakukan oleh Khusnul dan 

Yuyun dimana demografi dan teknologi mampu memberikan pengaruh 

terhadap literasi keuangan100. Dari penelitian tersebut dapat di pahami 

bahwa demografi mampu memoderasi teknologi terhadap literasi 

keuangan syariah. 

 
99 Faridhatun Faidah, ‘Pengaruh Literasi Keuangan Dan Faktor Demografi Terhadap 

Minat Investasi Mahasiswa’, Journal of Applied Business and Economic , 5.3 (2019). 
100 Khusnul Khotimah and Yuyun Isbanah, ‘Demografi, Faktor Individu, Dan Literasi 

Keuangan Wanita Karir Di Surabaya Onomi Universitas Negeri Surabaya’, Jurnal Ilmu 
Manajemen, 7 (2019). 
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H8:  Demografi memoderasi pengaruh teknologi  terhadap literasi 

keuangan syariah secara signifikan. 

9. Demografi memoderasi pengaruh lingkungan terhadap literasi keuangan 

syariah 

Lingkungan yang positif akan memberikan dampak yang positif 

terhadap individu dalam mengambil keputusan sehingga menampilkan 

perilaku yang positif. Selain itu individu atau kelompok yang memiliki 

literasi keuangan yang positif akan memberikan pengaruh yang  terhadap 

lingkungan dia berada, sebagai individu atau kelompok yang memiliki 

pendapatan  atau pendidikan yang posititf maka akan menjadi panutan di 

kalangan masyarakat.  

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa demografi 

memiliki pengaruh terhadap literasi keuangan101, dan mampu untuk 

memoderasi lingkungan terhadap literasi keuangan dimana individu atau 

kelompok memberikan pengaruh baik pengaruh positif ataupun negatif102. 

Dimana semakin tinggi tingkat literasi seharusnya sejalan dengan 

pengaruh positif yang diberikan terhadap lingkungan103. 

H9: Demografi memoderasi pengaruh lingkungan terhadap literasi 

keuangan syariah secara signifikan. 

 
101 Faradina Saskia Windayani and Astrie Krisnawati, ‘Analisis Pengaruh Faktor 

Demografi Terhadap Literasi Keuangan Dan Keputusan Investasi Di Pasar Modal’, E-Proceeding 
of Management , 6.1 (2014). 

102 Faidah. 
103 Parulian and Nataliana Bebasari. 
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10. Demografi memoderasi pengaruh religiusitas terhadap literasi keuangan 

syariah 

Religiusitas merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi 

tingkat literasi keuangan syariah seseorang104 sedangkan demografi 

dipengaruhi oleh faktor-faktor usia105, pendapatan, pendidikan yang dapat 

mempengaruhi religiusitas terhadap literasi keuangan syariah106. Misalnya 

individu dengan tingkat pendidikan yang tinggi memungkinkan untuk 

memiliki pemahaman yang lebih baik tentang produk keuangan syariah 

yang dapat memperkuat dampak religiusitas mereka dimana kecerdasaan 

intelektual, tingkat pendidikan, pendapatan dapat berfungsi sebagai 

variabel moderasi (demografi) yang memperkuat atau memperlemah 

hubungan antara religiusitas dan literasi keuagan syariah. 

Dewanty dan Isbanah menemukan bahwa Demografi (pendidikan , 

pendapatan pribadi dan usia) berpengaruh signifikan terhadap literasi 

keuangan107, Herawati dalam penelitiannya menemukan bahwa gender 

berpengaruh terhadap literasi keuangan sementara usia, pekerjaan dan 

penghasilan orang tua tidak beropengaruh 108. Sehingga pada penelitian ini 

diajukan hipotesis bahwa demografi mampu untuk memoderasi 

religiusitas terhadap literasi keuangan syariah. 

 
104 Defiansih and Kardiyem. 
105 Khotimah and Isbanah. 
106 Parulian and Nataliana Bebasari. 
107 Dewanty and Isbanah. 
108 Nyoman Trisna Herawati, ‘Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Serta Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhinya’, 2017. 
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H10: Demografi memoderasi pengaruh religiusitas terhadap literasi 

keuangan syariah 

K. Kerangka Konseptual 

Menurut Notoatmodjo Kerangka kerja konseptual adalah kerangka 

hubungan antara konsep-konsep yang akan diukur atau diamati dalam suatu 

penelitian109. Kerangka konseptual memperlihatkan antar variabel dalam 

penelitian. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen (X1), yaitu 

pendidikan, (X2) Sikap dan Prilaku, (X3) Teknologi, dan (X4) Lingkungan. 

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah Literasi Keuangan Syariah. 

Dan variabel moderat (Ẓ) adalah Demografi. Berikut ini adalah gambaran 

sederhana dari konsep penelitian yang digunakan: 

 

 

 

 

 

 

 
109 Soekidjo. Notoatmodjo, Ilmu Perilaku Kesehatan (Rineka Cipta, 2018). 

Gambar. 2. 1. Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana data yang 

diperoleh dalam bentuk numerik dan perlu untuk dianalisis. Jenis penelitian 

kuantitatif menekankan pada pengujian teori dengan mengukur variabel 

penelitian dengan angka-angka dan mengalisis data atau menggunakan 

prosedur statistik110. 

Haqiqi dan Berliana Menungkapkan bahwa penelitian kuantitatif adalah 

pendekatan penelitian ilmiah yang menggunakan data dalam bentuk angka 

untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis111. Metode 

analisis data statistik sering digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk 

menginterpretasikan hasil dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti 

numerik. Jenis penelitian ini menekankan pada pengukuran variabel-variabel 

penelitian dengan angka dan penggunaan prosedur statistik untuk 

menganalisis data. Hal ini memungkinkan untuk menarik kesimpulan yang 

didasarkan pada bukti empiris. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Alauddin Makassar. 

 
110 Fauzan Haqiqi and Aulia Berliana, ‘Analisis Pengaruh Suku Bunga Dan Deposito 

Terhadap Laba Pada PT. BANK Mandiri (PERSERO) Cabang Tanjung Balai Karimun Tahun 
2015-2018’, 3.1 (2022), pp. 113–21. 

111 Haqiqi and Berliana, iii. 



49 
 

 
 

Pemilihan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam didasarkan dengan 

pertimbangan bahwa responden yang akan ditemui adalah orang-orang 

yang sudah mendapatkan pengetahuan tentang literasi keuangan syariah 

sehingga mudah untuk mengukur tingkat literasi keuangan syariah. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitin ini adalah pendekatan 

asosiatif. Asosiatif yang dimaksud yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih112. Kerangka pemikiran 

dan hipotesis meringkas serta memperjelas permasalahan yang hendak 

dibedah dalam penelitian ini. Dari hipotesis tersebut dirumuskan berbagai 

instrumen penelitian yang diharapkan mampu menjawab pertanyaan 

tersebut. Setiap variabel di atas diukur dengan indikator-indikator tertentu 

disesuaikan dengan teori terkait kemudian dihubungkan dalam satu hubungan 

kausalitas yang dapat diuji. Data untuk menjelaskan berbagai variabel 

diperoleh dari penarikan sampel. Pengumpulan data   diperoleh melalui data 

primer dengan pembagian angket/kueisnoner kepada sampel penelitian. Data 

kemudian diolah menggunakan alat analisis kuantitatif menggunakan SEM 

PLS. Hasil analisis kemudian dianalisis dan diinterpretasikan menjadi hasil 

penelitian yang utuh dan dibahas secara mendalam untuk mencapai 

interpretasi yang memuaskan atas hasil data tersebut. Implikasi dari 

 
112 Rahmat Hidayat Rusiadi and Nur Subiantoro, ‘Metode Penelitian Manajemen, 

Akuntansi Dan Ekonomi Pembangunan (Konsep, Kasus Dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos, 
Lisres)’ (Medan: USU Press, 2014). 
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penelitian juga akan dibahas sesuai dengan data dan fenomena empiris di 

lapangan. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Ẓaluchu mengungkapkan bahwa populasi merupakan wilayah 

generelisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya113. Populasi pada penelitian ini adalah 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar 

Semester 6 dan 8. 

2. Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive 

Sampling, yaitu penarikan sampel dengan pertimbangan berdasarkan 

kepentingan dan tujuan penelitian114. Purposive Sampling yang digunakan 

dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa Ekonomi 

dan Bisnis UIN Alauddin Makassar semester 6 dan 8. 

Sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa Ekonomi dan Bisnis UIN 

Alauddin Makassar semester 6 dan 8 dengan pertimbangan bahwa mahasiswa 

pada tingkatan ini sudah memiliki pengetahuan tentang keuangan. 

 
 

 
113 Sonny Eli Ẓaluchu, ‘Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam 

Penelitian Agama’, Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat, 28.1 (2020), 
pp. 28–38. 

114 Edy Supriyadi, SPSS + Amos (In Media, 2014). 
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Tabel 3. 1. Jumlah Sampel 
Prodi Semester 6 Semester 8 

Ekonomi Islam 128 128 

Perbankan Syariah 88 88 

Ilmu Ekonomi 128 128 

Akuntansi 128 128 

Manajamen 128 128 

Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus 

slovin sebagai berikut:  

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

    Keterangan:  

n = Banyaknya unit sample  

N= Banyaknya populasi   

e = Tarafnya nyata (0,10)  

𝑛 =
1208

1 + 1208(0,1)
 

𝑛 =
1208

1 + 1208(0,01)
 

𝑛 =
1208

1 + 12,08
 

𝑛 =
1208

13,08
 

𝑛 = 92,35 
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Karena jumlah sampel sebesar 92,35 maka dibulatkan 

menjadi 92 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Universitas Islam Negeri Alauddini Makassar Angkatan 2020 dan 

Angkatan 2021. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data 

kuantitatif adalah data dalam bentuk angka atau data kualitatif yang 

diangkakan. Data adalah segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk 

suatu kegiatan penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan 

keputusan115.  

Pada penelitian ini digunakan dua jenis sumber data yaitu data primer 

dan sekunder. Berikut penjelasan dari kedua jenis sumber data tersebut: 

1. Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari sumber data 

pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. sumber data diperoleh 

dari responden melalui kuesioner. Pengumpulan data diperoleh dari hasil 

pengisian kuesioner oleh responden dan adanya kebebasan dalam mengisi 

kuesioner tanpa pengaruh dari orang lain. Dalam hal ini data primernya 

ialah hasil dari pembagian angket/kuesioner kepada mahasiswa Fakuktas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber 

sekunder dari data yang kita butuhkan. Data sekunder dalam penelitian ini 

 
115 Iwan Hermawan, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan 

Mixed Methode ((Kuningan: : Hidayatul Quran, 2019). 
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yaitu semua jenis referensi baik berupa artikel, jurnal, buku, anuskrip, tesis, 

disertasi, audio, video dan lain-lain yang berkaitan dengan objek/masalah 

yang sedang diteliti116. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono metode pengumpulan data merupakan teknik yang 

digunakan untuk mengumpulkan data pada suatu penelitian. Pengumpulan 

data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan, 

keterangan, fakta, dan informasi yang dapat dipercaya. Pengumpulan data 

merupakan suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder, dalam suatu 

penelitian pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting, karena 

data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memecahkan masalah yang 

sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan117.  

Metode yang digunakan untuk menggunakan data pada penelitian ini 

adalah kuesioner (angket).Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan yang ditulis 

kepada responden untuk dijawab 118. 

Penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket, dimana responden 

hanya memilih jawaban yang tersedia. Skala pengukuran yang digunakan 

dalam instrument ini adalah skala likert. Skala likert merupakan skala yang 

pengukuran yang pertama kali dikembangkan oleh Rensis Likert, dan sering 

 
116 Iwan Hermawan. 
117 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Alfabeta, 2017). 
118 Sugiyono. 
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disebut method of summated ratings, yang berarti nilai peringkat setiap 

jawaban atau tanggapan itu dijumlahkan sehingga mencapai nilai total. Skala 

Likert secara umum menggunakan peringkat 5 angka penilaian yaitu119: 

1. Strongly disagree (sangat tidak setuju) 

2. Disagree (tidak setuju) 

3. Neither agree or disagree (kurang setuju) 

4. Agree (setuju) 

5. Strongly agree (sangat setuju) 

Dalam perkembangannya skala ini dimodifikasi salah satunya menjadi 

skala 4 titik: 

1. Strongly disagree (sangat tidak setuju) 

2. Disagree (tidak setuju) 

3. Agree (setuju) 

4. Strongly agree (sangat setuju). 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa item-item 

pertanyaan atau pernyataan yang akan diajukan/diberikan kepada objek 

penelitian untuk dijawab. Item-item pertanyaan dan pernyataan tersebut 

dihasilkan melalui indikator-indikator dari setiap variabel penelitian yang 

digunakan untuk mengukur variabel. 

 
119 Rosady Ruslan, Metodologi Penelitian: Public Relations Dan Komunikasi, (PT. Raja 

Grafindo, 2003). 
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Tabel 3. 2. Indikator Variabel Penelitian 

 

Variabel Indikator Pernyataan Pengukuran

Saya sangat familiar dengan konsep-konsep 

dasar dalam literasi keuangan syariah, 

seperti riba, zakat, dan mudharabah

Saya sangat percaya dengan produk-produk 

keuangan syariah dibandingkan dengan 

produk keuangan konvensional

Saya sering membuat anggaran keuangan 

pribadi yang sesuai dengan prinsip syariah

Saya pernah menggunakan instrumen 

keuangan syariah (misalnya 

sukuk/reksadana syariah/saham 

syariah/tabungan syariah/lainnya)

Saya menggunakan keuangan syariah agar 

terhindar dari riba, gharar, dan maysir dalam 

keputusan keuangan saya

Saya dapat memahami dan menerapkan 

prinsip-prinsip keuangan syariah dalam 

pengelolaan keuangan pribadi dan bisnis 

saya

Saya merasa bangga karena mengelola 

keuangan menggunakan keuangan syariah. 

Saya merasa lebih percaya diri dalam 

mengelola keuangan pribadi saya dengan 

pengetahuan tentang keuangan syariah

Penting bagi saya untuk menetapkan target 

keuangan masa depan

Penting bagi saya untuk menabung setiap 

bulan

Saya mengikuti rencana keuangan yang telah 

saya buat

Saya menggunakan produk keuangan syariah 

(BANK/Asuransi/Investasi, atau lainnya)

Saya mengetahui cara penggunaan aplikasi 

keuangan syariah (M-Banking, Aplikasi 

Investasi atau Aplikasi Keuangan Syariah 

Lainnya)

Saya bisa menjelaskan berbagai jenis layanan 

yang ditawarkan oleh fintech syariah, seperti 

pembayaran, pembiayaan, dan investasi.

Saya memahami risiko-risiko yang terkait 

dengan penggunaan fintech syariah.

Saya memiliki kemudahan untuk mengakses 

keuangan syariah seperti : M-Banking, 

Aplikasi Investasi atau Aplikasi Keuangan 

Syariah Lainnya

Saya menggunakan aplikasi keuangan syariah 

(M-Banking, Aplikasi Investasi atau Aplikasi 

Keuangan Syariah Lainnya)

Saya sudah terbiasa menggunakan 

DANA/OVO/M-Banking/QRIS dalam setiap 

transaksi saya

Teknologi 

(X3)

Pengetahuan 

Tentang 

Teknologi 

Keuangan

Penggunaan 

Teknologi

Likert

Likert

Likert

Likert

Likert

Likert

Likert

Likert

Pendidikan 

(X1)

Kognisi

Keterampilan 

Keuangan

Sikap dan 

Perilaku (X2)

Kognitif

Afektif

Sikap 

Terhadap 

Uang

Perilaku atau 

tindakan
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Lanjutan Tabel 3.2 

 

Variabel Indikator Pernyataan Pengukuran

Orang tua saya memberikan contoh dalam 

mengelola keuangan sesuai dengan prinsip 

syariah.

Keluarga saya mendukung saya dalam 

mengikuti program-program edukasi 

keuangan syariah.Saya belajar banyak tentang keuangan 

syariah dari komunitas atau kelompok sosial 

saya.Lingkungan sosial saya mendorong saya 

untuk menerapkan prinsip-prinsip keuangan 

syariah.

Kampus saya menyediakan program atau 

mata kuliah tentang keuangan syariah.

Saya aktif mengikuti kegiatan yang 

berhubungan dengan keuangan syariah di 

kampus (seminar, diskusi, kelas, dan lain 

sebagainya)

Saya mendapatkan banyak informasi tentang 

keuangan syariah dari perpustakaan atau 

sumber daya akademik di kampus.

Lingkungan kampus saya mendorong untuk 

melakukan penelitian atau proyek tentang 

keuangan syariah.

Saya merasa penting untuk menerapkan 

ajaran Islam dalam semua aspek keuangan 

saya.

Saya memastikan bahwa segala transaksi 

keuangan saya dilakukan dengan transparan 

dan adil.

Saya bermuamalah dengan niat karena Allah 

SWT

Saya menerapkan prinsip-prinsip syariah 

dalam pengelolaan keuangan sehari-hari 

sebagai bentuk ibadah kepada Allah

Saya menghindari pemborosan dalam 

pengeluaran sehari-hari sebagai bentuk 

kepatuhan terhadap ajaran Islam.

Saya percaya bahwa memiliki pengetahuan 

yang baik tentang keuangan syariah penting 

untuk membuat keputusan keuangan yang 

bijaksana

Saya paham akan pentingnya kepatuhan 

syariah dalam transaksi keuangan syariah

Saya selalu bersikap jujur dalam semua 

transaksi keuangan saya, baik besar maupun 

kecil.

Saya berkontribusi dalam diskusi dan 

kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan 

literasi dan praktik keuangan syariah di 

masyarakat.

Saya selalu merasa bersyukur atas kondisi 

keuangan saya, terlepas dari seberapa 

banyak atau sedikit yang saya miliki

Saya bertawakkal kepada Allah dalam setiap 

keputusan keuangan yang saya ambil

Consequentia

l dimension 

(Dimensi 

Pengamalan)

Experiental 

dimension 

(pengalaman 

atau 

penghayatan

Religiusitas 

(X5)

Likert

Likert

Likert

Likert

Likert

Lingkungan 

(X4)

Lingkungan 

Sekolah
Likert

Ideological 

dimension 

(Keyakinan)

Ritualistic 

dimension 

(Praktik 

Agama)

Intellectual 

dimension 

(dimensi 

pengetahuan 

agama)

Lingkungan 

Keluarga
Likert

Lingkungan 

Sosial 
Likert
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Lanjutan Tabel 3.2 

 

 

 

Variabel Indikator Pernyataan Pengukuran

Saya mengetahui bahwa keuangan syariah di 

dasarkan pada prinsip-prinsip syariah

Saya mengetahui bahwa riba dilarang dalam 

taransaksi keuangan syariah

Saya mengetahui instrumen keuangan 

syariah

Saya mengetahui bahwa instrumen keuangan 

syariah lebih adil daripada keuangan 

konvensional

Saya memahami produk tabungan syariah 

yang ditawarkan oleh bank syariah

Saya paham tentang perbedaan antara 

tabungan konvensional dan tabungan syariah

Saya memahami pentingnya pengelolaan 

keuangan yang baik sesuai prinsip syariah

Saya mengetahui cara mengelola hutang 

sesuai dengan prinsip syariah

Saya paham bahwa uang adalah alat untuk 

mencapai kebaikan dan bukan tujuan akhir

Saya mengetahui bahwa penggunaan uang 

harus mencerminkan nilai-nilai etika dan 

moral dalam Islam

Saya mengetahui produk-produk keuangan 

syariah yang dapat digunakan untuk 

perencanaan keuangan masa depan, seperti 

tabungan haji, tabungan pensiun dan 

asuransi syariah

Laki-laki

Perempuan

3,00 - 3,40

3,41 - 3,79

3,80 - 4,00

6

8

Ekonomi Islam

Akuntansi

Perbankan Syariah

Ilmu Ekonomi

Manajemen

Demografi 

(Z)

Gender

IPK

Semester

Jurusan/Prodi

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Literasi 

Keuangan 

Syariah (Y)

Pengetahuan 

Keuangan 

Syariah

Perilaku 

Keuangan 

Syariah

Sikap 

Keuangan 

Syariah

Likert

Likert

Likert
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G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data Structural Equation 

Modeling  yang merupakan gabungan dari dua metode statistik yang terpisah, 

yaitu analisis faktor yang dikembangkan dalam bidang psikologi dan 

psikometri, dan pemodelan persamaan simultan yang dikembangkan dalam 

bidang ekonometri. Analisis SEM didasarkan pada analisis kovarians, sehingga 

dapat memberikan matriks kovarians yang lebih akurat dibandingkan analisis 

regresi linier, baik regresi sederhana maupun regresi berganda. Dengan kata 

lain, SEM merupakan teknik analisis data yang menggabungkan dua metode 

statistik yang berbeda untuk menghasilkan matriks kovarians yang lebih 

akurat daripada analisis regresi linier120. 

Metode yang digunakan pada SEM ini yaitu menggunakan Partial Least 

Square (PLS). PLS merupakan metode yang paling kuat dari suatu analisis. Hal 

ini disebabkan karena kurangnya ketergantungan pada skala pengukuran, 

misalnya pengukuran yang membutuhkan skala interval atau rasio, ukuran 

sampel, dan distribusi dari residual. PLS digolongkan jenis non-parametrik 

oleh karena itu, dalam permodelan PLS tidak diperlukan data dengan 

distribusi normal. 

Tujuan dari penggunaan PLS yaitu untuk melakukan prediksi, yang mana 

dalam melakukan prediksi tersebut adalah untuk memprediksi hubungan 

 
120 Y Kurniawan, ‘ Analisis Structural Equation Modeling (SEM) Dalam Penelitian 

Sosial’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 7.1 (2018), pp. 1–10. 
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antar konstruk, selain itu untuk membantu peneliti dalam penelitiannya untuk 

mendapatkan nilai variabel laten yang bertujuan untuk melakukan 

pemprediksian. Variabel laten adalah linear agregat dari indikator-

indikatornya. Weigh estimate untuk menciptakan komponen skor variabel 

laten didapat berdasarkan bagaimana inner model (model struktural yang 

menghubungkan antar variabel laten) dan outer model (model pengukuran 

yaitu hubungan antar indikator dengan konstuknya) dispesifikasi. 

Dalam model PLS teknik analisa yang dilakukan adalah sebagai 

berikut121: 

1. Analisa Outer Model 

Analisa Outer Model dilakukan agar memastikan bahwa measurement 

yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan realiabel). Dalam 

analisa model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan 

indikator-indikatornya. Analisa Outer Model dapat dilihat beberapa indikator 

diantarnya convergent validity, adalah indikator yang dinilai berdasarkan 

korelasi antar item score/component dengan construct score, yang dapat dilihat 

dari standardized loading faktor yang mana menggambarkan besarnya korelasi 

antar setiap item pengukuran dengan konstraknya. 

a) Convergent Validity adalah pengujian validitas terhadap indikator dari 

variabel laten yang digunakan dalam penelitian ini. Uji validitas convergent 

indikator refleksif dengan program SmartPLS dapat dilihat dari nilai loading 

 
121 Barry J. Babin, William C. Black, Rolph E. Anderson Joseph F. Hair, Multivariate 

Data Analysis, 8th edn (Cengage, 2019). 
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factor tiap indikator konsrtruk. Penelitian yang bersifat explanatory 

research nilai loading facktor-nya adalah > 0,6122. 

b) Discriminant validity, yaitu model pengukuran dengan refleksi indikator 

dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. Jika 

korealsi konstruk dengan item pengukuran lebih besar dari ukuran 

konstruk lainnya, maka menunjukkan ukuran blok mereka lebih 

dibandingkan dengan blok lainnya. Sedangkan menurut metode lain untuk 

menilai discriminant validy yaitu dengan membandingkan nilai square of 

Average Variance Extracted (AVE). Terdapat beberapa cara untuk menguji 

validitas discriminant yaitu sebagai berikut : 

1) Heterotrait Monotrait Ratio (HTMT) 

Uji discriminant validity pada smartPLS dapat dilakukan dengan 

HTMT. Nilai HTMT dianjurkan adalah kurang dari 0,90. Apabila nilainya < 

0,90 maka semua konstruk dinyatakan valid secara discriminant123. 

2) Fornell Larcker 

Uji Validitas juga dapat dilihat dengan membandingkan masing-

masing nilai akar koadrat AVE terhadap nilai korelasi anatara konstruk. Jika 

nilai akar kuadrat AVE lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi antara 

 
122 Imam Ghozali, Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan 

Program SmartPLS 3.2.9 Untuk Penelitian Empiris (Badan Penerbit Universitas Dipanegoro, 
2021). 
123 Joseph F. Hair and others, ‘When to Use and How to Report the Results of PLS-SEM’, 
European Business Review (Emerald Group Publishing Ltd., 2019), 2–24, doi:10.1108/EBR-
11-2018-0203. 
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konstruk, maka dapat dinyatakan telah memenuhi kriteria discriminant 

validity. 

3) Cross loading 

Menguji validitas discriminat dengan indicator refleksif yaitu 

dengan melihat nilai cross loading untuk setiap untuk setiap variabel harus 

> 0,70. Selain itu untuk menguji validitas discriminant dapat dilakukan 

dengan membandingkan akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstruk 

dengan nilai korelasi antar konstruk dalam model. Validtas discriminant 

yang dintunjukkan dari akar kuadrat ACE untuk setiap konstruk lebih besar 

dari korelasi antar konstruk dalam model124. 

4) Construct Reliability and Validity 

Composite realibilty, yaitu indikator untuk mengukur suatu 

konstruk yang dapat dilihat pada view latent variable coefficient. Untuk 

mengevaluasi composite realibity terdapat dua alat ukur yaitu internal 

consistency dan crobach’s alpha. Cronbach’s alpha, yaitu uji realibilty yang 

dilakukan untuk memperkuat hasil dari composite realibility.Nilai 

Cronbach’s alpha sudah dapat di terima jika melebihi 0,6 dan untuk 

Composite realibilty dapat diterima apabila nilainya  0,6-0,7125. 

2. Analisa Model Struktural (Inner Model) 

 
124 Imam Ghozali. 
125 Imam Ghozali. 
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Analisa inner model biasanya juga disebut dengan inner relation, 

structural model dan substantive theory, yang mana menggambarkan 

hubungan antar variabel laten berdasarkan pada substantive theory.  

a) R Squares 

Analisa inner model salah satunya dapat dievaluasi yaitu dengan 

menggunakan R-Square untuk setiap variabel laten dependen. Perubahan 

nilai R-Square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten 

independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah memiliki 

pengaruh yang substantif. Nilai R Squares adalah 0,75 (kuat), 0,50 

(moderat), dan 0,25 (lemah)126. 

b) Goodnes of Fit Measure (Kebaikan dan Kecocokan Model) 

1) SRMR (Standarized Root Mean Square Resisual) 

SRRMR (Standarized Root Mean Square Resisual) merupakan ukuran 

nilai yang absolute rata-rata dari residual kovarian, Dimana standar akar 

rata-rata kuadrat residual (SRMR) didasarkan pada transformasi matriks 

kovarian sampel dan matriks kovarian yang diprediksi menjadi korelasi. 

SRMR didefinisikan sebagai pebedaan antara korelasi yang diamati dan 

model matrik korelasi tersirat. Dengan demikian, ini memungkinkan untuk 

menilai besarnya rata-rata perbedaan antara korelasi yang diamati dan 

yang diharapkan sebagai ukuran asbsolut dari kriteria keocockan. Nilai 

SRMR kurang dari 0,10 atau 0,08 dianggap cocok127. 

 
126 Imam Ghozali. 
127 Imam Ghozali. 
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2) NFI (Normed of Fit Index) 

Salah satu ukuran fit pertama yang diusulkan dalam kajian SEM adalah 

NFI oleh Bentler dan Bonet pada tahun 1980. NFI menghasikan nilai antara 

0 dan 1. Nilai NFI jika semakin dekat dengan 1 maka semakin baik 

kecocokannya. Biasanya NFI di atas 0,9 sudah mewakili kecocokan yang 

dapat diterima128. 

3. Pengujian Hipotesis 

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

probabilitas. Untuk pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan nilai statistik 

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

penerimaan/penolakan hipotesis adalah ketika t-statistik > 1,96 maka hipotesis 

diterima, sebaliknya jika t-statistik < 1,96 maka hipotesis ditolak. Untuk 

menolak/menerima hipotesis menggunakan probalilitas, maka hipotesis akan 

diterima jika bila P-Values < 0,05, dan jika P-Values > 0,05 maka hipotesis ditolak. 

 

 

 

 
128 Imam Ghozali. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

1. Sejarah Singkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Sejak awal persiapan dan rencana dan perubahan IAIN menjadi UIN 

memang telah dirancang penambahan fakultas-fakultas dari lima 

menjadidelapan atau sembilan fakultas sebagai persyaratan untuk menjadi 

Universitas diperlukan adanya fakultas-fakultas eksasta dan umum lainnya, 

maka segera dibuka Fakultas dan Sains dan Teknologi dan Fakultas Ilmu 

Kesehatan, untuk memenuhi persyaratan tersebut, kemudian menyusul 

rencana pembentukan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Sosial Ekonomi 

dan Politik. 

Untuk persiapan pembentukan Fakultas Ilmu Sosial Ekonomi dan 

Politik, maka di Fakultas Syariah dan Hukum dititip prodi Manajemen, 

Akutansi, dan Ilmu Ekonomi, Prodi Ilmu Politik dititip di Fakultas Ushuluddin, 

dan Prodi Komunikasi dititip di Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai 

cikal bakalnya. Setelah dua tiga atau tahun perubahan IAIN menjadi UIN, maka 

sudah banyak kalangan yang gelisah, mengapa Fakultas Ilmu Sosial Ekonomi 

dan Politik tidak dibentuk padahal sudah sangat memenuhi syarat, bukan 

hanya orang tua mahasiswa dan mahasiswanya, termasuk banyak diantara 

dosen, bahkan kami dari Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum lebih gelisah, 

karena Prodi-prodi umum segera akan melahirkan sarjana (lulusan), sedang 

nama Fakultas dinilai tidak sesuai dengan penamaan prodi 
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Pada awal tahun 2010 Prof. Dr. H. Ambo Masse, M.Ag. selaku Dekan 

Fakultas Syariah dan Hukum mengajukan permohonan kepada Rektor 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar agar nama Fakultas Syariah dan 

Hukum ditambah dengan kata Ekonomi sehingga menjadi “Fakultas Syariah, 

Hukum, dan Ekonomi”. Nama yang telah diusulkan tersebut Rektor UIN 

Alauddin (Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, MA.) selaku Ketua senat ketika itu 

menyampaikan dan membacakan permohonoan Dekan Fakultas Syariah dan 

Hukum tersebut dihadapan Rapat Senat Universitas, maka secara aklamasi 

rapat senat ketika itu menyetujui penambahan nama tersebut, sayangnya 

penambahan nama tersebut tidak diterbitkan dalam surat keputusan. Karena 

penambahan nama tersebut tidak direalisasikan dalam bentuk SK, maka 

perwakilan mahasiswa melalui BEMF dan HMJ jurusan Ekonomi, 

menyampaikan harapan mereka agar segera dibentuk Fakultas Ekonomi, 

bahkan sudah beberapa pihak yang menghadap kepada Dekan, termasuk 

beberapa dosen kita, ada juga orang tua mahasiswa, tetapi yang banyak 

adalah mahasiswa yang langsung kepada Dekan menyampaikan harapan 

tersebut.  

Pada bulan oktober tahun 2010 Dekan mengajukan usulan 

pembentukan panitia penyusunan proposal Fakultas Ekonomi, ternyata 

usulan tidak mendapat sambutan, sehingga kami berbulan-bulan menunggu 

terbitnya SK panitia tersebut tidak kunjung datang, kami yang bertanya 

tentang SK panitia itu, kepada Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan 

(Drs. H. Yusuf Rahim) dan PR I (Prof. Dr. H. A.Qadir Gassing) jawabnya sudah 
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dibuat, tetapi tidak keluar dari Rektor, atau tidak ditandatangani. Pada tanggal 

6 januari 2011 sehari setelah pelantikan Rektor (Prof. Dr. H. Qadir Gassing, 

HT., MS.) Dekan berusaha menemui karo Akademik dan Kemahasiswaan 

(Bapak Drs. H. M. Yusuf Rahim, MM) agar segera membuat dan mengajukan 

kembali SK Panitia pembentukan Fakultas tersebut, sehingga pada bulan 

januari 2011 terbitlah SK Panitia yang terdiri atas pimpinan UIN dan 

beberapa nama dari Fakultas yang terkait masing-masing dari Fakultas 

Syariah dan Hukum, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, dan Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi, karena yang akan dibentuk adalah Fakultas Ilmu Sosial 

Ekonomi dan Politik. 

Ternyata pada awal pertemuan segera Dekan Fakultas Ushuluddin 

dan Filsafat (Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.) mengemukakan 

pandangannya (tidak setuju jika jurusan Ilmu Politik ditarik masuk pada 

fakultas baru yang akan dibentuk) tersebut, demikian juga Dekan Fakultas 

Dakwahdan Komunikasi (Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.) tidak setuju jika 

ilmu komunikasi ditarik masuk pada Fakultas baru yang dirancang tersebut, 

maka pada saat itu juga saya sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum 

menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Dekan Ushuluddin dan 

Dekan Dakwah tersebut merupakan pandangan yang sejalan dengan 

kehendak atau rencana kami dari Syariah, karena kami juga 

memandangbahwa Fakultas yang dibentuk ini adalah Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis tersendiri, adapun yang lain menyusul, bahkan ada wacana yang 

berkembang di lingkungan Fakultas Syariah bahwa jika Fakultas Ekonomi 
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yang akan dibentuk ini bergabung juga dengan nama lain seperti Politik dan 

Sosial lebih baik tetap bersama dengan Syariah, karena sama saja hasilnya, 

jika dievaluasi oleh lembaga Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) tetap Fakultas 

kita tidak mendapat pengakuan. 

Proposal selesai dibuat, dan segera akan dikirim, ternyata ketika 

Rektor bertemu dengan Direktur dan Dirjen berbicara tentang Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, maka kedua beliau berharap segera mengajukan usulan 

pembentukan Fakultas tersebut dengan nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Syariah atau Islam, dan berjanji segera akan terbit persetujuan-nya jika diberi 

nama Syariah/Islam.Rektor (Prof. Dr. H.A. Qadir Gassing HT., MS.) di Jakarta 

segera menelpon kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (Prof. Dr. H. 

Ambo Asse, M.Ag.) menyampaikan hasil pembicaraannyadenganDirektur dan 

Dirjen Pendidikan Islam (jam 17.10 Wita), yakni agar Fakultas yang akan 

dilahirkan diberi identitas Islam atau Syariah. Dekan Fakultas Syariah dan 

Hukum telah menerima info dariRektor segera pulaberkoordinasi dengan 

kepala Biro Ak (Dra. Hj. Nur’aini Gani) agar tidak mengirim proposal yang ada 

ditangannya, karena kita akan melakukan revisi terhadap Proposal tersebut 

sesuai harapan itu. 

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum selaku penanggung jawab segera 

mengundang Ketua, Sekretaris, dan Anggota tim melalui SMS untuk 

melakukan rapat pada esok harinya jam 09.00 melakukan revisi Proposal 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada pertemuan itu Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag 
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menyampaikan hasil pembicaraan Bapak Rektor dengan Bapak Direktur dan 

Bapak Dirjen Pendidikan Kementerian Agama RI, bahwa harapannya Bapak 

Rektor agar ditambah dengan kata Islam menjadi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam. 

Pada tanggal 21 Maret 2012 terbitlah SK Direktur Jendral Pendidikan 

Islam Kementerian Agama RI tentang Rekomendasi Pembukaan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam pada UIN Alauddin Makassar tahun 2012. Pada 

tanggal 28 Mei 2013 Rektor menyampaikan dihadapan Rapat Senat tentang 

Pembentukan atau Pemisahan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 

maka senat UIN Alauddin secara aklamasi menyambut dan menyetujui 

penyampaian Rektor tersebut, hal ini terjadi  pada pukul 17.15 Wita.  

Pada tanggal 6 Juni 2013 Rektor selaku Ketua Senat Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar menjadwalkan akan menyampaikan nama Pejabat 

sementara Dekan dan Wakil Dekan Fakuktas Ekonomi dan Bisnis Islam, 

ternyata belum juga disampaikan, karena padatnya agenda rapat. Pada Rapat 

Senat tanggal 03 Juli 2013 Rektor UIN Alauddin menyampaikan dua nama 

yang diharapkan memimpin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai 

pajabat sementara (Pjs) Dekan: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, dan (Pjs) Wakil 

Dekan: Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.Berkat perjuangan dan keseriusan kami 

yang didukung oleh semua pihak (UIN Alauddin, Kementerian Agama, dan 

civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam), maka Fakultas 
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Ekonomi & Bisnis Islam UIN Alauddin bersamaan dengan 5 Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam IAIN/UIN se-Indonesia terbit Surat Keputusannya, maka 

Surat Keputusan Menteri Agama RI. No. 85 tahun 2013 yang mengatur 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri sebagai 

penyempurnaan Ortaker No. 25 tahun 2013 yang menetapkan berdiri atau 

beroperasinya secara resmiFakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.  

Pada tanggal 9 Desember 2013, Pihak Dirjen Kementerian Agama RI 

mengundang semua Rektor (Pimpinan Universitas) untuk menghadiri 

penerimaan Surat Keputusan tersebut dan membicarakan jadwal 

pelaksanaan launching 6 Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam tersebut,maka 

ditetapkan pelaksanaannya di Makassar tgl 14 Desember 2013 Pada tanggal 

12 Desember 2013 diterbitkan SK penetapan Dekan Fakultas Ekonomi & 

Bisnis Islam yang dilantik pada hari Jum’at tanggal 13 Desember 2013. Setelah 

terbitnya SK tersebut, maka Pihak Kementerian Agama RI. mengharapkan 

pelaksanaan Launching 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tersebut 

dilaksanakan di UIN Alauddin Makassar. Setelah ditetapkan jadwal 

pelaksanaan Launching tersebut, maka Rektor UIN Alauddin segera 

menerbitkan SK Panitia pelaksana diketuai oleh Prof. Dr. H. Musafir, M.Si dan 

Wakil Ketua Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Sekretaris Dra. Hj. Nuraeni Gani, 

MM.  
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Alhamdulillah Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam UIN Alauddin 

Makassar telah menjadi Fakultas yang setara dengan Fakultas yang ada sejak 

terbitnya SK Menteri Agama RI. No. 85 tahun 2013. 

2. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

a. Visi  

“Pusat Kajian, Pengembangan dan Transformasi Ekonomi dan Bisnis 

berbasis peradaban Islam”  

b. Misi 

a) Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran yang menguasai 

konsep teoiritis untuk membangun ekonomi dan bisnis berbasis 

islam  

b) Melaksanakan penelitian dan mengkonstruksi keilmuan ekonomi 

dan bisnis berbasis islam 

c) Mengaktualisasikan nilai-nilai keislaman dalam memecahkan  

permasalahan ekonomi keumatan  

d) Menyelanggarakan tata kelola institusi yang baik untuk 

menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi  

e) Membangun jejaring dan kemitraan secara sinergis dengan 

berbagai pihak untuk penguatan kelembaaan 
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B. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian menggambarkan responden yang diteliti dengan 

menggunakan kuesioner, kuesioner pada penelitian ini terdiri dari 67 

pernyataan dari 7 variabel yakni Pendidikan (X1) 4 pernyataan, Sikap dan 

Perilaku (X2) 8 pernyataan, Teknologi (X3) 6 pernyataan, Lingkungan (X4) 10 

pernyataan, Religiusitas (X5) 23 pernyataan, Literasi Keuangan Syariah (Y) 11 

pernyataan, Demografi (Ẓ) 5 pernyataan. Responden merupakan mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang duduk pada 

semester 6 dan 8 di tahun 2024.  Bagian selanjutnya adalah menggambarkan 

hasil estimasi variabel, hubungan kausalitas antara variabel untuk menjawab 

rumusan masalah dan hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini, dan 

memamaparkan model yang digunakan dengan alat analisis Smart PLS. 

1. Deskripsi Variabel Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam (FEBI) UIN Alauddin Makassar, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui literasi keuangan syariah mahasiswa FEBI dengan 

mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan jawaban dari responden pada 

setiao variabel laten penelitian. Variabel laten yang akan dideskripsikan adalah 

Pendidikan, Sikap dan Perilaku, Teknologi, Lingkungan,  Religiusitas, Literasi 

Keuangan Syariah, dan Demografi. Dasar interpretasi nilai mean yang 

digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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 Tabel 4. 1. Dasar Interpretasi Skor Item dalam Variabel Penelitian 

 
Deskripsi dari analisis statistik deskriptif dari masing-masing variabel 

dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Deskripsi Variabel Pendidikan 

Variabel pendidikan diukur menggunakan 4 item pernyataan yang 

diisi oleh responden sebagai berikut: 

Tabel 4. 2. Deskripsi Skor Rata-rata Variabel Pendidikan 

 
Sumber: Data diolah (2024) 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa 4 indikator 

pernyataan yang digunakan dengan menggunakan skala likert 1-5. Responden 

dominan memberikan jawaban dengan skala 4 atau setuju, hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden pada variabel 

dipersepsikan kuat oleh responden. Indikator yang memiliki rata-rata jawaban 

NO Nilai Skor Interpretasi

1 1 Sangat Tidak Setuju

2 2 Tidak Setuju

3 3 Kurang Setuju

4 4 Setuju

5 5 Sangat Setuju

STS TS KS S SS

0 2 20 74 48

0 1.4 13.9 51.4 33.3

0 4 27 75 37

0 3.5 18.8 52.1 25.7

2 10 47 60 25

1.4 6.9 32.6 41.7 17.4

5 11 33 51 44

3.5 7.6 22.9 35.4 30.6

7 27 127 260 154

1.225 4.9 22.05 45.15 26.75

Item
Persepsi Responden

Rata-rata Median

X1.1 4.17 4

Total 15.66 16

X1.2 4 4

X1.3 3.67 4

X1.4 3.82 4
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tertinggi adalah X.1.1 “Saya sangat familiar dengan konsep-konsep dasar 

dalam literasi keuangan syariah, seperti riba, zakat, dan mudharabah” dan X1.2 

“Saya sangat percaya dengan produk-produk keuangan syariah dibandingkan 

dengan produk keuangan konvensional” dimana responden sudah sangat 

familiar dengan konsep-konsep dasar literasi dalam literasi keuangan syariah 

dan responden percaya dengan produk-produk keuangan syariah 

dibandingkan dengan produk keuangan syariah. Pengetahuan responden yang 

berasal dari hasil belajar sehingga konsep-konsep  dasar literasi keuangan 

syariah sudah didapatkan baik melalui pembelajaran formal atau bisa saja 

didapatkan di dalam forum-forum non formal. 

b. Deskripsi Variabel Sikap dan Perilaku 

Variabel sikap dan perilaku diukur menggunakan 8 item pernyataan 

yang diisi oleh responden sebagai berikut: 

Tabel 4. 3. Deskripsi Skor Rata-rata Variabel Sikap dan Perilaku 

 
Sumber: Data diolah (2024) 

STS TS KS S SS

1 6 25 67 45

0.7 4.2 17.4 46.5 31.3

1 3 33 69 38

0.7 2.1 22.9 47.9 26.4

1 1 30 68 44

0.7 0.7 20.8 47.2 30.6

0 4 22 79 39

0 2.8 15.3 54.9 27.1

1 4 28 66 45

0.7 2.8 19.4 45.8 31.3

3 8 24 63 46

2.1 5.6 16.7 43.8 31.9

7 26 162 412 257

0.8167 3.0333 18.75 47.6833 29.7667
Total 24.14 24

X2.5 4.04 4

Persepsi Responden
Rata-rata Median

X2.1 4.03 4

X2.6 3.98 4

X2.2

Item

X4.4 4.06 4

3.97 4

X3.3 4.06 4
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Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa 8 indikator 

pernyataan yang digunakan dengan menggunakan skala likert 1-5. Responden 

dominan memberikan jawaban dengan skala 4 atau setuju, hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden pada variabel sikap 

dan perilaku dipersepsikan kuat oleh responden. Indikator yang memiliki rata-

rata jawaban tertinggi adalah X2.3 “Saya merasa bangga karena mengelola 

keuangan menggunakan keuangan syariah.” dan X2.4 “Saya merasa lebih 

percaya diri dalam mengelola keuangan pribadi saya dengan pengetahuan 

tentang keuangan syariah” dimana responden merasa bangga ketika 

menggunakan keuangan syariah dan percaya diri ketika mengelola keuangan 

pribadi dengan pengetahuan keuangan syariah yang dimiliki. 

c. Deskripsi Variabel  Teknologi 

Variabel teknologi diukur menggunakan 6 item pernyataan yang diisi 

oleh responden sebagai berikut: 

Tabel 4. 4.  Deskripsi Skor Rata-rata Variabel Teknologi 

 
Sumber: Data diolah (2024) 

STS TS KS S SS

1 2 27 65 49

0.7 1.4 18.8 45.1 34

2 14 35 57 36

1.4 9.7 24.3 39.6 25

1 15 32 68 28

0.7 10.4 22.2 47.2 19.4

3 6 33 63 39

2.1 4.2 22.9 43.8 27.1

4 12 32 56 40

2.8 8.3 22.2 38.9 27.8

0 2 16 57 69

0 1.4 11.1 39.6 47.9

11 51 175 366 261

1.3 5.9 20.3 42.4 30.2

Item
Persepsi Responden

Rata-rata Median

X3.1 4.1 4

X3.6 4.34 4

X3.4 3.9 4

X3.5 3.81 4

X3.2 3.77 4

X3.3 3.74 4

Total 23.66 24
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Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa 6 indikator 

pernyataan yang digunakan dengan menggunakan skala likert 1-5. Responden 

dominan memberikan jawaban dengan skala 4 atau setuju, hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden pada variabel 

teknologi dipersepsikan kuat oleh responden. menunjukkan bahwa  Indikator 

yang memiliki rata-rata jawaban tertinggi adalah X3.6 “Saya sudah terbiasa 

menggunakan DANA/OVO/M-Banking/QRIS dalam setiap transaksi saya” dan 

X3.1 “Saya mengetahui cara penggunaan aplikasi keuangan syariah (M-

Banking, Aplikasi Investasi atau Aplikasi Keuangan Syariah Lainnya)” dimana 

responden Sebagian besar mengikuti perkembangan yang ada saat ini yaitu 

responden telah menggunakan mobile banking atau sejenisnya dan responden 

mengetahui cara menggunakan aplikasi keuangan tersebut. Sehingga 

responden sudah sangat familiar dengan penggunaan aplikasi keuangan 

seperti mobile banking. 

d. Deskripsi Variabel Lingkungan 

Variabel lingkungan diukur menggunakan 10 item pernyataan yang 

diisi oleh responden sebagai berikut:  

Tabel 4. 5.  Deskripsi Skor Rata-rata Varibel Lingkungan

 
 

STS TS KS S SS

2 11 35 69 27

1.4 7.6 24.3 47.9 18.8

6 20 30 65 23

4.2 13.9 20.8 45.1 16

1 4 25 63 51

0.7 2.8 17.4 43.8 35.4

2 8 21 69 44

1.4 5.6 14.6 47.9 30.6

2 8 21 73 40

1.4 5.6 14.6 50.7 27.8

0 6 22 74 42

0 4.2 15.3 51.4 29.2

0 1 8 46 89

0 0.7 5.6 31.9 61.8

2 6 30 66 40

1.4 4.2 20.8 45.8 27.8

2 4 23 58 57

1:04 2:08 16 40.3 39.6

1 3 18 59 63

0.7 2.1 12.5 41 43.8

18 71 233 642 476

2:59 16:17 4:33 13:55 1:55

X4.10 4.25 4

X4.6 4.06 4

X4.7 4.55 5

X4.4 4.01 4

X4.5 3.98 4

X4.2 3.55 4

X4.3

Total 40.33 41

X4.8 3.94 4

X4.9 4.14 4

4.1 4

Item
Persepsi Responden

Rata-rata Median

X4.1 3.75 4
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Lanjutan Tabel 4.5 

 
  Sumber: Data diolah (2024) 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa 10 indikator 

pernyataan yang digunakan dengan menggunakan skala likert 1-5. Responden 

dominan memberikan jawaban dengan skala 4 atau setuju, hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden pada variabel 

lingkungan dipersepsikan kuat oleh responden. Indikator yang memiliki rata-

rata jawaban tertinggi adalah X4.7 “Kampus saya menyediakan program atau 

mata kuliah tentang keuangan syariah.” dan X4.10 “Lingkungan kampus saya 

mendorong untuk melakukan penelitian atau proyek tentang keuangan 

syariah.”dimana lingkungan kampus responden menyediakan fasilitas untuk 

mempelajari keuangan syariah dan mendorong responden untuk melakukan 

penelitian atau proyek tentang keuangan syariah. Sehingga responden bisa 

terlibat langsung atau mendapatkan edukasi tentang keuangan syariah 

mengingat adanya fasilitas yang diberikan oleh pihak kampus. 

 

STS TS KS S SS

2 11 35 69 27

1.4 7.6 24.3 47.9 18.8

6 20 30 65 23

4.2 13.9 20.8 45.1 16

1 4 25 63 51

0.7 2.8 17.4 43.8 35.4

2 8 21 69 44

1.4 5.6 14.6 47.9 30.6

2 8 21 73 40

1.4 5.6 14.6 50.7 27.8

0 6 22 74 42

0 4.2 15.3 51.4 29.2

0 1 8 46 89

0 0.7 5.6 31.9 61.8

2 6 30 66 40

1.4 4.2 20.8 45.8 27.8

2 4 23 58 57

1:04 2:08 16 40.3 39.6

1 3 18 59 63

0.7 2.1 12.5 41 43.8

18 71 233 642 476

2:59 16:17 4:33 13:55 1:55

X4.10 4.25 4

X4.6 4.06 4

X4.7 4.55 5

X4.4 4.01 4

X4.5 3.98 4

X4.2 3.55 4

X4.3

Total 40.33 41

X4.8 3.94 4

X4.9 4.14 4

4.1 4

Item
Persepsi Responden

Rata-rata Median

X4.1 3.75 4
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e. Deskripsi Variabel Religiusitas 

Variabel religiusitas diukur menggunakan 23 item pernyataan yang 

diisi oleh responden sebagai berikut:  

Tabel 4. 6. Deskripsi Skor Rata-rata Variabel Religiusitas  

 
Sumber: Data diolah (2024) 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa 23 indikator 

pernyataan yang digunakan dengan menggunakan skala likert 1-5. Responden 

dominan memberikan jawaban dengan skala 4 atau setuju, hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden pada variabel 

religiusitas dipersepsikan kuat oleh responden.menunjukkan bahwa  

Indikator yang memiliki rata-rata jawaban tertinggi adalah X5.3 “Saya 

STS TS KS S SS

0 3 12 72 57

0 2.1 8.3 50 39.6

1 3 13 81 46

0.7 2.1 9 56.3 31.9

0 3 7 60 74

0 2.1 4.9 41.7 51.4

1 4 11 50 78

0.7 2.8 7.6 34.7 54.2

1 2 14 60 67

0.7 1.4 9.7 41.7 46.5

1 1 17 65 60

0.7 0.7 11.8 45.1 41.7

1 2 13 64 64

0.7 1.4 9 44.4 44.4

0 0 14 62 28

0 0 9.7 43.1 47.2

2 11 18 72 41

1.4 7.6 12.5 50 28.5

1 1 11 62 69

0.7 0.7 7.6 43.1 47.9

0 3 10 59 72

0 2.1 6.9 41 50

8 33 140 707 656

0.5 2.1 8.8 44.6 43.9
Total 47.25 45.5

X5.10 4.37 4

X5.11 4.39 4.5

X5.9 3.97 4

X5.8 4.38 4

X5.7 4.31 4

X5.6 4.26 4

X5.4 4.39 4

X5.5 4.32 4

X5.2 4.17 4

X5.3 4.42 5

X5.1 4.27 4

Item
Persepsi Responden Rata-

rata
Median
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bermuamalah dengan niat karena Allah SWT”, X5.4 “Saya menghindari 

pemborosan dalam pengeluaran sehari-hari sebagai bentuk kepatuhan 

terhadap ajaran Islam”, dan X5.11 “Saya bertawakkal kepada Allah dalam 

setiap keputusan keuangan yang saya ambil”dimana dalam aspek religiusitas 

rata-rata responden menjawab dalam transakasi muamalah yang dilakukan di 

niatkan karna Allah SWT dan dalam pengaplikasiaanya responden 

menghindari hal-hal yang diharamkan dalam bermuamalah serta bertawakkal 

kepada Allah SWT.  

f. Deskripsi Variabel Literasi Keuangan Syariah 

Variabel literasi keuangan syariah diukur menggunakan 11 item 

pernyataan yang diisi oleh responden sebagai berikut: 

Tabel 4. 7 Dekripsi Skor Rata-rata Variabel Literasi Keuangan Syariah 

 
Sumber: Data diolah (2024) 

STS TS KS S SS

2 1 6 62 73

1.4 0.7 4.2 43.1 50.7

0 3 3 31 107

0 2.1 2.1 21.5 74.3

0 3 37 61 43

0 2.1 25.7 42.4 29.9

2 3 17 74 48

1.4 2.1 11.8 51.4 33.3

1 7 29 71 36

0.7 4.9 20.1 49.3 25

0 2 17 73 52

0 1.4 11.8 50.7 36.1

1 4 21 71 47

0.7 2.8 14.6 49.3 32.6

0 8 34 66 36

0 5.6 23.6 45.8 25

0 2 17 65 60

0 1.4 11.8 45.1 41.7

1 1 10 73 59

0.7 0.7 6.9 50.7 41

1 6 21 68 48

0.7 4.2 14.6 47.2 33.3

8 40 212 715 609

0.51 2.55 13.38 45.14 38.45
46.03 46

4.27 4

Y.10 4.31 4

Y.11 4.08 4

4.22 4

Y.7 4.1 4

Y.8 3.9 4

4 4

Y.4 4.13 4

Y.5 3.93 4

Rata-

rata
Median

Y.1 4.41 5

Y.2 4.68 5

Item
Persepsi Responden

Y.3

Y.6

Y.9

Total
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Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa 4 indikator 

pernyataan yang digunakan dengan menggunakan skala likert 1-5. Responden 

dominan memberikan jawaban dengan skala 4 atau setuju, hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden pada variabel literasi 

keuangn syariah dipersepsikan kuat oleh responden. menunjukkan bahwa  

Indikator yang memiliki rata-rata jawaban tertinggi adalah Y2 “Saya 

mengetahui bahwa riba dilarang dalam taransaksi keuangan syariah”, Y3 “Saya 

mengetahui instrumen keuangan syariah”, dan Y9 “Saya paham bahwa uang 

adalah alat untuk mencapai kebaikan dan bukan tujuan akhir” dimana 

responden mengetahui bahwa riba adalah transaksi yang dilarang dalam 

keuangan syariah serta mengetahui instrumen keuangan syariah responden 

juga meyakini bahwa uang bukanlah tujuan akhir melainkan hanya sebagai alat 

tukar dalam transaksi. Sehingga responden sudah sangat paham dengan 

tujuan dari bermuamalah Dimana uang bukanlah tujuan akhir melainkan 

hanyalah sebuah alat tukar dalam bertransaksi. 

g. Deskripsi Variabel Demografi 

Variabel demografi diukur menggunakan 5 indikator yang dijawab 

oleh responden sebagai berikut: 

Tabel 4. 8. Deskripsi Skor Variabel Demografi 

 
 
 
 
 

Indikator Item Jumlah

Laki-laki 44

Perempuan 100

3,00 - 3,40 8

3,41 - 3,79 81

3,80 - 4,00 55

Ekonomi Islam 23

Akuntansi 16

Perbankan Syariah 32

Ilmu Ekonomi 33

Manajemen 40

8 43

6 101

Gender

IPK

Prodi

Semester 
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Lanjutan Tabel 4.8 

 
Sumber: Data diolah (2024) 

Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan bahwa responden laki-laki 

sebanyak 44 orang dan perempuan 100 orang, indikator uang saku  

menunjukkan bahwa rata-rata responden uang saku bulanan Rp. 500.000-Rp. 

1.000.000, rata-rata IPK responden menunjukkan 3,41-3,79, indikator prodi 

menunjukkan responden terbanyak dari prodi manajemen lalu di ikuti ilmu 

ekonomi dan perbankan syariah, indikator semester menunjukkan responden 

terbanyak adalah semester 6 dengan jumlah responden 101 orang. 

2. Hasil Analisis SEM-PLS 

Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi multiple means 

pada kontruk laten, sehingga hasil yang diperoleh merupakan model 

pengukuran dalam persamaan struktural. Terdapat tiga cara yang digunakan 

dalam analisis SEM-PLS yaitu outer model, inner model, dan goodness of fit 

measure, berikut ini adalah penjelasannya: 

 

Indikator Item Jumlah

Laki-laki 44

Perempuan 100

3,00 - 3,40 8

3,41 - 3,79 81

3,80 - 4,00 55

Ekonomi Islam 23

Akuntansi 16

Perbankan Syariah 32

Ilmu Ekonomi 33

Manajemen 40

8 43

6 101

Gender

IPK

Prodi

Semester 
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a. Evaluasi Model Pengkuran (Outer Model) 

Teknik analisis ini dibagi menjadi tiga kriteria dalam menggunakan 

SmartPLS untuk menilai oiuter model yaitu sebagai berikut: 

1) Convergent Validity  

Convergent Validity adalah pengujian validitas terhadap indikator dari 

variabel laten yang digunakan dalam penelitian ini. Uji validitas convergent 

indikator refleksif dengan program SmartPLS dapat dilihat dari nilai loading 

factor tiap indikator konsrtruk. Penelitian yang bersifat explanatory research 

nilai loading facktor-nya adalah > 0,6129. Berikut ini adalah gambar 4.1 dan 

tabel 4.1 pengujian tahap awal validitas convergent dari model pengukuran 

dengan menggunakan indikator reflektif yang dinilai berdasarkan loading 

faktor indikator-indikator yang menggunakan konstruk tersebut. 

 
129 Imam Ghozali, Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan 

Program SmartPLS 3.2.9 Untuk Penelitian Empiris (Badan Penerbit Universitas Dipanegoro, 
2021). 
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Sumber: Data diolah (2024) 

Gambar 4.1. Model Uji Tahap Awal (Outer Loading) 
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Tabel 4. 9. Convergent Validity Tahap Awal 

  
Sumber: Data diolah (2024) 

Berdasarkan gambar 4.1 dan Tabel 4.9 diatas hampir seluruh 

indikator setiap variabel laten dalam penelitian ini  setelah dilakukan 

pengujian convergeny validity menunjukkan bahwa nilai outer loading lebih 

dari 0.60 yang dapat disimpulkan bahwa mayoritas indikator valid karena nilai 

Variabel Indikator Outer loadings Keterangan

X.1.1 <- X.1. Pendidikan 0.840 Valid

X.1.2 <- X.1. Pendidikan 0.835 Valid

X.1.3 <- X.1. Pendidikan 0.676 Valid

X.1.4 <- X.1. Pendidikan 0.727 Valid

X.2.1 <- X.2. Sikap dan Perilaku 0.773 Valid

X.2.2 <- X.2. Sikap dan Perilaku 0.815 Valid

X.2.3 <- X.2. Sikap dan Perilaku 0.855 Valid

X.2.4 <- X.2. Sikap dan Perilaku 0.859 Valid

X.2.5 <- X.2. Sikap dan Perilaku 0.714 Valid

X.2.6 <- X.2. Sikap dan Perilaku 0.775 Valid

X.3.1 <- X.3. Teknologi 0.794 Valid

X.3.2 <- X.3. Teknologi 0.801 Valid

X.3.3 <- X.3. Teknologi 0.807 Valid

X.3.4 <- X.3. Teknologi 0.842 Valid

X.3.5 <- X.3. Teknologi 0.813 Valid

X.3.6 <- X.3. Teknologi 0.722 Valid

X.4.1 <- X.4. Lingkungan 0.673 Valid

X.4.2 <- X.4. Lingkungan 0.593 Tidak Valid

X.4.3 <- X.4. Lingkungan 0.708 Valid

X.4.4 <- X.4. Lingkungan 0.734 Valid

X.4.5 <- X.4. Lingkungan 0.780 Valid

X.4.6 <- X.4. Lingkungan 0.686 Valid

X.4.7 <- X.4. Lingkungan 0.647 Valid

X.4.8 <- X.4. Lingkungan 0.695 Valid

X.4.9 <- X.4. Lingkungan 0.730 Valid

X.4.10 <- X.4. Lingkungan 0.668 Valid

X.5.1 <- X.5. Religiusitas 0.740 Valid

X.5.2 <- X.5. Religiusitas 0.799 Valid

X.5.3 <- X.5. Religiusitas 0.824 Valid

X.5.4 <- X.5. Religiusitas 0.655 Valid

X.5.5 <- X.5. Religiusitas 0.800 Valid

X.5.6 <- X.5. Religiusitas 0.665 Valid

X.5.7 <- X.5. Religiusitas 0.792 Valid

X.5.8 <- X.5. Religiusitas 0.713 Valid

X.5.9 <- X.5. Religiusitas 0.435 Tidak Valid

X.5.10 <- X.5. Religiusitas 0.775 Valid

X.5.11 <- X.5. Religiusitas 0.673 Valid

Y.1.1 <- Y. Literasi Kuangan Syariah 0.772 Valid

Y.1.2 <- Y. Literasi Kuangan Syariah 0.728 Valid

Y.1.3 <- Y. Literasi Kuangan Syariah 0.784 Valid

Y.1.4 <- Y. Literasi Kuangan Syariah 0.804 Valid

Y.1.5 <- Y. Literasi Kuangan Syariah 0.731 Valid

Y.1.6 <- Y. Literasi Kuangan Syariah 0.780 Valid

Y.1.7 <- Y. Literasi Kuangan Syariah 0.798 Valid

Y.1.8 <- Y. Literasi Kuangan Syariah 0.761 Valid

Y.1.9 <- Y. Literasi Kuangan Syariah 0.705 Valid

Y.1.10 <- Y. Literasi Kuangan Syariah 0.699 Valid

Y.1.11 <- Y. Literasi Kuangan Syariah 0.789 Valid

Pendidikan

Sikap dan 

Perilaku

Teknologi

Lingkungan

Religiusitas

Literasi 

Keuangan 

Syariah
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outer loading yang tinggi. Dari keseluruhan indikator terdapat item 

pengukuran yang tidak valid karena mempunyai outer loading di bawah 

0.60130. Tahap selanjutnya adalah, dilakukan deliminasi dalam model dan 

dilakukan estimasi Kembali untuk mendapatkan nilai outer loading yang valid 

berikut ini adalah hasil pengujian tahap kedua untuk menentukan nilai 

validitas konvergen. Berikut hasil pengujian tahap kedua validitas konvergen 

pada gambar 4.2 dan Tabel 4.2 

 
Sumber: Data Diolah (2024) 

Gambar 4.2. Model Uji Tahap Kedua (Outer Loading) 

 

 
130 Hair and others. 
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Tabel 4. 10. Convergent Validity Tahap Kedua 

 
Sumber: Data Diolah (2024) 

 Berdasarkan gambar 4.2 dan tabel 4.10 di atas, setelah dilakukan 

pengujian convergent validity setiap variabel laten dalam penelitian ini 

menunjukkan nilai outer loading lebih dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan 

Variabel Indikator Outer loadings Keterangan

X.1.2 <- X.1. Pendidikan 0.848 Valid

X.1.3 <- X.1. Pendidikan 0.746 Valid

X.1.4 <- X.1. Pendidikan 0.791 Valid

X.2.1 <- X.2. Sikap dan Perilaku 0.773 Valid

X.2.2 <- X.2. Sikap dan Perilaku 0.815 Valid

X.2.3 <- X.2. Sikap dan Perilaku 0.855 Valid

X.2.4 <- X.2. Sikap dan Perilaku 0.858 Valid

X.2.5 <- X.2. Sikap dan Perilaku 0.714 Valid

X.2.6 <- X.2. Sikap dan Perilaku 0.775 Valid

X.3.1 <- X.3. Teknologi 0.817 Valid

X.3.2 <- X.3. Teknologi 0.824 Valid

X.3.3 <- X.3. Teknologi 0.811 Valid

X.3.5 <- X.3. Teknologi 0.794 Valid

X.3.6 <- X.3. Teknologi 0.724 Valid

X.4.3 <- X.4. Lingkungan 0.722 Valid

X.4.4 <- X.4. Lingkungan 0.744 Valid

X.4.5 <- X.4. Lingkungan 0.779 Valid

X.4.6 <- X.4. Lingkungan 0.668 Valid

X.4.8 <- X.4. Lingkungan 0.705 Valid

X.4.9 <- X.4. Lingkungan 0.766 Valid

X.4.10 <- X.4. Lingkungan 0.710 Valid

X.5.1 <- X.5. Religiusitas 0.737 Valid

X.5.2 <- X.5. Religiusitas 0.811 Valid

X.5.3 <- X.5. Religiusitas 0.827 Valid

X.5.4 <- X.5. Religiusitas 0.656 Valid

X.5.5 <- X.5. Religiusitas 0.808 Valid

X.5.6 <- X.5. Religiusitas 0.663 Valid

X.5.7 <- X.5. Religiusitas 0.791 Valid

X.5.8 <- X.5. Religiusitas 0.710 Valid

X.5.10 <- X.5. Religiusitas 0.780 Valid

X.5.11 <- X.5. Religiusitas 0.666 Valid

Y.1.1 <- Y. Literasi Kuangan Syariah 0.768 Valid

Y.1.2 <- Y. Literasi Kuangan Syariah 0.727 Valid

Y.1.3 <- Y. Literasi Kuangan Syariah 0.788 Valid

Y.1.4 <- Y. Literasi Kuangan Syariah 0.803 Valid

Y.1.5 <- Y. Literasi Kuangan Syariah 0.730 Valid

Y.1.6 <- Y. Literasi Kuangan Syariah 0.783 Valid

Y.1.7 <- Y. Literasi Kuangan Syariah 0.799 Valid

Y.1.8 <- Y. Literasi Kuangan Syariah 0.757 Valid

Y.1.9 <- Y. Literasi Kuangan Syariah 0.703 Valid

Y.1.10 <- Y. Literasi Kuangan Syariah 0.702 Valid

Y.1.11 <- Y. Literasi Kuangan Syariah 0.789 Valid

Literasi 

Keuangan 

Syariah

Sikap dan 

Perilaku

Pendidikan

Teknologi

Lingkungan

Religiusitas
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bahwa semua indikator valid karena nilai outer loading-nya lebih dari 0,6.  

Indikator yang sudah valid dapat digunakan  pada setiap variabel atau 

konstruk dala penelitian ini. 

2) Discriminant Validity 

Pengujian discriminant validity merupakan pengujian yang dilakukan 

unutk memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing variabel berbeda 

dengan variabel lainnya.  Berikut ini adalah tahappengujian discriminant 

validity antara lain sebagai berikut: 

a) Heteroit Monotrait Ratio (HTMT) 

Metode Heteroit Monotrait Ratio (HTMT) berfungsi untuk 

mengevaluasi diskriminan validitas pada tingkat variabel. Dala metode HTMT, 

suatu model dikatakan memiliki diskriminan validitas yang baik dan diterima 

apabila nilai HTMT berada dibawah < 0.90. 

Tabel 4. 11. Heteroit Monotrait Ratio (HTMT) 

 
Sumber: Data Diolah (2024) 

Beradasarkan tabel 4.11 di atas dapat dilihat bahwa terjadi discriminant 

validity yang baik dimana nilai loading faktor di bawah 0,90. sebagai ilustrasi 

loading faktor X1 terhadap X2 dengan nilai 0,842 yang nilainya kurang dari 

0,90. Sedangkan unutk X1 terhadap X3 tidak terjadi discriminant validity yang 

baik karena nilainya lebih dari 0,90. 

Variabel
X.1. 

Pendidikan

X.2. Sikap dan 

Perilaku

X.3. 

Teknologi

X.4. 

Lingkungan

X.5. 

Religiusitas

Y. Literasi 

Kuangan Syariah

X.1. Pendidikan

X.2. Sikap dan Perilaku 0.884

X.3. Teknologi 0.923 0.848

X.4. Lingkungan 0.875 0.832 0.856

X.5. Religiusitas 0.625 0.751 0.688 0.85

Y. Literasi Kuangan Syariah 0.737 0.823 0.747 0.717 0.681
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b) Fornell Larcker 

Metode Fornell Lacker dilakukan untuk mengevaluasi diskriminan pada 

tingkat variabel. Pada metode fornell larcker dikatakan memeiliki diskriminan 

validitas yang baik jika nilai akar Average Variance Extracted (AVE) pada setiap 

konstruk lebih besar antara konstruk lainnya. Hasil pengujian discriminant 

validity dengan metode fornell larcker dideskripsikan dalam tabel 4.4 sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 12. Fornell Larcker 

 
Sumber: Data Diolah (2024) 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa terjadi discriminant 

validity yang baik dimana nilai akar AVE pada setiap konstruk lebih besar dari 

korelaso antar konstruk.  Membandingkan nilai akar AVE antar konstruk dapat 

dilihat pada tebal yang dicetak tebal dengan nilai akar AVE yang berada di 

bawahnya tanpa dicetak tebal yang merupakan nilai korelasinya. Sebagai 

ilustrasi akar AVE variabel  X1 (0,796) lebih tinggi dibandikan nilai korelasi X1 

dengan X2 (0,719), X1 dengan X3 (0,713).  Masing-masing variabel memiliki 

nilai akar AVE yang lebih tinggi dari korelasi antara konstruk sehingga 

pengujian discriminant validity menggunakan metode fornell larcker dapat 

diterima. 

 

Variabel
X.1. 

Pendidikan

X.2. Sikap dan 

Perilaku
X.3. Teknologi

X.4. 

Lingkungan

X.5. 

Religiusitas

Y. Literasi 

Kuangan 

X.1. Pendidikan 0.796

X.2. Sikap dan Perilaku 0.719 0.800

X.3. Teknologi 0.713 0.737 0.795

X.4. Lingkungan 0.695 0.724 0.732 0.728

X.5. Religiusitas 0.525 0.682 0.611 0.756 0.748

Y. Literasi Kuangan Syariah 0.629 0.751 0.666 0.647 0.640 0.760
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c) Cross Loading 

Model dikatakan mempunyai discriminant validitiy yang baik apabila 

dalam metode cross loading setiap loading dari setiap indikator masing-masing 

variabel laten memiliki nilai loading paling besar diantara nilai loading lainnya. 

Pengujian discriminant validity dilakukan untuk membukatikan apakah 

indikator pada suatu konstruk mempunyai loading faktor terbesar pada 

konstruk yang dibentuknya daripada loading faktor lainnya. Berikut ini adalah 

hasil pengujian discriminant validity menggunakan metode cross loading 

sebagaimana didesdkripsikan pada tabel 4.13 sebagai berikut: 

Tabel 4. 13. Cross Loading

 
 
 

Indikator
X.1. 

Pendidikan

X.2. Sikap dan 

Perilaku

X.3. 

Teknologi

X.4. 

Lingkungan

X.5. 

Religiusita

Y. Literasi 

Kuangan Syariah

X.1.2 0.848 0.663 0.553 0.632 0.533 0.621

X.1.3 0.746 0.540 0.624 0.582 0.456 0.397

X.1.4 0.791 0.489 0.553 0.432 0.231 0.437

X.2.1 0.601 0.773 0.629 0.570 0.548 0.618

X.2.2 0.593 0.815 0.602 0.660 0.644 0.589

X.2.3 0.644 0.855 0.646 0.653 0.607 0.631

X.2.4 0.557 0.858 0.544 0.561 0.572 0.642

X.2.5 0.489 0.714 0.625 0.567 0.428 0.532

X.2.6 0.560 0.775 0.497 0.463 0.458 0.583

X.3.1 0.522 0.625 0.817 0.508 0.506 0.552

X.3.2 0.582 0.603 0.824 0.574 0.445 0.559

X.3.3 0.613 0.659 0.811 0.630 0.460 0.536

X.3.5 0.654 0.554 0.794 0.593 0.404 0.487

X.3.6 0.465 0.478 0.724 0.609 0.616 0.507

X.4.3 0.562 0.570 0.516 0.722 0.575 0.519

X.4.4 0.522 0.491 0.488 0.744 0.507 0.414

X.4.5 0.559 0.584 0.553 0.779 0.540 0.495

X.4.6 0.452 0.477 0.452 0.668 0.454 0.382

X.4.8 0.465 0.430 0.581 0.705 0.553 0.497

X.4.9 0.524 0.595 0.579 0.766 0.611 0.512

X.4.10 0.447 0.530 0.543 0.710 0.594 0.448

X.5.1 0.424 0.585 0.463 0.553 0.737 0.403

X.5.2 0.426 0.570 0.494 0.612 0.811 0.554

X.5.3 0.422 0.575 0.536 0.645 0.827 0.552

X.5.4 0.448 0.475 0.482 0.500 0.656 0.423

X.5.5 0.438 0.540 0.492 0.533 0.808 0.488

X.5.6 0.446 0.450 0.481 0.635 0.663 0.472

X.5.7 0.455 0.613 0.532 0.634 0.791 0.569

X.5.8 0.262 0.382 0.338 0.377 0.710 0.408

X.5.10 0.291 0.471 0.386 0.587 0.780 0.487

X.5.11 0.275 0.381 0.312 0.536 0.666 0.357

Y.1.1 0.568 0.637 0.539 0.584 0.620 0.768

Y.1.2 0.496 0.498 0.540 0.500 0.449 0.727

Y.1.3 0.417 0.578 0.504 0.434 0.415 0.788

Y.1.4 0.541 0.635 0.521 0.537 0.585 0.803

Y.1.5 0.525 0.522 0.549 0.538 0.495 0.730

Y.1.6 0.417 0.577 0.510 0.433 0.410 0.783

Y.1.7 0.476 0.609 0.500 0.494 0.521 0.799

Y.1.8 0.499 0.573 0.476 0.503 0.503 0.757

Y.1.9 0.472 0.498 0.492 0.531 0.467 0.703

Y.1.10 0.288 0.480 0.424 0.342 0.356 0.702

Y.1.11 0.503 0.630 0.505 0.470 0.470 0.789
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Lanjutan Tabel 4.13 

 
Sumber: Data Diolah (2024) 

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, dapat dilihay bahwa terjadi discriminant 

validity yang baik karena nilai korelasi antatra indikator terhadap konstruknya 

lebih tinggi dibandingkan dengan nilai korelasi setiap indikator  dengan 

konstruk lainnya. Sebabagi contoh indikator X.1.2 nilai korelasinya  sebesar 

0,848 ini lebih tinggi dibandingkan loading faktor dari konstruk X2 (0,663) 

X3(0,553) X4 (0,632) X5 (0,533) Y (0,621) dan begitupun seterusnya pada 

setiap indikator, sehingga dapat dipahami bahwa indikator pada setiap 

kosntruk mempunyai loading faktor yang lebih tinggi daripada loading faktor 

dengan konstruk lainnya. 

3) Construct Realibility and Validity 

Selain kedua uji di atas, pengujian realibilitas konstruk yang diukur 

dengan menggunakan composite realibility, cronbach’s aplha dan Average 

Variance Extracted (AVE) pada konstruk atau variabel dalam penelitian ini. 

Kuisoner dianggap memeliki reliabel apabila nilai composite realibility, 

cronbach’s aplha ≥ 0,70 dan nilai AVE jika ≥ 0,50 maka syarat convergent 

validity sudah terpenuhi dan baik. Berikut ini adalah deskripsi dari composite 

Indikator
X.1. 

Pendidikan

X.2. Sikap dan 

Perilaku

X.3. 

Teknologi

X.4. 

Lingkungan

X.5. 

Religiusita

Y. Literasi 

Kuangan Syariah

X.1.2 0.848 0.663 0.553 0.632 0.533 0.621

X.1.3 0.746 0.540 0.624 0.582 0.456 0.397

X.1.4 0.791 0.489 0.553 0.432 0.231 0.437

X.2.1 0.601 0.773 0.629 0.570 0.548 0.618

X.2.2 0.593 0.815 0.602 0.660 0.644 0.589

X.2.3 0.644 0.855 0.646 0.653 0.607 0.631

X.2.4 0.557 0.858 0.544 0.561 0.572 0.642

X.2.5 0.489 0.714 0.625 0.567 0.428 0.532

X.2.6 0.560 0.775 0.497 0.463 0.458 0.583

X.3.1 0.522 0.625 0.817 0.508 0.506 0.552

X.3.2 0.582 0.603 0.824 0.574 0.445 0.559

X.3.3 0.613 0.659 0.811 0.630 0.460 0.536

X.3.5 0.654 0.554 0.794 0.593 0.404 0.487

X.3.6 0.465 0.478 0.724 0.609 0.616 0.507

X.4.3 0.562 0.570 0.516 0.722 0.575 0.519

X.4.4 0.522 0.491 0.488 0.744 0.507 0.414

X.4.5 0.559 0.584 0.553 0.779 0.540 0.495

X.4.6 0.452 0.477 0.452 0.668 0.454 0.382

X.4.8 0.465 0.430 0.581 0.705 0.553 0.497

X.4.9 0.524 0.595 0.579 0.766 0.611 0.512

X.4.10 0.447 0.530 0.543 0.710 0.594 0.448

X.5.1 0.424 0.585 0.463 0.553 0.737 0.403

X.5.2 0.426 0.570 0.494 0.612 0.811 0.554

X.5.3 0.422 0.575 0.536 0.645 0.827 0.552

X.5.4 0.448 0.475 0.482 0.500 0.656 0.423

X.5.5 0.438 0.540 0.492 0.533 0.808 0.488

X.5.6 0.446 0.450 0.481 0.635 0.663 0.472

X.5.7 0.455 0.613 0.532 0.634 0.791 0.569

X.5.8 0.262 0.382 0.338 0.377 0.710 0.408

X.5.10 0.291 0.471 0.386 0.587 0.780 0.487

X.5.11 0.275 0.381 0.312 0.536 0.666 0.357

Y.1.1 0.568 0.637 0.539 0.584 0.620 0.768

Y.1.2 0.496 0.498 0.540 0.500 0.449 0.727

Y.1.3 0.417 0.578 0.504 0.434 0.415 0.788

Y.1.4 0.541 0.635 0.521 0.537 0.585 0.803

Y.1.5 0.525 0.522 0.549 0.538 0.495 0.730

Y.1.6 0.417 0.577 0.510 0.433 0.410 0.783

Y.1.7 0.476 0.609 0.500 0.494 0.521 0.799

Y.1.8 0.499 0.573 0.476 0.503 0.503 0.757

Y.1.9 0.472 0.498 0.492 0.531 0.467 0.703

Y.1.10 0.288 0.480 0.424 0.342 0.356 0.702

Y.1.11 0.503 0.630 0.505 0.470 0.470 0.789



90 
 

 
 

realibility, cronbach’s aplha dan Average Variance Extracted (AVE) pada tabel 

4.14. 

Tabel 4. 14. Composite Realibility, Cronbach’s Aplha, dan Average Variance 
Extracted (AVE) 

 
Sumber: Data Diolah (2024) 

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, dapat dilihat bahwa nilai composite 

realibility, cronbach’s aplha dan Average Variance Extracted (AVE) dari semua 

variabel syarat convergent validity sudah terpenuhi dengan baik.  Sebagai 

contoh  bahwa X2 memiliki composite realibility 0,914, cronbach’s aplha 0,886 

ini telah memenuhi syarat ≥ 0,70 dan Average Variance Extracted (AVE) 0,640 

ini juga telah memenuhi syarat yaitu ≥ 0,50 sehingga convergent validity 

memenehui syarat dengan baik. 

b. Pengujian Model Struktural (Inner Model) 

Model struktural dalam penelitian ini berdasarkan hasil olah data 

menggunakan SmartPLS sebagai berikut: 

Variabel
Cronbach's 

alpha

Composite 

reliability (rho_c)

Average variance 

extracted (AVE)

X.1. Pendidikan 0.718 0.838 0.634

X.2. Sikap dan Perilaku 0.886 0.914 0.640

X.3. Teknologi 0.853 0.895 0.632

X.4. Lingkungan 0.852 0.888 0.531

X.5. Religiusitas 0.911 0.926 0.559

Y. Literasi Kuangan Syariah 0.927 0.938 0.578
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Sumber: Data Diolah (2024) 

Gambar 4.3.  Output Model Struktural (Bootstraping) 

Evaluasi model struktural PLS dalam peneitian ini dievaluasi dengan 

nilai R Squares, dan uji signifikansi. 

1) R Square 

Nilai R-Squares dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel 

laten eksogen tertentu terhadap variabel endogen dan apakah pengaruh 

tersebut bersifat substantif. Ghozali menyatakan nilai R-Squares adalah 0,75 

(kuat), 0,50 (moderat), dan 0,25 (lemah). Sedangkan nilai R2 sebagaimana di 

deskripsikan pada tebel 4.15 berikut ini: 



92 
 

 
 

Tabel 4. 15. R Squres 

 
Sumber: Data Diolah (2024) 

Berdasarkan tabel 4.15 di atas maka koefisien R2 pada variabel literasi 

keuangan syariah (Y) memiliki nilai 0,617 kategori moderat. Dikatakan 

moderat karena lebih dari 0,50 dan kurang dari 0,75. Besarnya pengaruh dari 

variabel Pendidikan (X1), Sikap dan Perilaku (X2), Teknologi (X3), Lingkungan 

(X4), Religiusitas (X5), Literasi Keuangan Syariah (Y), dan  Demografi (Ẓ) yaitu 

sebesar 61,7%. Kontribusi pengaruh keempat variabel termasuk moderat 

yaitu sebesar 61,7% sedangkan sisanya adalah kontribusi dari variabel lain 

yang tidak masuk dalam penelitian. 

2) Uji Signifikansi 

Uji signifkansi model dalam model struktural yaitu dengan melihay 

nilai t-statistik dan p-value antara variabel eksogen terhadap endogen 

dengan pernyatataan bahwa t-statistik memiliki nila > 1,96 dan p-value  

< 0,05. Berikut ini pengaruh langsung dan tidak langsung antara 

hubungan konstruk sebagaimana dalam hipotesis yang disajikan pada 

tabel 4.16 berikut: 

 
 

 

 

 

 

Variabel R-square

Y. Literasi Kuangan 

Syariah
0.617
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Tabel 4. 16.  Path Coeficient 

 
Sumber: Data Diolah (2024) 

a) Pengaruh Pendidikan (X1) terhadap Literasi Keuangan Syariah (Y) 

sebesar (0,201) yang menunjukkan arah hubungan yang positif dan 

signifikan dengan t-statistic (2,150 > 1,96) atau p-value (0,016 < 

0,05) hipotesis diterima pada tingkat 5% dengan pengaruh 

langsung sebesar 16% yang berarti bahwa semakin baik pendidikan 

seseorang maka akan meningkatkan literasi keuangan syariah, 

dengan demikian bahwa dapat diartikan pendidikan positif dan 

signifikan terhadap literasi keuangan syariah. sehingga hipoteisis 

H1 dalam penelitian ini diterima. 

b) Pengaruh Sikap dan Perilaku (X2), terhadap Literasi Keuangan 

Syariah (Y) sebesar (0.316) yang menunjukkan arah hubungan yang 

positif dan signifikansi t-statistik (2.835) atau p-value (0.002 < 0,05) 

hipotesis diterima pada tingkat 5% dengan pengaruh 31,6% yang 

artinya bahwa sikap dan perilaku akan mencerminkan literasi 

keuangan syariah dalam keseharian seseorang. dengan demikian 

dapat diartikan bahwa sikap dan perilaku  positif dan signifikan 

Path 

Coefficient

T statistics 

(|O/STDEV|)
P values Ket Keputusan

H1 X.1 -> Y 0.201 2.150 0.016 Signifikan Diterima

H2 X.2 -> Y 0.316 2.835 0.002 Signifikan Diterima

H3 X.3 -> Y 0.178 2.101 0.018 Signifikan Diterima

H4 X.4 -> Y 0.093 0.853 0.197 Tidak Signifikan Tidak Diterima

H5 X.5 -> Y 0.243 2.985 0.001 Signifikan Diterima

H6 Z X.1 -> Y 0.079 0.919 0.179 Tidak Signifikan Tidak Diterima

H7 Z X.2 -> Y 0.184 1.780 0.038 Signifikan Diterima

H8 Z X.3 -> Y 0.133 1.654 0.049 Signifikan Diterima

H9 Z X.4 -> Y 0.120 1.327 0.092 Tidak Signifikan Tidak Diterima

H10 Z X.5 -> Y 0.140 2.005 0.023 Signifikan Diterima

Konstruk
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terhadap literasi keuangan syariah. Sehingga hipotesis H2  dalam 

penelitian ini diterima. 

c) Pengaruh Teknologi (X3) terhadap Literasi Keuangan Syariah (Y) 

sebesar (0,178) yang menunjukkan arah hubungan yang positif dan 

signifikan dengan t-statistic (2,201 > 1,96) atau p-value (0,018 < 

0,05) hipotesis diterima pada tingkat 5% dengan pengaruh 

langsung sebesar 17,8% yang berarti bahwa semakin familiar 

seseorang dengan teknologi khususnya yang berkaitan dengan 

keuangan maka akan membantu seseorang mengimplementasikan 

literasi keuangan syariah yang telah di dapatkan, dengan demikian 

bahwa dapat diartikan teknologi positif dan signifikan terhadap 

literasi keuangan syariah. sehingga hipotesis H3 dalam penelitian 

ini diterima. 

d) Pengaruh Lingkungan (X4), terhadap Literasi Keuangan Syariah (Y)  

sebesar (0,093) menunjukkan arah hubungan yang positif hanya 

saja dengan t-statistic (0,853 < 1,96) menjadikan variabel ini tidak 

signifikan atau p-value (0,197 > 0,05) sehingga hipotesis ini ditolak 

yang artinya bahwa lingkungan yang tidak mendukung untuk 

mendapatkan literasi keuangan syariah akan menurunkan literasi 

keuangan syariah seseorang, dengan demikian lingkungan tidak 

signifikan terhadap literasi keuangan syariah. sehingga hipotesis 

H4 dalam penelitian ini ditolak. 
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e) Pengaruh Religiusitas (X5), terhadap Literasi Keuangan Syariah (Y)  

berpengaruh dengan koefisien jalur sebesar (0,243) yang 

menunjukkan arah hubungan yang positif dengan t-statistic (2,985 

> 1,96) atau p-value (0,001 < 0,05), hasil ini signifikan pada tingkat 

signifikansi 5%, menunjukkan bahwa ada bukti yang kuat bahwa 

Religiusitas (X5) dapat meningkatkan Literasi Keuangan Syariah 

(Y), sehingga hipotesis H5 dalam penelitian ini  diterima. 

f) Pengaruh variabel moderasi Demografi (Ẓ) ditolak dengan koefisien 

(0,079) dengan t-statistic (0,919 < 1,96) atau p-value (0,179 > ,05), 

hasil ini menunjukkan bahwa ada indikasi bahwa Demografi 

memoderasi hubungan  Demografi (Ẓ)  Pendidikan (X1) terhadap 

Literasi Keuangan Syariah (Y) secara positif sebagaimana di 

tunjukkan pada nilai koefisien, akan tetapi pengaruh ini tidak 

signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Dengan kata 

lain bahwa Demografi (Ẓ) tidak memoderasi Pendidikan (X1)  

terhadap Literasi Keuangan Syariah (Y). Sehingga hipotesis H6 

pada penelitian ini ditolak. 

g) Pengaruh moderasi Demografi (Ẓ) diterima dengan keofisien 

(0,184) menunjukkan arah hubungan yang positif dan t-statistik 

(1,780 < 1,96) serta p-value (0,038 < 0,05), hasil ini menunjukkan 

bahwa Demografi memoderasi (memperkuat) Sikap dan Perilaku 

(X2) terhadap Literasi Keuangan Syariah (Y). Hasil uji statistik 

menunjukkan bahwa Demografi (Ẓ) memoderasi Sikap dan Perilaku 
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(X2) terhadap Literasi Keuangan Syariah (Y) dengan jalur koefisien 

positif, moderasi positif berarti ketika Demografi (Ẓ) meningkat  

maka hubungan positif anatar variabel Sikap dan Perilaku (X2) 

terhadap Literasi Keuangan Syariah (Y) akan meningkat. Sehingga 

hipotesis H7 dari penelitian ini  diterima. 

h) Pengaruh moderasi Demografi (Ẓ), diterima dengan dengan 

koefisien (0,133) dan t-statistik (1,654 < 1,96) serta p-value (0,049 

< 0,05) hasil ini menunjukkan bahwa interaksi antara Demografi (Ẓ) 

dan Teknologi (X3) berpengaruh positif terhadap Literasi Keuangan 

Syariah (Y), tetapi pengaruh ini tidak signifikan pada tingkat 

signifikansi 5%. Ini menunjukkan bahwa bahwa Demografi (Ẓ) 

mampu untuk memoderasi (memperkuat) Teknologi (X3) terhadap 

Literasi Keuangan Syariah (Y). Sehingga hipotesis H8 dalam 

penelitian ini diterima. 

i) Pengaruh moderasi Demografi (Ẓ), ditolak dengan dengan koefisien 

(0,120) dan t-statistik (1,327 < 1,96) serta p-value (0,092 > 0,05) 

hasil ini menunjukkan bahwa interaksi antara Demografi (Ẓ) 

Lingkungan (X4), berpengaruh positif  terhadap Literasi Keuangan 

Syariah (Y). tetapi pengaruh ini tidak signifikan pada tingkat 

signifikansi 5%. Ini menunjukkan bahwa meski ada indikasi bahwa 

Demografi (Ẓ) mampu untuk memoderasi Lingkungan (X4) 

terhadap Literasi Keuangan Syariah (Y) akan tetapi bukti yang 
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tersedia tidak cukup kuat untuk menyimpulkan adanya pengaruh. 

Sehingga hipotesis H9 dalam penelitian ini ditolak. 

j) Pengaruh variabel moderasi Demografi (Ẓ) diterima dengan 

keofisien (0,140) menunjukkan arah hubungan yang negatif dan t-

statistik (2,005 > 1,96) serta p-value (0,023 < 0,05), hasil ini 

menunjukkan bahwa Demografi memoderasi (memperkuat) 

Religiusitas (X5) terhadap Literasi Keuangan Syariah (Y). 

Pemoderasi demografi berperan memperkuat karena koefisien 

moderasi positif dengan nilai (0,140). Sehingga hipotesis H10 

dalam penelitian ini diterima. 

c. Goodness of Fit Measure (Kebaikan dan Kecocokan Model) 

Evaluasi kebaikan dan kecocokan model dapat dilihat pada nillai SRMR 

(Standarized Root Mean Square Resdiual) dan NFI (Normed of Fit Index) 

1) SRMR (Standarized Root Mean Square Resdiual) 

SRMR (Standarized Root Mean Square Resdiual) adalah ukuran untuk 

menggambarkan perbedaan atau selisih antara matrik korelasi hasil taksiran 

model. Nilai SRMR menunjukkan model fit apabila nilai < 0,08, akan teteapi jika 

nilai SRMR < 0,1 juga sudah dianggap memenuhi kriteria model fit. Untuk nilai 

SRMR pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel  4.17 berikut ini: 

Tabel 4. 17. Standarized Root Mean Square Resdiual 

 
Sumber: Data diolah (2024) 

Estimated model

SRMR 0.077 0.077

Saturated model
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Berdasarkan tabel 4.17 di atas, dapat diketahui bahwa nilai SRMR telah 

dinyatakan memenuhi kriteria uji model FIT karena nilainya kurang dari 0,08 

yang mengindikasikan bahwa model yang dibangun telah cocok dengan data 

empiris ataupun bisa dikatakan bahwa model telah FIT. 

2) NFI (Normed of Fit Index) 

NFI berfungsi untuk mengetahui ukuran fit atau kecocokan dalam SEM. 

Semakin nilai NFI mendekati angka 1 maka semakin baik kecocokan, sebaliknya 

jika semakin dekat dengan 0 maka semakin tidak fit model penelitian. Nilai NFI 

pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.18 berikut ini. 

Tabel 4. 18. Normed of Fit Index 

 
Sumber: Data diolah (2024) 

Berdasarkan pada tabel 4.18 di atas, dapat diketahi bahwa nilai NFI 

telah dinyatakan memenuhi kriteria uji model fit karena memiliki nilai 0,648 

yang mendekati angka 1 (satu). 

C. Pembahasan 

1. Pendidikan berpengaruh terhadap literasi keuangan syariah 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pengaruh Pendidikan (X1) 

terhadap Literasi Keuangan Syariah (Y) memiliki nilai koefisien (0,201) dan 

signifikan dengan t-statistic (2,150 > 1,96) atau p-value (0,016 < 0,05) dari 

hasil ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan seseorang berpengaruh 

signifikan terhadap literasi keuangan syariah mereka. Setiap individu dengan 

pendidikan yang lebih baik cenderung memiliki pengetahuan dan pemahaman 

Estimated model

NFI 0.648 0.648

Saturated model
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yang lebih baik tentang konsep-konsep keuangan syariah. ini dapat disebabkan 

oleh akses yang lebih baik ke sumber daya pendidikan, kemampuan analitis 

yang lebih baik, dan eksposur yang lebih besar terhadap materi pembelajaran 

keuangan syariah. 

Pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap literasi 

keuangan syariah, oleh karena itu upaya untuk meningkatkan pendidikan 

penting untuk dilakukan mengingat pendidikan memainkan peran penting 

untuk meningkatkan literasi keuanganya syariah. Hasil dari pengujian ini 

memberikan pandangan bahwa peningkatan akses dan kualitas pendidikan 

secara umum dapat berkontribusi positif terhadap literasi keuangan syariah. 

ini juga dapat dilihat dari rata-rata jawaban responden dimana aspek kognisi 

menjadi pernyataan dengan skor tertinggi yang menunjukkan bahwa melalui 

pendidikan formal ataupun non formal responden terliterasi akan keuangan 

syariah. 

Hasil penelitian ini sejalan sejalan dengan yang dilakukan oleh 

Apriyanti, et.al. diamana pendidikan memainkan peranan penting dalam 

menentukan tingkat literasi keuangan bagi mahasiswa131. Sedangkan 

penelitian yang telah di lakukan oleh Candera, et.al. dimana ia mengungkapkan 

bahwa pendidikan mampu untuk mempengaruhi masyarakat untuk menabung 

di lembaga keuangan, dimana pendidikan mengambil peran untuk 

 
131 Apriyanti and others. 
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memberikan literasi keuangan syariah bagi masyarakat sehingga masyarakat 

teredukasi akan literasi keuangan syariah132. 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Q.S.Al-‘Alaq [96]:1 : 

َ
 
قَ
 
ل
َ
َخ ي  ذ 

َّ
َال
َ
ك َرَبِّ م 

اس  َب 
ْ
رَأ
 
ق  ا 

Terjemahnya: 
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

menciptakan!133” 

Secara umum, perintah berliterasi terangkum dalam istilah  إقرأ dan 

 ,Ayat pertama surah al-alaq yang membahas mengenai perintah literasi .القلم

menurut Fakhruddin ar-Razi dijelaskan bahwa hendaklah dalam membaca itu 

mengingat Allah. Karena Allah yang telah menjadikan seluruh alam ini beserta 

isinya. Sedangkan menurut Muhammad Abduh, sesungguhnya tidak 

ditemukan penjelasan yang lebih indah dan pula dalil yang lebih pasti tentang 

keutamaan membaca, menulis, dan ilmu dengan berbagai macamnya 

dibandingkan dengan kenyataan bahwa Allah telah memulai kitab suci dan 

wahyu-Nya dengan ayat-ayat yang sangat cemerlang ini.134 

Dari yang didapatkan peneliti bahwa sangat jelas Mahasiswa(i) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar tentunya sudah 

mendapatkan edukasi tentang literasi keuangan syariah, sehingga secara 

umum literasi keuangan syariah para mahasiswa sudah mencukupi yang 

menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah mahasiswa(i) ini 

 
132 Candera, Afrilliana, and Ahdan. 

133 Kementerian Agama RI. 
134 Maisyarah and Amalih. 



101 
 

 
 

memanfaatkan fasilitas keuangan syariah dengan baik atau tidak ini dapat 

menjadi satu penelitian yang berbeda. 

2. Sikap dan perilaku berpengaruh terhadap literasi keuangan 

syariah 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pengaruh Sikap dan 

Perilaku (X2), terhadap Literasi Keuangan Syariah (Y) memiliki nilai koefisien 

(0.316) dan signifikansi t-statistik (2.835) atau p-value (0,002 < 0,05) dapat 

disimpulkan bahwa sikap dan perilaku memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap literasi keuangan syariah. ini berarti bahwa sikap positif dan perilaku 

proaktif dalam belajar dan praktik terkait keuangan syariah  cenderung 

meningkatkan literasi keuang syariah. ini termasuk sikap seperti ingin untuk 

belajar, keterbukaan informasi baru, dan kebiasaan baik dalam mengelola 

keuangan atau umum disebut dengan melek literasi keuangan. 

Setelah mendapatkan pengetahuan yang baik akan literasi keuangan 

syariah maka langkah selanjutnya adalah menerapakan atau menjalankannya 

maka dari itu upaya-upaya untuk membentuk sikap positif dan perilaku 

proaktif dalam konteks keuangan syariah dapat berkontribusi besar dalam 

meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah, 

bedasarkan jawaban responden pada penelitian yang dilakukan menunjukkan 

bahwa responden menyikapi uang dengan lebih bijaksana maka penting bagi 

responden untuk menetapkan target masa depan dengan menabung dan tidak 

menggunakan transaksi yang dilarang dalam keuangan syariah dengan 
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demikian responden bangga dengan langkah-langkah yang mereka ambil 

karna telah menggnakan keuangan syariah.  

Theory of Planned Behavior diungkapkan oleh Ajzen menyatakan bahwa 

individu yang memiliki pandangan positif atau negatif dimana sikap ini 

terbentuk berdasarkan keyakinan individu termasuk dalam menilai dan 

menyikapi suatu manfaat atau resiko yang akan dihadapi, sehingga persepsi 

(subjective norm) individu akan suatu hal mencerminkan tentang apakah 

objek tersebut penting bagi dirinya atau tidak sehingga output dari hal 

tersebut adalah prilaku atau bagaimana individu tersebut akan menyikapinya.  

Sejalan dengan hasil penelitian ini di ungkapkan oleh klepper dimana 

individu yang memiliki sikap dan perilaku yang positif terhadap literasi 

keuangan syariah akan lebih mengutamakan dan memahami lebih baik 

tentang keuangan syariah, Individu yang berpendidikan lebih tinggi lebih 

cenderung menunjukkan  prilaku dan sikap positif dan menunjukkan tingkat 

literasi yang lebih tinggi135.  

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra [17) Ayat 26-27 : 

يۡنَِِحَقَّهِ ِالۡقرُۡبٰىِذَاِوَاٰتِ  سۡك  رِِۡوَلَِِالسَّب يۡلِ ِِوَابۡنَِِوَالۡم  يۡرًاِِتبَُذ   ٢٦ِتبَۡذ   

يۡنَِِا نَِّ ر  اِِالۡمُبَذ   يۡنِ ِا خۡوَانَِِِكَانوُۡۤۡ ٢٧ِكَفوُۡرًاِِل رَب  هِ ِالشَّيۡطٰنُِِوَكَانَِِِِ الشَّيٰط   

Terjemahnya : 

 
135 Klapper, Lusardi, and Van Oudheusden. 
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“Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang 

miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu 

menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” 

“Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan 

dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.136” 

Ayat diatas dengan jelas melarang untuk bersikap boros terhadap harta, 

karna sikap boros merupakan bagian dari saudara setan yang ingkar kepada 

tuhannya. Al-Qur’an seringkali sumir dan bahkan menyertakan ancamana 

terhadap mereka yang berperilaku negatif dalam mengelola harta seperti 

menumpuk harta atau mengambil keuntungan dengan cara-cara yang zalim. 

3. Teknologi berpengaruh terhadap literasi keuangan syariah 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Pengaruh Teknologi (X3) 

terhadap Literasi Keuangan Syariah (Y) memiliki nilai keifisien (0,178) dan 

signifikan dengan t-statistic (2,101 > 1,96) atau p-value (0,018 < 0,05) dapat 

disimpulkan bahwa teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

literasi keuangan syariah. Teknologi  mampu untuk mempengaruhi literasi 

keuangan syariah, artinya akses ke teknologi atau penggunaan teknologi dalam 

pembelajaran dan menajemen keuanagn syariah berkontribusi pada 

peningkatan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah. 

Dari jawaban responden pada kuesioner menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden telah menggunakan mobile banking atau sejenisnya, tidak 

 
136 Kementerian Agama RI. 
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hanya itu responden juga mengetahui bagaimana cara menggunakan teknolgi 

tersebut untuk mendukung transaksi yang dibutuhkan dalam kesehariannya. 

Pemanfaatan teknologi di era moderen seperti saat ini menjadi strategi yang 

efektif untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dimana  teknologi 

memberikan kemudahan, kecepatan akses dan informasi keuangan syariah. 

saat ini hampir seluruh aspek kehidupan sudah mendapatkan kemudahan dan 

kecepatan akses dengan memanfaatkan teknologi. Seperti untuk melakukan 

transaksi pembayaran jika dahulu menggunakan cash, lalu kartu kredit saat ini 

dengan memanfaatkan perkembangan teknologi hanya perlu melalui 

smartphone bukan hanya melakukan pembayaran namun pemesanan, 

pembelian hingga melakukan peminjaman dana sudah bisa dilakukan melalui 

smartphone tanpa harus datang ke kantor lembaga keuangan terkait. 

Sejalan dengan hasil temuan pada penelitian ini Farida et,al. Dalam 

penelitiannya mengungkapkan bahwa semakin efektif penggunaaan layanan 

keuangan digital sejalan dengan tingginya literasi keuangan syariah individu 

tersebut, pemahaman yang baik tentang akan keuangan akan memberikan 

kemudahan dalam memanfaatkan teknologi keuangan secara optimal 

sehingga meningkatkan kulitas pengelolaan keuangan pribadi mereka137. 

Pemanfaatan teknologi yang baik memberikan dampak yang positif 

bagi manusia mulai dari kemudahan dalam mengakses ilmu pengetahuan, 

komunikasi, hingga transaksi jual beli. Sebagai bentuk syukur dalam 

 
137 Farida, Soesatyo, and Aji. 
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menggunakan teknologi sebagai karunia dari Allah SWT maka memanfaatkan 

teknologi untuk kepentingan bersama seperti memberikan edukasi terkait 

keuangan syariah akan sangat membantu sebagai bentuk kemudahan dalam 

mendapatkan informasi. Konten yang positif  merupakan konten yang berisi 

fakta-fakta yang sifatnya informatif, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al 

Qur’an Al-Qasas [28] 84 : 

نۡهَا ِخَيۡرٌِم   ِفَلَه  لوُاِِِۚمَنِۡجَاءَِٓب الۡحَسَنَة  يۡنَِعَم  ِفلَََِيجُۡزَىِالَّذ  ِوَمَنِۡجَاءَِٓب السَّي  ئةَ 

ِمَاِكَانوُۡاِيَعۡمَلوُۡنَِ ِا لَّ ٤٨ِِالسَّي  اٰت   

Terjemahnya : 

“Siapa yang datang dengan (membawa) kebaikan, baginya 

(pahala) yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Siapa yang datang 

dengan (membawa) kejahatan, maka orang-orang yang telah 

mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan (seimbang) dengan apa 

yang selalu mereka kerjakan138.” 

4. Lingkungan berpengaruh terhadap literasi keuangan syariah 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Lingkungan (X4), 

terhadap Literasi Keuangan Syariah (Y)  dengan nilai koefisien sebesar (0,093) 

ini menunjukkan bahwa lingkungan memiliki pengaruh positif meski 

pengaruhnya relatif kecil, sedangkan t-statistic (0,853 < 1,96) ini menunjukkan 

hubungan antara lingkungan dan literasi keuanga syariah  tidak signifikan atau 

p-value (0,197> 0,05) yang menunjukkab bahwa tidak ada hubungan antara 

 
138 Kementerian Agama RI. 
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lingkungan dengan literasi keuangan syariah. Dapat disimpulan bahwa 

pengaruh lingkungan terhadap literasi keuangan syariah tidak signifikan 

dimana variabel lingkungan dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh yang 

kuat untuk secara signifikan mempengaruhi literasi keuangan syariah.   

Berdasarkan kuesioner yang dijawab oleh responden menunjukkan 

bahwa aspek lingkungan masih belum mampu untuk memberikan pengaruh  

ini terlihat dari banyaknya responden yang menjawab kurang setuju atau tidak 

setuju sebagai contoh ada 35 responden yang menjawab kurang setuju dqan 

11 tidak setuju bahwa “orang tua memberikan contoh dalam mengelola 

keuangan sesuai dengan prinsip syariah” atau bahkan masih banyak 

responden yang tidak terlibat langsung dalam lingkungan sosialnya sehingga 

diperlukan langkah-langkah lain agar aspek lingkungan mampu untuk 

memberikan pengaruh terhadap literasi keuangan syariah. 

Meskipun lingkungan sosial, seperti keluarga, teman dan komunitas 

mungkin memiliki beberapa pengaruh terhadap literasi keuangan syariah, 

pengaruh ini tidak cukup kuat dalam penelitian ini. Hasil ini juga 

mengindikasikan bahwa dalam konteks atau populasi yang diteliti, lingkungan 

tidak memainkan peran yang signifikan dala literasi keuangan syariah atau 

pengaruhnya lebih kompleks dan memerlukan pendekatan penelitian yang 

berbeda untuk diukur secara efektif. 
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Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Sukamto dan Ummi139, Aprinthasari140, Yohanes141menunjukkan bahwa 

lingkungan mampu untuk memberikan pengaruh terhadap literasi keuangan 

syariah dimana lingkungan mampu untuk memberikan pengaruh terhadap 

individu atau kelompok dalam melakukan tindakan dan mengubah perilaku 

yang disadari atau tidak lingkungan dengan tingkat literasi keuangan yang 

positif akan memberikan dampak positif dan sebaliknya lingkungan yang 

negatif akan memberikan dampak negatif. 

Dalam islam lingkungan sosial merupakan interaksi antara manusia 

dengan lingkungan dan tetap memperhatikan syariat sehingga tidak terjadi 

kerusakan baik kerusakan lingkungan itu sendiri maupun perpecahan antara 

manusia itu sendiri. Ini sesuai dengan ayat dalam Al-Qur’an :  

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman QS. Ar-Rum [30] Ayat 41-42): 

ىِكَسَبتَِِۡب مَاِوَالۡبحَۡرِ ِالۡبرَ ِ ِف ىِالۡفَسَادُِِظَهَرَِ ِِايَۡد  يۡقهَُمِِۡالنَّاس  ىِِِۡبَعۡضَِِل يذُ  ِِالَّذ 

لوُۡا عوُۡنَِِِلَعلََّهُمِِۡعَم  ٤١ِيرَۡج   

يۡرُوۡاِقلُِۡ ِِف ىِس  يۡنَِِعَاق بَةُِِكَانَِِكَيۡفَِِِفاَنْظُرُوۡاِالۡرَۡض  نِِۡالَّذ  ِِِؕ قَبۡلُِِم 

يۡنَِِاكَۡثرَُهمُِِۡكَانَِ ك  شۡر  ٤٢ِمُّ  

Terjemahnya : 

 
139 Sukamto and Ummi. 
140 Mutiara Nabila Aprinthasari and Widiyanto, ‘Pengaruh 

Literasi    Keuangan    Dan    Lingkungan    Sosial Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi’, 2020 . 

141 Kenale Sada. 
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“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 

perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka 

merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka 

kembali (ke jalan yang benar).” 

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bepergianlah di bumi, lalu 

lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan 

mereka adalah orang-orang musyrik. 142” 

Dari ayat di atas menununjukkan bahwa penting untuk memperhatikan 

lingkungan karna lingkungan sedikit banyaknya akan mempengaruhi meski 

tidak begitu signifikan, dalam satu lingkungan pasti terdapat interaksi antar 

individu satu dengan lainnya, begitupula individu terhadap lingkungan itu 

sendiri143. 

5. Religiusitas berpengaruh terhadap literasi keuangan syariah 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Pengaruh Religiusitas 

(X5), terhadap Literasi Keuangan Syariah (Y)  berpengaruh positif dengan 

koefisien jalur sebesar (0,243) ini berarti bahwa peningktan religiusitas 

seseorang cenderung meningktakan literasi keuangan syariah mereka, dengan 

t-statistic (2,985 < 1,96) nilai signifikan sedangkan p-value (0,001 < 0,05) yang 

menunjukkan bahwa variabel religiusitas terhadap literasi keuangan syariah 

memiliki pengaruh. 

 
142 Kementerian Agama RI. 
143 Bitar, ‘Lingkungan Sosial’, Retrieved from Guru Pendidikan.Co.Id 
Http://Www.Gurupendidikan.Co.Id, 2021. 
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Dari jawaban responden pada kuesioner menunjukkan bahwa 

responden dalam bertransaksi meniatkan transaksinya karna Allah, selain itu 

sebagai bentuk kepatuhan dalam syariat islam responden juga menghindari 

transaksi yang diharamkan dalam bermuamalah. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa religiusitas memiliki pengaruh positif  signifikan terhadap literasi 

keuangan syariah. Artinya tingkat relihiusitas seseorang atau seberapa dalam 

mereka menjalani dan menghayati agama mereka berhubungan positif dengan 

literasi keuangan syariah mereka. Tingkat religiusitas yang tinggi dapat 

memotivasi individu untuk lebih memahami dan mempraktikkan literasi 

keuangan syariah sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap ajaran 

agama. 

Dalam syariat islam ummat islam telah diperintahkan untum beriman 

dan dilarang untuk mengikuti jaan setan sebagaimana disebutkan dalam Al-

Qur’an: 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman QS. Al-Baqarah [2] Ayat 208: 

أٓيَُّهَا ٰـ ينَِٱِِيَ لْمِ ٱِف ىِدْخُلوُاِ ٱِءَامَنوُاِ ِلَّذ  تِ ِتتََّب عوُاِ ِوَلَِِكَافَّٓةًِ ِلس   نِ ٱِخُطُوَٰ ٰـ ِِلكَُمِِْۥإ نَّهُِِِۚلشَّيْطَ

ب ينٌِ ِعَدُو ِ  ٢٠٨ِمُّ  

Terjemahnya : 

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam 

(kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah 

setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu.144” 

 
144 Kementerian Agama RI., Quran Kemenag (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an, 2022). 
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Responden pada penelitian ini yang semuanya adalah umat islam 

menjadikan variabel religiusitas berpengaruh terhadap literasi keuangan 

syariah, dimana selayaknya umat islam tau bagaimana dan apa saja syariat 

yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT, Sehingga tidak heran jika 

responden mengetahui dan memahami apa dan bagaimana keuangan syariah 

diterapakan. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Defana dan 

Kardiyem menunjukkan bahwa religisitas mampu untuk memberikan 

pengaruh terhadap literasi keuangan syariah tingkat religiusitas yang tinggi 

akan mendorong seseorang untuk mempelajari berbagai aspek ajaran islam, 

termasuk di dalamnya aspek keuangan145. Penelitian yang dilakukan oleh Dina 

dan Abror juga menunjukkan bahwa religiusitas mampu untuk mempengaruhi 

literasii keuangan syariah146. 

6. Demografi memoderasi pengaruh pendidikan terhadap literasi 

keuangan syariah 

Hipotesis H6 yang diajukan dalam penelitian ini adalah Demografi 

memoderasi pendidikan terhadap literasi keuangan syariah. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pengaruh variabel moderasi 

Demografi (Ẓ) memiliki hubungan antara Pendidikan (X1) terhadap Literasi 

Keuangan Syariah (Y) dengan nilai koefisien (0,079) secara positif meski 

 
145 Defa Defana Defiansih and Kardiyem, ‘Pengaruh Religiusitas, Pendidikan 

Keluarga, Dan Sosialisasi Keuangan Terhadap Literasi Keuangan Syariah Dengan Kecerdasan 
Intelektual Sebagai Variabel Moderasi’, Jurnal Ekonomi & Pendidikan, 2021. 

146 Patrisia and Abror. 



111 
 

 
 

pengaruhnya relatif kecil, dengan t-statistic (0,919 < 1,96) ini memberikan 

indikasi bahwa hubungan antara Demografi (Ẓ)  Pendidikan (X1) terhadap 

Literasi Keuangan Syariah (Y)  tidak signifikan atau p-value (0,179 > ,05) yang 

menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan sehingga hipotesis yang 

diajukan ditolak pada penelitian ini. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pengaruh demografi dalam memoderasi pendidikan terhadap literasi 

keuangan syariah tidak signifikan, dimana demografi tidak memiliki pengaruh 

untuk memoderasi pendidikan terhadap literasi keuangan syariah. Hasil 

penelitian ini berbeda dimana demografi mampu untuk memoderasi 

Pendidikan terhadap literasi keuangan syariah, dimana semakin matang usia 

individu dan di saat yang sama memiliki pendidikan yang tinggi akan lebih 

mengutamakan dan memahami lebih baik tentang keuangan syariah. Dalam 

penelitian novia dan yuyun menyebutkan variabel demografi (yaitu: tingkat 

pendidikan, pendapatan, usia) memoderasi pendidikan terhadap literasi 

keuangan sedangkan untuk status perkawinan tidak mempengaruhi liteasi 

keuangan147. 

7. Demografi memoderasi pengaruh sikap dan perilaku terhadap 

literasi keuangan syariah 

Hipotesis H7 yang di ajukan dalam penelitian ini adalah Demografi 

memoderasi Sikap dan Perilaku terhadap literasi keuangan syariah 

 
147 Novia Dewanty and Yuyun Isbanah, ‘Determinant of The Financial Literacy: Case 

Study on Career Woman in Indonesia’, ETIKONOMI, 17.2 (2018), pp. 285–96, 
doi:10.15408/etk.v17i2.6681. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel 

moderasi Demografi (Ẓ) dengan nilai keofisien (0,184) menunjukkan memiliki 

pengaruh positif  Sikap dan Perilaku (X2) terhadap Literasi Keuangan Syariah 

(Y) dan t-statistik (1,780 > 1,96) yang mendekati nilai signifikansi 

menunjukkan bahwa hubungan antara  Demografi (Ẓ) Sikap dan Perilaku (X2) 

terhadap Literasi Keuangan Syariah (Y), serta p-value (0,038 < 0,05) 

menjadikan hipotesis H7 yang di ajukan diterima. 

Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa Demografi memoderasi 

Sikap dan Perilaku terhadap Literasi Keuangan Syariah positif signifikan. 

Artinya variabel demografi mempengaruhi (memperkuat) sikap dan perilaku 

seseorang terhadap literasi keuangan syariah. Individu yang memiliki sikap 

dan prilaku yang positif terhadap literasi keuangan syariah akan lebih 

mengutamakan dan memahami lebih baik tentang keuangan syariah148 sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar et.al 149 dan  Jaker et.al150 dalam 

penelitiannya di ungkapkan bahwa sikap terhadap literasi keuangan syariah 

dapat dipengaruhi oleh faktor demografi. Misalnya generasi milenial 

menunjukkan sikap yang berbeda terhadap investasi berdasarkan  pendidikan 

dan pengalaman sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa demografi tidak hanya 

 
148 Parulian and Nataliana Bebasari, ‘Peran Demografi Sebagai Variabel Moderasi 

Pada  Pengaruh Literasi Keuangan Dan Teknologi Iinformasi Terhadap Perilaku Keuangan’, 
Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 11.3 (2022). 

149 Roseline Mannuela Anwar and others, ‘Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma 
Subjektif Dan Literasi Keuangan Terhadap Keinginan Berinvestasi Pada Generasi Milenial’, 21.2 
(2023) <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ds>. 

150 Mohd Jaker and others, ‘Pengaruh Literasi Keuangan, Sikap Keuangan Dan 
Kepribadian  Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan  Pada Mahasiswa Di Kota Jambi’, 3 
(2023). 
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mempengaruhi literasi tetapi juga bagaimana sikap tersebut diterjemahkan ke 

dalam tindakan nyata seperti pengelolaan keuangan. 

8. Demografi memoderasi pengaruh teknologi terhadap literasi 

keuangan syariah 

Hipotesis H8 yang diajukan pada penelitian ini adalah Demografi 

memoderasi Teknologi terhadap literasi keuangan syariah berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Demografi (Ẓ), diterima 

dengan dengan koefisien (0,133) menunjukkan arah hubungan yang positif 

dan t-statistik (1,654 < 1,96) yang menunjukkan bahwa hubungan antara 

Demografi (Ẓ) dan Teknologi (X3) terhadap Literasi Keuangan Syariah (Y), 

serta p-value (0,049 > 0,05) sehingga hipotesis yang di ajukan pada penelitian 

ini diterima. 

Dapat disimpulkan bahwa pengaruh moderasi demografi antara 

teknologi dan literasi keuangan syariah tidak signifikan secara statistik, akan 

tetapi variabel demografi memiliki pengaruh moderasi yang signifikan 

terhadap hubungan antara teknologi dan liteasi keuangan syariah. ini berbeda 

dengan Penelitian yang dilakukan Faridhatun dimana variabel demografi 

mampu memberikan pengaruh terhadap literasi keuangan bagi mahasiswa151 

demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Khusnul dan Yuyun 

 
151 Faridhatun Faidah, ‘Pengaruh Literasi Keuangan Dan Faktor Demografi Terhadap 

Minat Investasi Mahasiswa’, Journal of Applied Business and Economic , 5.3 (2019). 
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dimana demografi dan teknologi mampu memberikan pengaruh terhadap 

literasi keuangan152. 

9. Demografi memoderasi pengaruh lingkungan terhadap literasi 

keuangan syariah 

Hipotesis H9 yang diajukan pada penelitian ini adalah Demografi 

memoderasi Lingkungan terhadap literasi keuangan syariah berdasarkan 

penelilitan yang dilakukan moderasi Demografi (Ẓ), ditolak dengan nilai 

koefisien (0,120) menunjukkan arah hubungan yang negatif dan t-statistik 

(1,327 < 1,96) menunjukkan bahwa hubungan yang tidak signifikan antara 

Demografi (Ẓ) dan Lingkungan (X4) terhadap Literasi Keuangan Syariah (Y), 

serta p-value (0,092 > 0,05) sehingga hipotesis yang di ajukan pada penelitian 

ini ditolak. 

Dapat disimpulkan bahwa pengaruh moderasi Demografi terhadap 

hubungan antara lingkungan dan literasi keuangansyariah tidak signifkan 

secara statistik, variabel demografi tidak secara signifikan memoderasi 

pengaruh lingkungan terhadap literasi keuangan syariah. berdasrkan hasil ini 

menunjukkan bahwa Demografi tidak memiliki pengaruh moderasi yang 

signifikan terhadap hubungan antatra lingkungan dan literasi keuangan 

syariah. 

 
152 Khusnul Khotimah and Yuyun Isbanah, ‘Demografi, Faktor Individu, Dan Literasi 

Keuangan Wanita Karir Di Surabaya Onomi Universitas Negeri Surabaya’, Jurnal Ilmu 
Manajemen, 7 (2019). 
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Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa demografi 

memiliki pengaruh terhadap literasi keuangan153, dan mampu untuk 

memoderasi lingkungan terhadap literasi keuangan dimana individu atau 

kelompok memberikan pengaruh baik pengaruh positif ataupun negatif154. 

Dimana semakin tinggi tingkat literasi seharusnya sejalan dengan pengaruh 

positif yang diberikan terhadap lingkungan155. 

10.  Demografi memoderasi pengaruh religiusitas terhadap literasi 

keuangan syariah 

Hipotesis H10 yang diajukan pada penelitian ini adalah Demografi 

memoderasi religiusitas terhadap literasi keuangan syariah berdasarkan 

penelitian yang dilakukan variabel moderasi Demografi (Ẓ) diterima dengan 

keofisien (0,140) menunjukkan arah hubungan positif  ini berarti bahwa 

pengaruh religiusitas terhadap literasi keuangan syariah mempengaruhi 

(meperkuat) ketika dimoderasi oleh faktor demografi tertentu, dan t-statistik 

(2,005 > 1,96) menunjukkan bahwa hubungan signifikan serta p-value (0,023 

< 0,05) sehingga hipotesis yang diajukan pada penelitian ini diterima. 

Berdasarkan hasil ini  dapat disimpulkan bahwa pengaruh moderasi  

Demografi Religiusitas (X5) terhadap Literasi Keuangan Syariah (Y) signifikan 

secara statistik dan berpengaruh secara positif (memperkuat) hubungan 

antara Religiusitas terhadap Literasi Keuangan Syariah, hasil temun ini sedikit 

sejalan dengan Dewanty dan Isbanah menemukan bahwa Demografi 

 
153 Faradina Saskia Windayani and Astrie Krisnawati. 
154 Faidah. 
155 Parulian and Nataliana Bebasari. 
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(pendidikan , pendapatan pribadi dan usia) berpengaruh signifikan terhadap 

literasi keuangan156, Herawati dalam penelitiannya menemukan bahwa gender 

berpengaruh terhadap literasi keuangan sementara usia, pekerjaan dan 

penghasilan orang tua tidak beropengaruh157.  

Memang terdapat faktor-faktor demografi yang mempengaruhi 

memperkuat atau memperlemah bahkan ada juga yang tidak mempengaruhi 

sehingga perlu di analisis kembali penyebabnya  apakah karena jumlah 

responden, indikator-indikator pernyataan atau pernyaataan. 

  

 
156 Dewanty and Isbanah. 
157 Herawati. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Merujuk pada rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, hasil 

serta pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap literasi 

keuangan syariah, artinya individu dengan pendidiakn yang lebih baik 

cenderung memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang 

literasi keuangan syariah. 

2. Sikap dan perilaku memiliki pengaruh positif terhadap literasi keuangan 

syariah, sikap positif dan perilaku proaktif dalam belajar dan berpraktik 

mengenai keuangan syariah cenderung meningkatkan literasi keuangan 

syariah seseorang. 

3. Teknologi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap literasi keuangan 

syariah, penerapan dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan 

manajemen keuangan syariah dapat meningkatkan pemahaman dan 

penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah. 

4. Lingkungan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap literasi 

keuangan syariah, variabel lingkungan dalam konteks penelitian ini ini 

tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat yang secara signifikan 

mempengaruhi literasi keuangan syariah. 
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5. Religiusitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap literasi 

keuangan syariah, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan religiusitas 

dapat berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan syariah. 

6. Demografi tidak memiliki pengaruh moderasi yang signifikan terhadap 

hubungan antara pendidikan dan literasi keuangan syariah. 

7. Demografi memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap hubungan 

antara sikap dan perilaku dan literasi keuangan syariah. 

8. Demografi memiliki pengaruh moderasi yang positif signifikan terhadap 

hubungan antara teknologi dan literasi keuangan syariah. 

9. Demografi tidak memiliki pengaruh moderasi yang signifikan terhadap 

hubungan antata lingkungan dan literasi keuangan syariah. 

10. Demografi memliki pengaruh moderasi yang positif signifikan terhadap 

hubungan antara religiusitas dan literasi keuangan syariah 

B. Implikasi Penelitian 

1. Implementasi kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan 

literasi keuangan syariah dengan teknologi digital. Inovasi ini mencakup 

penggunaan platform e-lerning dan aplikasi mobile yang dirancang untuk 

menyampaikan prinsip-prinsip keuangan syariah secara efektif di 

lingkungan pendidikan formal. Pendekatan ini bertujuan unutk 

memanfaatkan pendidikan dan teknologi dalam meningkatkan 

pemahaman dan penerapan literasi keuangan syariah. 

2. Rancangan program pelatihan dan seminar yang menekankan pentingnya 

sikap positif dan perilaku proaktif dalam konteks literasi keuangan syariah, 
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dengan melibatkan lembaga-lembaga keagamaan untuk memberikan 

perspektif religius yang mendalam. 

3. Pendekatan kolabortif berbasi komunitas sebagai penyuluh untuk 

penyebaran informasi mengenai literasi keuangan syariah melalui seminar, 

diskusi, dan kegiatan sosial. 

4. Kolaborasi multi-sektor untuk peningkatan pemahaman, memfasilitasi 

kolaborasi antara lembaga pendidikan, orgnisasi keagamaan, pemerintaha, 

perusahaan dan lembaga-lembaga terkait untuk menunjang peningkatan 

literasi keuangan syariah bagi mahasiswa. 
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Lampiran  

Tabel Instrumen Penelitian 

 

Variabel Indikator Pernyataan Pengukuran

Saya sangat familiar dengan konsep-konsep 

dasar dalam literasi keuangan syariah, 

seperti riba, zakat, dan mudharabah

Saya sangat percaya dengan produk-produk 

keuangan syariah dibandingkan dengan 

produk keuangan konvensional

Saya sering membuat anggaran keuangan 

pribadi yang sesuai dengan prinsip syariah

Saya pernah menggunakan instrumen 

keuangan syariah (misalnya 

sukuk/reksadana syariah/saham 

syariah/tabungan syariah/lainnya)

Saya menggunakan keuangan syariah agar 

terhindar dari riba, gharar, dan maysir dalam 

keputusan keuangan saya

Saya dapat memahami dan menerapkan 

prinsip-prinsip keuangan syariah dalam 

pengelolaan keuangan pribadi dan bisnis 

saya

Saya merasa bangga karena mengelola 

keuangan menggunakan keuangan syariah. 

Saya merasa lebih percaya diri dalam 

mengelola keuangan pribadi saya dengan 

pengetahuan tentang keuangan syariah

Penting bagi saya untuk menetapkan target 

keuangan masa depan

Penting bagi saya untuk menabung setiap 

bulan

Saya mengikuti rencana keuangan yang telah 

saya buat

Saya menggunakan produk keuangan syariah 

(BANK/Asuransi/Investasi, atau lainnya)

Saya mengetahui cara penggunaan aplikasi 

keuangan syariah (M-Banking, Aplikasi 

Investasi atau Aplikasi Keuangan Syariah 

Lainnya)

Saya bisa menjelaskan berbagai jenis layanan 

yang ditawarkan oleh fintech syariah, seperti 

pembayaran, pembiayaan, dan investasi.

Saya memahami risiko-risiko yang terkait 

dengan penggunaan fintech syariah.

Saya memiliki kemudahan untuk mengakses 

keuangan syariah seperti : M-Banking, 

Aplikasi Investasi atau Aplikasi Keuangan 

Syariah Lainnya

Saya menggunakan aplikasi keuangan syariah 

(M-Banking, Aplikasi Investasi atau Aplikasi 

Keuangan Syariah Lainnya)

Saya sudah terbiasa menggunakan 

DANA/OVO/M-Banking/QRIS dalam setiap 

transaksi saya

Teknologi 

(X3)

Pengetahuan 

Tentang 

Teknologi 

Keuangan

Penggunaan 

Teknologi

Likert

Likert

Likert

Likert

Likert

Likert

Likert

Likert

Pendidikan 

(X1)

Kognisi

Keterampilan 

Keuangan

Sikap dan 

Perilaku (X2)

Kognitif

Afektif

Sikap 

Terhadap 

Uang

Perilaku atau 

tindakan



128 
 

 
 

Lanjutan Instrumen Penelitian 

 

Variabel Indikator Pernyataan Pengukuran

Orang tua saya memberikan contoh dalam 

mengelola keuangan sesuai dengan prinsip 

syariah.

Keluarga saya mendukung saya dalam 

mengikuti program-program edukasi 

keuangan syariah.Saya belajar banyak tentang keuangan 

syariah dari komunitas atau kelompok sosial 

saya.Lingkungan sosial saya mendorong saya 

untuk menerapkan prinsip-prinsip keuangan 

syariah.

Kampus saya menyediakan program atau 

mata kuliah tentang keuangan syariah.

Saya aktif mengikuti kegiatan yang 

berhubungan dengan keuangan syariah di 

kampus (seminar, diskusi, kelas, dan lain 

sebagainya)

Saya mendapatkan banyak informasi tentang 

keuangan syariah dari perpustakaan atau 

sumber daya akademik di kampus.

Lingkungan kampus saya mendorong untuk 

melakukan penelitian atau proyek tentang 

keuangan syariah.

Saya merasa penting untuk menerapkan 

ajaran Islam dalam semua aspek keuangan 

saya.

Saya memastikan bahwa segala transaksi 

keuangan saya dilakukan dengan transparan 

dan adil.

Saya bermuamalah dengan niat karena Allah 

SWT

Saya menerapkan prinsip-prinsip syariah 

dalam pengelolaan keuangan sehari-hari 

sebagai bentuk ibadah kepada Allah

Saya menghindari pemborosan dalam 

pengeluaran sehari-hari sebagai bentuk 

kepatuhan terhadap ajaran Islam.

Saya percaya bahwa memiliki pengetahuan 

yang baik tentang keuangan syariah penting 

untuk membuat keputusan keuangan yang 

bijaksana

Saya paham akan pentingnya kepatuhan 

syariah dalam transaksi keuangan syariah

Saya selalu bersikap jujur dalam semua 

transaksi keuangan saya, baik besar maupun 

kecil.

Saya berkontribusi dalam diskusi dan 

kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan 

literasi dan praktik keuangan syariah di 

masyarakat.

Saya selalu merasa bersyukur atas kondisi 

keuangan saya, terlepas dari seberapa 

banyak atau sedikit yang saya miliki

Saya bertawakkal kepada Allah dalam setiap 

keputusan keuangan yang saya ambil

Consequentia

l dimension 

(Dimensi 

Pengamalan)

Experiental 

dimension 

(pengalaman 

atau 

penghayatan

Religiusitas 

(X5)

Likert

Likert

Likert

Likert

Likert

Lingkungan 

(X4)

Lingkungan 

Sekolah
Likert

Ideological 

dimension 

(Keyakinan)

Ritualistic 

dimension 

(Praktik 

Agama)

Intellectual 

dimension 

(dimensi 

pengetahuan 

agama)

Lingkungan 

Keluarga
Likert

Lingkungan 

Sosial 
Likert
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Lanjutan Instrumen Penelitian 

 

 

 

Variabel Indikator Pernyataan Pengukuran

Saya mengetahui bahwa keuangan syariah di 

dasarkan pada prinsip-prinsip syariah

Saya mengetahui bahwa riba dilarang dalam 

taransaksi keuangan syariah

Saya mengetahui instrumen keuangan 

syariah

Saya mengetahui bahwa instrumen keuangan 

syariah lebih adil daripada keuangan 

konvensional

Saya memahami produk tabungan syariah 

yang ditawarkan oleh bank syariah

Saya paham tentang perbedaan antara 

tabungan konvensional dan tabungan syariah

Saya memahami pentingnya pengelolaan 

keuangan yang baik sesuai prinsip syariah

Saya mengetahui cara mengelola hutang 

sesuai dengan prinsip syariah

Saya paham bahwa uang adalah alat untuk 

mencapai kebaikan dan bukan tujuan akhir

Saya mengetahui bahwa penggunaan uang 

harus mencerminkan nilai-nilai etika dan 

moral dalam Islam

Saya mengetahui produk-produk keuangan 

syariah yang dapat digunakan untuk 

perencanaan keuangan masa depan, seperti 

tabungan haji, tabungan pensiun dan 

asuransi syariah

Laki-laki

Perempuan

3,00 - 3,40

3,41 - 3,79

3,80 - 4,00

6

8

Ekonomi Islam

Akuntansi

Perbankan Syariah

Ilmu Ekonomi

Manajemen

Demografi 

(Z)

Gender

IPK

Semester

Jurusan/Prodi

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Literasi 

Keuangan 

Syariah (Y)

Pengetahuan 

Keuangan 

Syariah

Perilaku 

Keuangan 

Syariah

Sikap 

Keuangan 

Syariah

Likert

Likert

Likert
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Variabel Pendidikan 

 

Variabel Sikap dan Perilaku 

 

 

 

 

 

 

STS TS KS S SS

0 2 20 74 48

0 1.4 13.9 51.4 33.3

0 4 27 75 37

0 3.5 18.8 52.1 25.7

2 10 47 60 25

1.4 6.9 32.6 41.7 17.4

5 11 33 51 44

3.5 7.6 22.9 35.4 30.6

7 27 127 260 154

1.225 4.9 22.05 45.15 26.75

Item
Persepsi Responden

Rata-rata Median

X1.1 4.17 4

Total 15.66 16

X1.2 4 4

X1.3 3.67 4

X1.4 3.82 4

STS TS KS S SS

1 6 25 67 45

0.7 4.2 17.4 46.5 31.3

1 3 33 69 38

0.7 2.1 22.9 47.9 26.4

1 1 30 68 44

0.7 0.7 20.8 47.2 30.6

0 4 22 79 39

0 2.8 15.3 54.9 27.1

1 4 28 66 45

0.7 2.8 19.4 45.8 31.3

3 8 24 63 46

2.1 5.6 16.7 43.8 31.9

7 26 162 412 257

0.8167 3.0333 18.75 47.6833 29.7667
Total 24.14 24

X2.5 4.04 4

Persepsi Responden
Rata-rata Median

X2.1 4.03 4

X2.6 3.98 4

X2.2

Item

X4.4 4.06 4

3.97 4

X3.3 4.06 4
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Variabel  Teknologi 

 

Varibel Lingkungan 

 

 

STS TS KS S SS

1 2 27 65 49

0.7 1.4 18.8 45.1 34

2 14 35 57 36

1.4 9.7 24.3 39.6 25

1 15 32 68 28

0.7 10.4 22.2 47.2 19.4

3 6 33 63 39

2.1 4.2 22.9 43.8 27.1

4 12 32 56 40

2.8 8.3 22.2 38.9 27.8

0 2 16 57 69

0 1.4 11.1 39.6 47.9

11 51 175 366 261

1.3 5.9 20.3 42.4 30.2

Item
Persepsi Responden

Rata-rata Median

X3.1 4.1 4

X3.6 4.34 4

X3.4 3.9 4

X3.5 3.81 4

X3.2 3.77 4

X3.3 3.74 4

Total 23.66 24

STS TS KS S SS

2 11 35 69 27

1.4 7.6 24.3 47.9 18.8

6 20 30 65 23

4.2 13.9 20.8 45.1 16

1 4 25 63 51

0.7 2.8 17.4 43.8 35.4

2 8 21 69 44

1.4 5.6 14.6 47.9 30.6

2 8 21 73 40

1.4 5.6 14.6 50.7 27.8

0 6 22 74 42

0 4.2 15.3 51.4 29.2

0 1 8 46 89

0 0.7 5.6 31.9 61.8

2 6 30 66 40

1.4 4.2 20.8 45.8 27.8

2 4 23 58 57

1:04 2:08 16 40.3 39.6

1 3 18 59 63

0.7 2.1 12.5 41 43.8

18 71 233 642 476

2:59 16:17 4:33 13:55 1:55

X4.10 4.25 4

X4.6 4.06 4

X4.7 4.55 5

X4.4 4.01 4

X4.5 3.98 4

X4.2 3.55 4

X4.3

Total 40.33 41

X4.8 3.94 4

X4.9 4.14 4

4.1 4

Item
Persepsi Responden

Rata-rata Median

X4.1 3.75 4
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Variabel Religiusitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STS TS KS S SS

0 3 12 72 57

0 2.1 8.3 50 39.6

1 3 13 81 46

0.7 2.1 9 56.3 31.9

0 3 7 60 74

0 2.1 4.9 41.7 51.4

1 4 11 50 78

0.7 2.8 7.6 34.7 54.2

1 2 14 60 67

0.7 1.4 9.7 41.7 46.5

1 1 17 65 60

0.7 0.7 11.8 45.1 41.7

1 2 13 64 64

0.7 1.4 9 44.4 44.4

0 0 14 62 28

0 0 9.7 43.1 47.2

2 11 18 72 41

1.4 7.6 12.5 50 28.5

1 1 11 62 69

0.7 0.7 7.6 43.1 47.9

0 3 10 59 72

0 2.1 6.9 41 50

8 33 140 707 656

0.5 2.1 8.8 44.6 43.9
Total 47.25 45.5

X5.10 4.37 4

X5.11 4.39 4.5

X5.9 3.97 4

X5.8 4.38 4

X5.7 4.31 4

X5.6 4.26 4

X5.4 4.39 4

X5.5 4.32 4

X5.2 4.17 4

X5.3 4.42 5

X5.1 4.27 4

Item
Persepsi Responden Rata-

rata
Median
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Variabel Literasi Keuangan Syariah 

 

Variabel Demografi 

 

STS TS KS S SS

2 1 6 62 73

1.4 0.7 4.2 43.1 50.7

0 3 3 31 107

0 2.1 2.1 21.5 74.3

0 3 37 61 43

0 2.1 25.7 42.4 29.9

2 3 17 74 48

1.4 2.1 11.8 51.4 33.3

1 7 29 71 36

0.7 4.9 20.1 49.3 25

0 2 17 73 52

0 1.4 11.8 50.7 36.1

1 4 21 71 47

0.7 2.8 14.6 49.3 32.6

0 8 34 66 36

0 5.6 23.6 45.8 25

0 2 17 65 60

0 1.4 11.8 45.1 41.7

1 1 10 73 59

0.7 0.7 6.9 50.7 41

1 6 21 68 48

0.7 4.2 14.6 47.2 33.3

8 40 212 715 609

0.51 2.55 13.38 45.14 38.45
46.03 46

4.27 4

Y.10 4.31 4

Y.11 4.08 4

4.22 4

Y.7 4.1 4

Y.8 3.9 4

4 4

Y.4 4.13 4

Y.5 3.93 4

Rata-

rata
Median

Y.1 4.41 5

Y.2 4.68 5

Item
Persepsi Responden

Y.3

Y.6

Y.9

Total

Indikator Item Jumlah

Laki-laki 44

Perempuan 100

3,00 - 3,40 8

3,41 - 3,79 81

3,80 - 4,00 55

Ekonomi Islam 23

Akuntansi 16

Perbankan Syariah 32

Ilmu Ekonomi 33

Manajemen 40

8 43

6 101

Gender

IPK

Prodi

Semester 
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