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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN KATEGORI SINGKATAN 

 

Prinsipnya “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang digunakan dalam 

penulisan disertasi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri 

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

0543/b/U/1987. 

A. Transliterasi 

1. Konsonan  

Huruf hijaiyyah ditransliterasi ke dalam huruf latin, sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و
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 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

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

diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda (’). 

2. Vocal  

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: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

 Fathah dan ya Ai a dan u يْ.َ..

 Fathah dan وْ.َ..

wau 

Au a dan u  

 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau ا.َ..ى.َ..

ya 

Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ى.ِ..

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas و.ُ..

 

4. Ta’marbutah 

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

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

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

transliterasinya adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata 

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

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

5. Syaddah 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan 

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

6. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara 

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 

berupa alif. 

7. Penulisann Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

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

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan 

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

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi. Misalnya kata Alquran (dari 

alqura>n), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi 

secara utuh. 

B. Singkatan 

Kategori singkatan yang dibakukan adalah: 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

Cf. = Bandingkan dengan 

Cet. = Cetakan 

swt = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

saw = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

H = Hijrah 
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h = halaman 

M = Masehi 

No. = Nomor 

Pen. = Penerbit 

pen. = penulis 

Q.S. = Qur’an, Surah 

/… : …. = Nomor Surah : ayat 

r.a. = radiyalla>hu ‘anhu (’anha) 

s.M = sebelum Masehi 

t.d. = tanpa data 

t.p. = tanpa penerbit 

t.t. = tanpa tempat 

t.th. = tanpa tahun 

w. = wafat tahun 
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ABSTRAK 

 

Nama : NADILA 

NIM :  80500222005 

Judul Tesis : Pengaruh Brand Awareness, Digital Payment dan Life Style 

Terhadap Minat Masyarakat dalam Pembayaran ZIS 

Melalui BSI Mobile Banking dengan Kepercayaan Nasabah 

Sebagai Variabel Moderasi di Kota Makassar 

Financial Technology dirancang untuk memudahkan masyarakat 

mengakses berbagai produk fintech, sementara penggunaan teknologi dalam 

zakat dianggap lebih efisien karena memungkinkan muzakki membayar 

zakat kapan dan di mana saja. Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui 

pengaruh brand awareness, digital payment dan life style terhadap minat 

masyarakat dalam pembayaran ZIS melalui BSI mobile banking dengan 

kepercayaan nasabah sebagai variabel moderasi di Kota Makassar. 

Penelitian ini menggunakan desain explanatory research. 

Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode survey lapangan. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan snowball sampling dengan jumlah sampel 

190 masyarakat muslim kota Makassar yang menggunakan BSI Mobile 

Banking. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Structural Equation Modeling (SEM) PLS. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa brand awareness 

berpengaruh namun tidak signifkan terhadap minat masyarakat dalam 

pembayaran ZIS melalui BSI Mobile Banking di kota Makassar sedangkan 

digital payment dan life style berpengaruh signifikan terhadap minat 

masyarakat dalam pembayaran ZIS melalui BSI Mobile Banking di kota 

Makassar. Kepercayaan tidak memoderasi pengaruh brand awareness 

terhadap minat masyarakat. Namun, Kepercayaan memoderasi pengaruh 

digital payment dan life style terhadap minat masyarakat dalam pembayaran 

ZIS melalui BSI Mobile Banking di kota Makassar.  

Implikasi penelitian ini adalah meskipun brand awareness 
berpengaruh namun tidak signifikan terhadap minat. Digital payment dan life 
style masyarakat berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan 
layanan BSI Mobile Banking, sehingga penting untuk membangun 
kepercayaan konsumen dan melakukan upaya untuk meningkatkan 
kesadaran merek BSI Mobile Banking di masyarakat.  

 

Kata Kunci: Brand Awareness, Digital Payment, Kepercayaan, Life Style, 

Minat Masyarakat, Zakat, Infaq dan Sedekah 
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ABSTRACT 

 

Name : NADILA 

Student ID :  80500222005 

Title  : The Influence of Brand Awareness, Digital Payment and 

Life Style on Public Interest in ZIS Payments Via BSI Mobile 

Banking with Customer Trust as a Moderating Variable in 

Makassar City 

Financial Technology strives to improve accessibility to a range of 
fintech goods, while the utilization of technology in zakat is regarded as more 
efficient as it enables muzakki to make zakat payments at any time and from 
any location. The objective of this study was to assess the impact of brand 
awareness, digital payment, and lifestyle on the public's interest in ZIS 
payments using BSI mobile banking in Makassar City. Additionally, the study 
examined consumer trust as a moderating variable. 

This study employed an explanatory research design. The data 
collection was conducted utilizing the field survey methodology. The 
sampling method employed was snowball sampling, with a total sample size 
of 190 Muslim communities in the city of Makassar who utilized BSI Mobile 
Banking. The research employed the data analysis approach of Structural 
Equation Modeling (SEM) PLS. 

The results of this study indicate that brand awareness has an effect 
but not significant on public interest in ZIS payments through BSI Mobile 
Banking in Makassar city, while digital payment and life style have a 
significant effect on public interest in ZIS payments through BSI Mobile 
Banking in Makassar city. Trust does not moderate the effect of brand 
awareness on public interest. However, trust moderates the effect of digital 
payment and life style on public interest in ZIS payments through BSI Mobile 
Banking in Makassar city.  

The implication of this research is that although brand awareness has 
an effect, it is not significant on interest. Digital payment and community life 
style have a significant effect on interest in using BSI Mobile Banking 
services, so it is important to build consumer trust and make efforts to 
increase brand awareness of BSI Mobile Banking in the community. 

 
 

Keywords: Brand Awareness, Digital Payment, Trust, Lifestyle, 
Community Interest, Zakat, Infaq, and Alms.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada era modern saat ini perkembangan teknologi sudah sangat pesat 

kemajuannya, hampir semua lapisan masyarakat menjadi pengguna dari 

sebuah teknologi ini. Perkembangan teknologi dan informasi telah membawa 

perubahan baik dibidang sosial, ekonomi, maupun budaya dengan capat. 

Teknologi ini memberikan berbagai kemudahan bagi penggunanya, 

terciptanya layanan kemudahan komputer, membawa Inovasi-inovasi baru 

yang bermunculan diberbagai sektor. Internet telah membawa kita ke era 

dimana sebuah kegiatan dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat disertai 

biaya pengaksesan yang murah apabila dibandingkan era-era sebelumnya 

yang mengharuskan manusia mengerjakan suatu pekerjaan dengan cara 

manual.  

Perkembangan teknologi digital benar-benar telah merubah gaya hidup 

masyarakat pada era saat ini yang sangat dekat dengan gadget dan internet. 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) pada tahun 2023 menyatakan 

bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 215 juta jiwa atau sebesar 

78,19% dibanding tahun 2022 jumlah ini meningkat sebanyak 1,17%.1 Hal 

tersebut menunjukkan bahwa pengguna internet dari tahun ketahun terus  

                                                             
1Survei APJII, “Survei Internet APJII 2023”, 2023. https://survei.apjii.or.id/. Diakses 

Pada 25 Oktober 2023 

https://survei.apjii.or.id/
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mengalami peningkatan, yang menggambarkan bahwa Sebagian besar 

masyarakat sudah mengandalakan internet dalam kehidupan sehari-harinya. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, lembaga keuangan di Indonesia 

berkembang menjadi perusahaan penyedia jasa keuangan berbasis teknologi. 

Ini menyebabkan seluruh sektor jasa keuangan harus menciptakan teknologi 

digital.2 Salah satu bidang yang terdampak akibat dari perkembangan 

teknologi adalah digitalisasi transaksi keuangan. Perkembangan teknologi 

mendorong lembaga keuangan untuk terus mengembangkan kegiatan 

usahanya. Lembaga keuangan syariah terus terpacu untuk selalu berinovasi 

dalam hal kegiatan operasional usahanya. Istilah dalam menyikapi 

perkembangan teknologi dalam sistem keuangan disebut dengan financial 

technology (Fintech). Fintech atau finansial teknologi adalah terobosan baru 

dalam dunia sektor keuangan yang saat ini sangat marak digunakan dalam 

dunia perdagangan, bisnis serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Saat ini fintech telah memiliki payung hukum yaitu telah diterbitkannya 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 13/POJK.02/2018, tentang 

Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini dikeluarkan 

mengingat kemajuan fintech yang sangat cepat dalam menghasilkan inovasi 

keuangan digital yang aman bertanggungjawab, serta mengutamakan 

perlindungan konsumen dan memiliki resiko terkelola dengan baik. 

                                                             
2 Parmitasari, Rika Dwi Ayu, et al. "Financial Bootstrapping and Financial Literacy: 

The Moderating Role of Government Support on SME Performance." Jurnal Minds: 
Manajemen Ide dan Inspirasi 10.2 (2023): 341-356. 
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Financial Technology didesain untuk mempermudah masyarakat untuk  

mengakses  produk dari fintech tersebut  baik  berupa  pinjaman, 

penghimpunan  dana  secara  kolektif,  pembayaran  online,  permodalan,  

investasi  dan produk fintech lainnya.3 Adapun beberapa jenis fintech yang 

dapat digunakan antara lain Crowdfunding and Peer To Peer (P2P) Lending 

adalah fintech yang mempertemukan antara pihak yang membutuhkan dana 

dengan pihak yang memberikan dana dalam bentuk pinjaman atau modal 

usaha, proses pengajuan dana dalam fintech ini terbilang praktis karna 

dilakukan secara online, Market Agregator adalah fintech yang memberikan 

informasi kepada pengguna secara detail terkait keuangan berisi tips 

keuangan, kartu kredit dan investasi agar pengguna dapat mengambil 

keputusan dengan baik, Payment, Settlement and Clearing adalah fintech yang 

sering digunakan untuk pembayaran non tunai untuk memudahkan 

pengguna dalam bertransaksi secara casless dengan ewallet jadi pengguna 

dapat melakukan pembayaran dengan praktis tanpa harus takut saat 

membawa uang dengan jumlah yang banyak dan Risk Managemen adalah 

fintech untuk membantu penggunanya dalam memantau kondisi keuangan 

                                                             
3Rohmah, Isnaini Lailatul, Ibdalsyah, dan Ahmad Mulyadi Kosim. "Pengaruh Persepsi 

Kemudahan Berdonasi, dan Efektifitas Penyaluran Menggunakan Fintech Crowdfunding 
Terhadap Minat Membayar Zakat, Infaq, Shadaqoh." Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam 13, no. 1 
(2020): h. 44.  
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dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan 

praktis.4  

ZIS (zakat, infaq dan sedekah) sendiri memiliki manfaat sebagai sarana 

untuk menegakkan keadilan sosial. Salah satu faktor kenapa kemiskinan 

terjadi adalah karena adanya alokasi sumber daya yang tidak merata. Zakat 

merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim yang memiliki harta berlebih 

untuk membersihkan harta yang dimiliki. Infaq sendiri merupakan harta 

yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk 

kemaslahatan umum, sedangkan sedekah ialah harta atau nonharta yang 

dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk 

kemaslahatan umum.5 Penggunaan teknologi dalam zakat dianggap lebih 

efisien dan optimal karena muzakki dapat membayar zakat kapan saja dan di 

mana saja. Selain itu zakat, infaq dan sedekah memiliki peran penting bagi 

umat muslim yaitu untuk menghindarkan dari kesenjangan sosial, 

membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk, pengembangan potensi 

umat, sarana untuk membersihkan harta, wujud rasa syukur atas nikmat 

Allah swt, dan dukungan moral kepada mualaf.6 

Baznas sendiri telah memberi perhatian khusus terhadap penghimpunan 

ZIS secara online melalui platform digital. Baznas juga telah memberi 

                                                             
4Marginingsih, Ratnawaty. "Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan 

Nasional di Masa Pandemi Covid-19." Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan 8, no. 1 
(2021): h. 57-58. 

5Arifin, Gus, Zakat, Infak, Sedekah (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), h. 54.   
6Abbas, Ahmad Sudirman, Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya (Bogor: CV. Anugrah 

Berkah Sentosa, 2020), h. 59 
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penegasan tentang kehalalan metode pembayaran ZIS secara digital 

hukumnya adalah sah. Penggunaan e-money sebagai alat transaksi itu 

diperbolehkan dengan ketentuan mengikuti aturan yang terdapat dalam 

Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik 

Syariah. E-money adalah sarana transaksi yang dapat memudahkan serta 

memberikan kenyamanan dalam kegiatan bertransaksi dengan efisien, 

karena masyarakat tidak perlu membawa uang dengan jumlah yang banyak, 

cukup membawa ponsel yang telah dilengkapi dengan aplikasi kita sudah 

bisa melakukan transaksi.7 

 Pendistribusian zakat, infaq dan sedekah secara online tidak menjadi 

masalah dari segi hukum Islam, karena pendistribusiannya akan 

memudahkan muzakki atau umat Islam yang mempunyai kewajiban untuk 

membayar zakat. Seorang muzakki dapat menyalurkan zakatnya secara 

online adalah sah dan tidak menjadi masalah secara hukum. Sehingga 

kewajiban menunaikan atau membayar zakat tetap dijalankan guna berbagi 

kepada orang lain yang berhak membutuhkan di seluruh Indonesia.8 

Sebagai salah satu instrumen keuangan yang memiliki potensi besar 

dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, penghimpunan zakat dirasa perlu 

untuk memanfaatkan inovasi fintech dengan menyasar generasi milenial 

                                                             
7Badan Amil Zakat Nasional, “BAZNAS Ajak Masyarakat Zakat Digital”, 28 April 2020. 

https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Zakat_Digital/531. 
Diakses pada 20 September 2023 

8Utami, Sari, "The Law of Online Zakat Based on the Application Providing Easiness 
in Transaction of Zakat Payment", Al-Bayyinah 4, no. 2 (2020): h. 166.  

https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Zakat_Digital/531
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dalam peningkatan potensi zakat, infaq dan sedekah.9 FinTech menjanjikan  

ekosistem  baru  industri  keuangan dengan biaya rendah,  meningkatkan 

kualitas layanan keuangan,  serta  menghasilkan landscape keuangan  yang  

lebih  bermacam-macam  serta normal.10 BAZNAS dan LAZ saat ini sudah 

menggunakan Platform fintech seperti layanan Muzakki corner, website 

BAZNAS, bekerjasama dengan ecommerce seperti OVO, GOPAY, Mobile 

Banking, Tokopedia, Shopee, Link aja dan sebagainya.11 

Banyak sekali lembaga kemanusiaan yang memfasilitasi kegiatan 

penghimpunan dana ZIS melalui E-payment sebagai instrumen keuangan 

dalam mengurangi kemiskinan.12 Terlebih Indonesia memiliki jumlah 

penduduk muslim, RISSC (The Royal Islamic Strategic Studies Centre) 

mencatat jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa 

pada 2023. Jumlah ini setara 86,7% dari populasi nasional yang totalnya 

277,53 juta jiwa.13 Seharusnya dengan jumlah yang cukup tinggi tersebut 

dapat memaksimalkan peran zakat sebagai instrumen keuangan untuk 

                                                             
9Hudaefi, Fahmi Ali, Abdul Aziz Yahya Saoqi, Hidayaneu Farchatunnisa, and Ulfah 

Lathifah Junari, "Zakat and SDG 6: A case study of Baznas, Indonesia", Journal of Islamic 
Monetary Economics and Finance 6, no. 4 (2020): h. 920.  

10Sapa, Nasrullah Bin, Hasbiullah Hasbiullah, and Trimulato Trimulato. "Integrasi 
perbankan syariah dan fintech syariah pengembangan UMKM." Al-Buhuts 17.2 (2021): 177-
197.  

11Badan Amil Zakat Nasional, “BAZNAS Ajak Masyarakat Zakat Digital”, 28 April 
2020. 
https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Zakat_Digital/531. 
Diakses pada 20 September 2023 

12Karmanto, Gina Destrianti, dab Bimmo Dwi Baskoro, "Penggunaan platform 
crowdfunding dalam menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah (zis): studi intensi 
masyarakat", Jurnal Ekonomi dan Manajemen 2, no. 2 (2020): h. 2-3. 

13Cindy Mutia Annur, “10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, 
Indonesia Memimpin”, Katadata Media Network, 19 Oktober 2023. 
https://databoks.katadata.co.id/data publish/2023/10/19/10. Diakses pada 25 Oktober 
2023 

https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Zakat_Digital/531
https://databoks.katadata.co.id/data%20publish/2023/10/19/10
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mengurangi kemiskinan.14 Dengan adanya instrumen zakat, infaq dan 

sedekah yang dihimpun melalui e-payment, diharapkan mampu 

meningkatkan potensi minat masyarakat dalam menyalurkan dana ZIS 

karena lebih mudah dan hemat waktu.  

Berbagai kemudahan dari perkembangan tersebut memberikan banyak 

manfaat terutama bidang ekonomi. Salah satu fitur yang disediakan sekarang 

adalah online payment system (OPS). Hampir semua aplikasi online memiliki 

fitur OPS. Tidak hanya untuk berbelanja, tetapi kegiatan amal dan zakat juga 

dapat dilakukan dengan OPS. Digitalisasi pembayaran zakat juga dapat 

meningkatkan potensi penerimaan zakat, infaq dan sedekah.15  

Pengumpulan ZIS di Indonesia memiliki pertumbuhan yang cukup 

konsisten di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 dana ZIS berhasil terhimpun 

Rp. 4.767.769.551.691, berikutnya pada tahun 2021 meningkat dibanding 

tahun sebelumnya yaitu Rp.14.222.002.607.119, selanjutnya tahun 2022 

meningkat kembali menjadi Rp.22.475.655.478.672. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pembayaran zakat, infaq dan 

sedekah dalam 3 tahun terakhir yang tentunya tidak terlepas dari peran 

fintech dalam menghimpun dana ZIS.16 

                                                             
14Bayu, Pradana, "Strategi Fundraising dalam Upaya Meningkatkan Perolehan Zakat 

Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga", Doctoral Dissertation 
UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri (2022): h. 4.  

15Utami, Sari, "The Law of Online Zakat Based on the Application Providing Easiness 
in Transaction of Zakat Payment", Al-Bayyinah 4, no. 2 (2020): h. 167.  

16Baznas, “Laporan Pengelolaan Zakat Tahun 2022”, PPID BAZNAS RI, 2022. 
https://ppid.baznas.go.id/laporan/laporan-pengelolaan-zakat. Diakses 01 September 2023  
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Keberhasilan suatu produk dalam hal ini produk penghimpun dana ZIS 

ditengah masyarakat tidak terlepas dari beberapa faktor seperti kepercayaan 

dan brand awareness yang membuat seseorang menjatuhkan pilihannya pada 

produk tersebut. Kepercayaan mempunyai pengaruh penting sebagai 

presuasi terhadap seseorang akan suatu produk. Kepercayaan konsumen 

atas merek penting bagi perusahaan supaya produknya menjadi solusi bagi 

konsumen dalam memenuhi produknya. Sedangkan brand awareness adalah 

ukuran kekuatan eksistensi merek kita dibenak pelanggan. Sehingga 

kesadaran merek adalah tingkat pengenalan konsumen terhadap merek. 

Perusahaan–perusahaan dengan kesadaran merek yang tinggi dapat lebih 

mudah memperkenalkan produk-produk baru dan memasuki pasar-pasar 

baru.17 

Melihat banyaknya pesaing yang bermunculan membuat konsumen 

mempunyai alternatif pilihan atau subtitusi produk sejenis, maka akan ada 

kemungkinan untuk konsumen menggunakan platform lain. Merek yang 

dikenal akan sangat mempengaruhi donatur untuk memilih platform yang 

akan digunakan. Kepercayaan konsumen atas merek penting untuk 

menentukan seseorang berminat untuk berdonasi pada suatu platform, 

karena minat pada konsumen meliputi semua proses yang dilalui untuk 

mengenali masalah mencari solusi, mengevaluasi alternatif dan memilih 

diantara pilihan yang ada. 

                                                             
17Khairunnisa, Aziza Hanifa, Jahtu Widya Ningrum, Nurul Huda, and Nova Rini, 

"Pengaruh brand awareness dan kepercayaan terhadap keputusan menyalurkan zakat dan 
donasi melalui Tokopedia", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 2 (2020): h. 285. 
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Selain faktor tersebut, berbagai kemudahan dari perkembangan teknologi 

juga merupakan faktor penting dapat dirasakan dan memberikan pengaruh 

baik bagi masyarakat terutama bidang ekonomi. Salah satu akses yang dapat 

kita gunakan yaitu Online Payment System (OPS) atau Digital Payment, 

hampir semua fitur disediakan Digital Payment termasuk juga dalam 

pembayaran zakat, infaq dan sedekah, hal ini dapat meningkatkan minat 

masyarakat dalam membayar ZIS karena eksistensinya pembayaran non 

tunai ini dianggap sangat memudahkan berbagai pihak dan tentunya dengan 

tidak mengacuhkan aturan-aturan dan syarat-syarat Islam.18 Hal ini sesuai 

dengan penelitian Ceriah Rukmana yang menyatakan bahwa sebagian besar 

pembayaran secara digital berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam 

membayar zakat secara digital.19 

Selain dari sisi brand awarness dan sisi digital payment, salah satu faktor 

yang mempengaruhi minat menggunakan pembayaran digital adalah gaya 

hidup. Gaya hidup atau life style berkaitan erat dengan perkembangan jaman 

dan teknologi. Gaya hidup merupakan sebuah upaya untuk membuat diri 

menjadi eksis dengan cara tertentu dan berbeda dari kelompok lain. Gaya 

hidup seseorang biasanya tidak permanen dan cepat berubah. Seseorang 

mungkin dengan cepat mengganti model pakaian atau mereknya karena 

                                                             
18Anurahman, Datice, and Negina Kencono Putri, "Analisis Pembayaran Zakat 

Melalui E-Payment Dengan Pendekatan Systematic Literature Review (SLR)", 
In International Students Conference on Accounting and Business (ISCOAB) 1, no. 01 (2022): h. 
19.  

19Rukmana, Ceriah, Lya Reinita, Nikmah Toyiba, Fajri Hidayat, dan Maya Panorama, 
"Pengaruh Digital Payment Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat", Al-Kharaj: 
Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 5, no. 5 (2023): h. 2609.  
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ingin menyesuaikan dengan perubahan hidupnya.20 Gaya hidup merupakan 

pola hidup seseorang dalam kehidupan sehari-harinya yang dinyatakan 

dalam minat, kegiatan, dan opini seseorang.21 Tentu saja dengan masyarakat 

yang memiliki gaya hidup serba digital, tentunya akan mempengaruhi 

minatnya membayar zakat secara onlie. Mereka yang memiliki kebiasaan 

melakukan transaksi secara online melalui smartphone akan lebih tertarik 

untuk melakukan transaksi lainnya secara online pula, dalam hal ini 

pembyaran zakat, infaq dan sedekah.  

Faktor lain yaitu kepercayaan merupakan faktor yang penting dari semua 

faktor tersebut. Kepercayaan menguatkan minat masyarakat mempercayai 

suatu brand dan sistem pembayaran digital. Kepercayaan adalah keyakinan 

yang muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan 

pengalaman. Kepercayaan berpengaruh penting sebagai presuasi terhadap 

seseorang yang akan memilih suatu produk. Kepercayaan konsumen atas 

merek sangat penting bagi perusahaan supaya produknya menjadi solusi 

bagi konsumen dalam memenuhi produknya.22 Pada era digital ini 

masyarakat cenderung menggunakan media berbasis online untuk 

membayar zakat, infaq dan sedekah. Menurut Santoso mengatakan bahwa 

                                                             
20Rahmawati, Imelda Dian, dan Mohammad Nasih, "Pengaruh Lifestyle, Computer 

Self Efficacy, Persepsi Manfaat, Dan Risiko Terhadap Minat Menggunakan Sia Berbasis E-
Commerce", Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan) 6, no. 3 (2022): h. 418.  

21Dayan, Maria Trecia, "Pengaruh Persepsi Konsumen, Gaya Hidup dan Kepercayaan 
terhadap Penggunaan Aplikasi Pembayaran Digital", TRANSAKSI 12, no. 1 (2020): h. 42. 

22Rahmani, Hani Fitria, and Wala Erpurini, "Pengaruh Kepercayaan dan Penerapan 
Teknologi Aplikasi Zakat Terhadap Minat Masyarakat dalam Berzakat", Jurnal Sains Sosio 
Humaniora 4, no. 2 (2020): h. 640.  



11 
 

 
 

digital atau digitalisasi di ZIS dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat 

yang berdampak pada peningkatan pengumpulan ZIS.23 

BSI mobile banking merupakan sebuah trobosan inovasi dari PT Bank 

Syariah Indonesia Tbk untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi yang 

dapat diakses kapan saja dan dimana saja melalui smartphone. Manfaat 

menggunakan BSI Mobile bagi nasabah yaitu dapat menerima informasi 

perbankan dengan cepat, efektif, dan efisien, serta dapat mengurangi waktu 

tunggu nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. sedangkan bagi bank 

sendiri, produk teknologi informasi membantu meringankan pekerjaan 

karyawan khususnya teller dan atau customer service.24 

Aplikasi BSI mobile banking tidak hanya memberikan highlight terkait 

perbankan, tetapi juga memberikan highlight dukungan Islami (Juz Amma, 

Asmaul Husna, dan Pengolah Angka Qurban), elemen berbagi (Zakat, Infaq, 

Berkah, BAZNAS, Rumah Zakat, Berbagi Qurma (Al-Qur'an Maslahat)), Fitur 

isi ulang e-wallet (seperti E-Money, LinkAja, Shopee Pay, dan sebagainya) 

Fitur e-commerce (seperti Shopee, Tokopedia, dan lainnya), fitur pembelian 

dan cicilan (Portable Voucher, PLN, Paket Informasi, Tiket, Proteksi, dan 

sebagainya, selanjutnya menjunjung tinggi kerangka QRIS).25 

                                                             
23Santoso, Sony dan Rinto Agustino, Zakat Sebagai Ketahanan Nasional (Yogyakarta: 

Deepublish, 2019) h. 89.  
24Hidayat, Muhammad Rahmat, "Analisis E-Servqual Terhadap Customer 

Satisfaction Dan Customer Loyalty Pada Aplikasi BSI Mobile", Dialektika: Jurnal Ekonomi dan 
Ilmu Sosia 7, no. 1 (2022): h.12.  

25Bancin, Intan Wulan Dari, and Nurul Jannah, "Analisis Minat Nasabah pada 
Penggunaan Aplikasi BSI Mobile dalam Pembayaran E-Commerce: Studi Kasus pada 
Mahasiswa UINSU", JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen 2, no. 2 (2022): h. 
1487.  
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Sebagai salah satu lembaga pengelola dana ZIS, Bank Syariah Indonesia 

yang mempunyai perencanaan strategi yang baik dalam mengoptimalkan 

penghimpunan dana ZIS yaitu melalu BSI Mobile. Dalam penghimpunan dana 

ZIS melalui BSI Mobile, Bank Syariah Indonesia tidak hanya memfasilitasi 

nasabahnya dengan teknologi penghimpunan dana ZIS saja, namun Bank 

Syariah Indonesia juga menjalankan fungsinya sebagai Unit Pengelola Zakat 

yaitu dengan cara memberi akses/fasilitas agar nasabah dapat menyalurkan 

dana ZIS kepada lembaga/organisasi pengelola zakat lain diantaranya 

sebagai berikut: Jadiberkah.id, Kitabisa.com, Dompet Dhuafa dan Rumah 

Zakat.26 

Tabel. 1.1 Data Realisasi ZIS Bank Syariah Indonesia 

No Jenis Data 2020 (Dalam 
Jutaan 

Rupiah) 

2021 (Dalam 
Jutaan Rupiah) 

2022 (Dalam 
Jutaan Rupiah) 

1 Zakat 177.873.000 231.813.000 315.924.000 
2 Infaq/Sedekah 53.968.000 72.606.000 73.857.000 
 Total 231.841.000 304.419.000 289.781.000 
Sumber: Data diolah berdasarkan Laporan Keuangan BSI 2023 

Berdasarkan tabel 1.1 Bank Syariah Indonesia memiliki peran penting 

dalam penghimpunan ziswaf di Indonesia. Dimana dari tahun 2020 sampai 

dengan 2022 jumlah zakat yang dibayarkan melalui aplikasi BSI Mobile 

Banking mengalami peningkatan. Begitupun dengan jumlah infaq dan 

sedekah yang dibayarkan melalui BSI mobile banking mengalalmi 

peningkatan  Meskipun jumlah pengguna mobile banking terus meningkat 

                                                             
26Galva Yudistira, “BSI Dorong Masyarakat Bayar Zakat, Kian Mudah dengan BSI 

Mobile”, 17 April 2023. https://www.bsimaslahat.org/blog/bsi-dorong-masyarakat-bayar-
zakat-kian-mudah-dengan-bsi-mobile/. Diakses pada 15 Oktober 2023  

https://www.bsimaslahat.org/blog/bsi-dorong-masyarakat-bayar-zakat-kian-mudah-dengan-bsi-mobile/
https://www.bsimaslahat.org/blog/bsi-dorong-masyarakat-bayar-zakat-kian-mudah-dengan-bsi-mobile/
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setiap tahun tetapi belum tentu hal tersebut berimbas pada jumlah muzakki 

atau pembayar ZIS secara online. 

Kharisma dan Prabowo menyatakan bahwa bahwa hubungan antara 

digitalisasi pembayaran zakat dan potensi penerimaan zakat di BAZNAS 

Nasional kuat karena digitalisasi pembayaran zakat di Badan Amil Zakat 

dilakukan dengan strategi pemasaran. Diantaranya adalalah berkolaborasi 

dengan mitra digital seperti toko virtual dan perusahaan yang menggunakan 

fitur online. Kerjasama ini diharapkan oleh BAZNAS untuk memudahkan 

muzakki membayar zakat kapanpun dan dimanapun. Jadi lebih hemat waktu 

dan biaya. BAZNAS juga menyediakan akses untuk muzakki luar negeri untuk 

dapat membayar zakat melalui pembayaran zakat secara digital 

menggunakan Aplikasi PayPal Inc.27 

Adapun beberapa hasil penelitian yang sejalan dengan penelitian ini yaitu 

penelitian yaitu penelitian Azizah, dkk menunjukan pengaruh positif antara 

brand awareness, kualitas proyek dan kepercayaan berpengaruh terhadap 

keputusan berdonasi pada website Kitabisa.com.28 Pada penelitian tersebut 

dijelaskan semakin baik ketiga variable tersebut terhadap Kitabisa.com maka 

semakin mempengaruhi tingkat keputusan seseorang untuk melakukan 

donasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Khairunnisa yang menyatakan 

                                                             
27Kharisma, Puguh, and Prabowo Yudo Jayanto. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Minat Menggunakan E-Zakat dalam Membayar Zakat, Infaq, dan Sedekah." AKSES: Jurnal 
Ekonomi Dan Bisnis 16.1 (2021): h. 64. 

28Azizah, Nur, Sahlan Hasbi, and Fitri Yetty. "Pengaruh Brand Awareness, 

Transparansi, Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Menyalurkan ZIS Di KITABISA. 

COM." Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa 6.02 (2021): h. 111.  
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bahwa brand awareness dan kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan masyarakat untuk menyalurkan zakat dan donasi 

melalui aplikasi pembayaran digital.29 

Rohim yang menyebutkan bahwa saat ini pemilihan lembaga 

pengumpulan zakat masih menjadikan faktor brand awareness atau 

kesadaran atas merek sebagai dasar pertimbangan dalam kegiatan 

berzakat.30 Sehingga kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran merek 

memang sangat diperlukan dalam penentuan keputusan menyalurkan ZIS 

oleh masyarakat.  

Pada penelitian Rukmana menyatakan bahwa sebagian besar 

pembayaran secara digital berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam 

membayar zakat secara digital.31 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

semakin banyak orang yang menggunakan metode pembayaran digital, 

semakin besar kemungkinan mereka tertarik untuk menggunakan cara yang 

sama untuk membayar zakat, sumbangan yang diperintahkan dalam agama 

Islam. Dengan demikian, pembayaran digital dapat menjadi kunci dalam 

memfasilitasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar 

zakat secara efisien dan efektif. 

                                                             
29Khairunnisa, Aziza Hanifa, Jahtu Widya Ningrum, Nurul Huda, dan Nova Rini, 

"Pengaruh Brand Awareness dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Menyalurkan Zakat dan 
Donasi Melalui Tokopedia", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 2 (2020): h. 285.  

30Rohim, Ade Nur, "Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital 
Fundraising", Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi 4, no. 1 (2019): h. 59.  

31Rukmana, Ceriah, Lya Reinita, Nikmah Toyiba, Fajri Hidayat, dan Maya Panorama, 
"Pengaruh Digital Payment Terhadap Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat", Al-Kharaj: 
Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 5, no. 5 (2023): h. 2607.   
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Dengan adanya fitur pembayaran zakat, minat masyarakat untuk 

membayar zakat dapat meningkat. Fitur ini dianggap mempermudah proses 

pembayaran karena kemudahan pembayaran non-tunai, yang dapat diakses 

oleh berbagai pihak.32 Hal ini membuat pembayaran zakat lebih praktis dan 

efisien bagi individu maupun lembaga. Penting untuk dicatat bahwa 

penggunaan fitur pembayaran non-tunai ini tetap memperhatikan aturan-

aturan dan syarat-syarat Islam yang berlaku dalam membayar zakat, 

sehingga kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama tetap terjaga. 

Aristiana dalam penelitiannya menyatakan kepercayaan, dan kemudahan 

penggunaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

masyarakat membayar ZIS di platform digital. Kepercayaan adalah sesuatu 

yang diyakini oleh orang-orang dalam penggunaan teknologi ini. Jika hal-hal 

tidak terbentuk untuk percaya, orang juga akan meragukan penggunaan 

teknologi ini, sehingga dampaknya tidak akan menarik minat dalam 

menggunakan zakat digital.33  

Makassar merupakan salah satu kota yang ada di provinsi Sulawesi 

Selatan dan sekaligus sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota 

Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di 

Kawasan Timur Indonesia. Kota Makassar juga merupakan kota yang 

                                                             
32Anurahman, Datice, dan Negina Kencono Putri, "Analisis Pembayaran Zakat 

Melalui E-Payment Dengan Pendekatan Systematic Literature Review (SLR)", 
In International Students Conference On Accounting and Business (ISCOAB), vol. 1, no. 01. 
(2022): h. 17.   

33Aristiana, Meilika, "The factors that influence people interest in using a digital 
platform as a ZIS payment (case study Go-Pay)", In Indonesian Conference of Zakat-
Proceedings (2019) : h. 51. 
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memiliki mayoritas penduduk muslim sebesar 87,19%,34 jumlah tersebut 

lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang menganut agama 

Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Makassar menjadi satu-satunya kota di 

Sullawesi Selatan yang sumbangsih zakatnya terus naik dan signifikan, 

bahkan tertinggi di Indonesia.35 Potensi zakat di Kota Makassar bisa 

mencapai Rp1,4 Triliun, apabila potensi zakat tersebut bisa tersentuh maka 

masyarakat kota Makassar dapat lebih sejahtera dan penyaluran zakat bisa 

merata.36 

Baznas kota Makassar sendiri telah bermitra dengan sejumlah bank untuk 

pembayaran secara online, salah satunya yaitu Bank Syariah Indonesia. 

Berdasarkan data Bank Syariah Indonesia, kota Makassar merupakan kota 

nomor satu yang memiliki kantor cabang BSI terbanyak di Sulawesi Selatan 

yaitu 4 kantor cabang yang tersebar di kota Makassar. Jumlah tersebut sama 

banyaknya dengan jumlah kantor cabang di daerah Kendari.37 Hal tersebut 

menunjukkan bahwa penggunaa BSI di kota Makassar cukup besar di 

bandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Selatan. 

                                                             
34Badan Pusat Statistik Kota Makassar, “Jumlah Penduduk Kota Makassar (Jiwa), 

2021-2023”, Desember 2023. https://makassarkota.bps.go.id/indicator/12/73/1/jumlah-
penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-makassar.html. Diakses 
pada 01 Maret 2024 

35Bidik Nasional, “Makassar kota terbesar penyumbang zakat, wali kota danny 
didaulat jadi duta zakat nasional”,18 Mei 2024. 
https://bidiknasional.id/2024/05/18/makassar-kota-terbesar-penyumbang-zakat-wali-
kota-danny-didaulat-jadi-duta-zakat-nasional/. Diakses pada 02 Juni 2024 

36Tempo.co, “ Baznas RI Nobatkan Walkot Makassar Jadi Duta Zakat Indonesia”, 18 
Mei 2024. https://nasional.tempo.co/read/1869279/baznas-ri-nobatkan-walkot-makassar-
jadi-duta-zakat-indonesia. Diakses pada 02 Juni 2024 

37Bank Syariah Indonesia, “Informasi lengkap tentang Jaringan perusahaan Bank 
Syariah Indonesia”, 2023.https://ir.bankbsi.co.id/. Diakses pada 01 Maret 2024 

https://makassarkota.bps.go.id/indicator/12/73/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-makassar.html
https://makassarkota.bps.go.id/indicator/12/73/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-makassar.html
https://bidiknasional.id/2024/05/18/makassar-kota-terbesar-penyumbang-zakat-wali-kota-danny-didaulat-jadi-duta-zakat-nasional/
https://bidiknasional.id/2024/05/18/makassar-kota-terbesar-penyumbang-zakat-wali-kota-danny-didaulat-jadi-duta-zakat-nasional/
https://nasional.tempo.co/read/1869279/baznas-ri-nobatkan-walkot-makassar-jadi-duta-zakat-indonesia
https://nasional.tempo.co/read/1869279/baznas-ri-nobatkan-walkot-makassar-jadi-duta-zakat-indonesia


17 
 

 
 

Perkembangan transaksi pembayaran digital di Provinsi Sulawesi Selatan 

mengalami tren peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya 

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

khusus untuk transaksi uang elektronik. Kemudahan transaksi melalui 

pembayaran digital menjadi salah satu alasan meningkatnya nilai transaksi 

masyarakat yang kedepannya dapat mengarah pada digitilasi finansial.38 Hal 

tersebut membuktikan bahwa peluang transaksi melalui platform digital 

untuk pembayaran zakat, infaq maupun sedekah sangat besar, oleh karena 

itu lembaga zakat harus melakukan upaya-upaya untuk mendorong 

peningkatan transaksi digital yang memudahkan masyarakat dalam 

menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah. Penerimaan masyarakat terkait 

dengan motedo transaksi yang baru dalam pemabayaran zakat merupakan 

hal yang harus menjadi peluang bagi lembaga zakat. 

Perkembangan pembayaran melalui platfom digital bukan hal yang baru 

lagi bagi masyarakat kota Makassar. Tapi terkait pembayaran zakat, infaq 

dan sedekah masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa 

menunaikan zakat, infaq dan sedekah hanya sah secara langsung. 

Berdasarkan pada program pemerintah yang mengakomodir penaluran dana 

ZIS secara non-tunai, dengan beberapa OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) 

telah bekerjasama dengan platform digital dalam menyediakan fasilitas 

                                                             
38Suriani Mappong, “Transaksi Pembayaran Digital Sulsel Alami Tren Peningkatan 

Akhir 2021”, Antara, 25 Maret 2022. 
https://www.antaranews.com/berita/2783097/transaksi-pembayaran-digital-sulsel-alami-
tren-peningkatan-akhir-2021. Diakses pada 02 Juni 2024 

https://www.antaranews.com/berita/2783097/transaksi-pembayaran-digital-sulsel-alami-tren-peningkatan-akhir-2021
https://www.antaranews.com/berita/2783097/transaksi-pembayaran-digital-sulsel-alami-tren-peningkatan-akhir-2021
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pembayaran zakat non tunai. Berdasarkan masalah yang telah diuraikan 

peneliti mengangkat judul penelitian “Pengaruh Brand Awareness, Digital 

Payment Dan Life Style Terhadap Minat Masyarakat dalam Pembayaran 

ZIS Melalui BSI Mobile Banking dengan Kepercayaan Nasabah Sebagai 

Variabel Moderasi di Kota Makassar.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, demi 

memudahkan arah, koridor serta tujuan penelitian ini. Maka, dapat 

dirumuskan beberapa masalah pokok dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah brand awarness berpengaruh terhadap minat masyarakat 

dalam pembayaran ZIS melalui BSI mobile banking di Kota Makassar? 

2. Apakah digital payment berpengaruh terhadap minat masyarakat 

dalam pembayaran ZIS melalui BSI mobile banking di Kota Makassar? 

3. Apakah life style berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam 

pembayaran ZIS melalui BSI mobile banking di Kota Makassar? 

4. Apakah kepercayaan nasabah memoderasi pengaruh brand awarness 

terhadap minat masyarakat dalam pembayaran ZIS pada BSI mobile 

banking di Kota Makassar? 

5. Apakah kepercayaan nasabah memoderasi pengaruh digital payment 

terhadap minat masyarakat dalam pembayaran ZIS pada BSI mobile 

banking di Kota Makassar? 
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6. Apakah kepercayaan nasabah memoderasi pengaruh life style 

terhadap minat masyarakat dalam pembayaran ZIS pada BSI mobile 

banking di Kota Makassar? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh brand awarness terhadap minat 

masyarakat dalam pembayaran ZIS melalui BSI mobile banking di Kota 

Makassar. 

2. Untuk menganalisis pengaruh digital payment terhadap minat 

masyarakat dalam pembayaran ZIS melalui BSI mobile banking di Kota 

Makassar. 

3. Untuk menganalisis pengaruh life style terhadap minat masyarakat 

dalam pembayaran ZIS melalui BSI mobile banking di Kota Makassar. 

4. Untuk menganalisis kepercayaan nasabah yang memoderasi pengaruh 

brand awarness terhadap minat masyarakat dalam pembayaran ZIS 

pada BSI mobile banking di Kota Makassar. 

5. Untuk menganalisis kepercyaan nasabah yang memoderasi pengaruh 

digital payment terhadap minat masyarakat dalam pembayaran ZIS 

pada BSI mobile banking di Kota Makassar.  

6. Untuk menganalisis kepercyaan nasabah yang memoderasi pengaruh 

life style terhadap minat masyarakat dalam pembayaran ZIS pada BSI 

mobile banking di Kota Makassar. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini mencoba menjawab fenomena empiris dan teoretis dari 

pembayaran zakat, infaq dan sedekah melalui BSI Mobile Banking. Secara 

khusus, variabel yang diteliti adalah brand awareness, digital payment, llife 

style, kepercayaan dan minat masyarakat. Berdasarkan konsep dan latar 

belakang masalah, serta tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan 

akan memberikan manfaat, antara lain: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini akan mencoba memberikan sumbangsih pada bidang 

ilmu ekonomi syariah utamanya zakat. Penelitian ini akan memperkaya 

pengetahuan pada kajian tersebut pada kumpulan data yang belum 

mendapatkan telaah mendalam sebelumnya. Penelitian ini mencoba 

meneliti secara kuantitatif hubungan antara variabel sebagaimana yang 

tercantum di rumusan masalah. Telaah atas kajian ini akan memberikan 

sumbangsih yang jelas pada diskusi literatur terkait. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil yang diperoleh oleh penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan oleh para umat muslim kota Makassar untuk mengambil 

keputusan pembayaran ZIS melalui aplikasi fintech atau dalam hal ini BSI 

mobile banking. Selain itu, penelitian ini juga bisa digunakan untuk 

memperkenalkan lagi aplikasi yang dapat digunakan dalam pembayaran 

zakat, infaq dan sedekah yang dapat memudahkan masyarakat.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Theory Of Planned Behavior (TPB) 

Theory of planned behavior (TPB) menurut Fishben dan Ajzen digunakan 

sebagai alat untuk memahami berbagai faktor yang mempengaruhi intensi 

perilaku tentang pengenalan teknologi yang dapat mempengaruhi sikap.  

Theory of planned behavior (TPB) memiliki salah satu kelebihan yaitu 

kemampuannya untuk menganalisa situasi individu yang tidak mempunyai 

kontrol terhadap perilaku. Teori ini memiliki fondasi terhadap perspektif 

kepercayaan yang mampu mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan 

tingkah laku yang spesifik dengan menggabungkan beraneka ragam 

karakteristik, kualitas dan atribut atas informasi tertentu untuk digunakan 

pada situasi-faktor spesifik.39 Theory of planned behavior (TPB) memiliki 

konsep, yaitu:40 

1. Attitude Towards The Behavior  

Sikap terhadap perilaku seseorang mengacu pada pembentukan evaluasi 

yang berdampak positif ataupun negatif serta sikap dapat mempengaruhi 

proses pengambilan keputusan (favorable unfavorable) terhadap sesuatu.  

 

 

                                                             
39Hasyim, Fuad, Muhammad Al-Farido Awwal, and Nur Hidayah Al Amin. "ZISWAF 

digital payment as an effort to reach millennials." Economica: Jurnal Ekonomi Islam 11.2 
(2020): 183-210.  

40Winarko, Bambang. "Tinjauan beberapa model teori dasar adopsi teknologi 
baru." media bisnis 5.1 (2019): 24-34.  
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2. Subjective Norm  

Norma subjektif mengacu pada tekanan sosial (dari internal atau 

eksternal) yang timbul untuk melakukan atau tidak melakukan suatu 

tindakan. Tekanan sosial yang berasal dari orang sekitar yang dianggap 

penting untuk dirinya (significant others) seperti motivasi atau pengaruh 

lingkungan.  

3. Perceived Behavior Control  

Persepsi terhadap pengendalian perilaku merupakan keyakinan 

seseorang mengenai seberapa besar kontrolnya untuk memunculkan 

perilaku yang akan dimunculkan. Perceived behavior control dapat 

mempengaruhi intensi seseorang untuk melalukan sesuatu perilaku.  

Konsep sikap terhadap perilaku tergambarkan melalui variabel 

kepuasan. Kepuasan konsumen dibentuk dari proses kognitif yang 

diwujudkan dalam sikap terhadap suatu produk atau jasa tertentu yang juga 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang mana faktor emosional memegang 

peranan yang cukup penting serta memiliki persepsi positif setelah 

penggunaan. 

B. Unified Teory Of Acceptance And Use Of Technology (UTAUT) 

Teori gabungan penerimaan dan penggunaan teknologi (Unified teory 

of acceptance and use of technology atau UTAUT) merupakan sebuah model 

kombinasi dari delapan model yang telah berhasil dikembangkan 
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sebelumnya.41 Delapan model tersebut antara lain Theory Reasoned Action 

(TRA), Technology Acceptance Model (TAM), Motivational Model (MM), 

Theory Of Planned Behavior (TPB), Combined TAM And TPB, Model Of Pc 

Utilization (MPCU), Innovation Diffusion Theory (IDT) dan Social Cognitive 

Theory (SCT). Dibandingkan dengan delapan metode tersebut, UTAUT 

terbukti lebih menjelaskan hingga 70% varian behavior intention.  

Model UTAUT menunjukan bahwa niat berperilaku dan perilaku 

untuk menggunakan suatu teknologi dipengaruhi oleh:42 

1. Harapan terhadap kinerja (Performance expectancy) adalah sejauh mana 

seorang individu percaya bahwa menggunakan sistem akan membantu 

dia untuk mencapai keuntungan dalam pekerjaan atau kegiatan tertentu.  

2. Harapan terhadap upaya (Effort expectancy) adalah tingkat kemudahan 

terkait dengan penggunaan sistem atau teknologi oleh pengguna.  

3. Social influence adalah sejauh mana persepsi seseorang bahwa pihak lain 

percaya bahwa sebaiknya menggunakan sistem atau teknologi.  

4. Facilitating conditions adalah sejauh mana seorang individu percaya 

bahwa infrastruktur teknis dan organisasi tersedia untuk mendukung 

pengguna sistem atau teknologi.  

5. Behavioral intention didefinisikan sebagai ukuran kekuatan niat 

seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. 

                                                             
41Jogiyanto, Sistem Informasi Keperilakuan. (Yogyakarta : ANDI, 2020), h. 31.  
42Arianita, Alien, and Sularsih Anggarawati. "Analysis Factor Affecting The Use Of 

Digital Payment With The Extended Utaut Model." The Manager Review 5.1 (2023): 91-108.  
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Keempat faktor tersebut dimoderasi oleh faktor jenis kelamin, usia, 

pengalaman, dan kesukarelaan menggunakan. 

C. Brand Awerness  

1. Pengertian Brand Awerness 

Brand awareness merupakan kemampuan merek untuk muncul 

didalam benak konsumen ketika mereka sedang memikirkan produk tertentu 

dan seberapa mudahnya nama merek tersebut dimunculkan.43 Brand 

awareness adalah kemampuan seorang calon pembeli untuk mengenal atau 

mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari bagian merek 

tertentu.44 

Brand Awareness (Kesadaran merek) merupakan kemampuan 

konsumen mengidentifikasi suatu merek pada kondisi yang berbeda, dapat 

dilakukan dengan pengenalan merek dan pengingatan kembali terhadap 

suatu merek tertentu. Kesadaran merek melalui paparan berulang sehingga 

konsumen merasa mengenal merek tersebut.45 Brand awareness adalah 

kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali, mengingat kembali 

suatu merek sebagai bagian dari suatu kategori produk tertentu.46 Kesadaran 

merek merupakan elemen ekuitas yang sangat penting bagi perusahaan 

                                                             
43Aaker, Manajemen Ekuitas Merek (Jakarta :Mitra Utama, 2018), h. 93.  
44Tondang, Grace Amalia, and Purnama Ramadhani Silalahi. "Pengaruh Brand 

Awareness Dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Smarthphone 
Android." PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora 1, no. 2 (2022): h. 19  

45Shimp,Terence A, Komunikasi Pemasaran Terpadu dalam Periklanan dan Promosi, 
Edisi 8 (Jakarta:Salemba Empat, 2019), h. 62.   

46Muhammad. Zuhirsyan. Et al, “Pengaruh Brand Awareness, Brand Image, Media 
Communication Terhadap Minat Memilih Produk BNI Syariah Medan”, Jurnal Bilal ( Bisnis 
Ekonomi Halal) 1, no. 1 (2020): h. 16-17.  
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karena kesadaran merek dapat berpengaruh secara langsung terhadap 

ekuitas merek.47 Apabila kesadaran konsumen terhadap merek rendah, maka 

dapat dipastikan bahwa ekuitas mereknya juga akan rendah. Kemampuan 

konsumen untuk mengenali atau mengingat merek suatu produk berbeda 

tergantung tingkat komunikasi merek atau persepsi konsumen terhadap 

merek produk yang ditawarkan. 

Merek yang terkenal akan memberikan jaminan, karena didalamnya 

ada asumsi-asumsi tertentu yang menguntungkan. Contohnya merek 

tersebut dikenal oleh konsumen karena produknya yang lebih baik dari 

produk lain. Merek yang dikenal oleh semua orang memberikan citra sebuah 

merek yang sukses dan menjadi salah satu pertimbangan konsumen untuk 

memutuskan pembeliannya pada merek produk tersebut.   

Melihat tingkat persaingan pasar yang sekarang ini sangat tinggi, 

ingatan konsumen terhadap suatu merek menjadi sesuatu yang mahal. 

Apabila suatu merek produk sudah berada diingatan konsumen itu berarti 

suatu merek produk tersebut sudah ada dibenak konsumen. Dengan adanya 

ingatan konsumen terhadap suatu merek produk yang sudah tertanam 

dibenak konsumen maka akan berpengaruh pada keputusan pembelian. Agar 

konsumen melakukan keputusan pembelian pada suatu merek produk, maka 

                                                             
47Pratama, Obit Dwi, Mustafa Kamal Rokan, and Nurul Inayah. "Pengaruh Brand 

Awareness, Tingkat Kepercayaan, Transparansi, Akuntabilitas Dan Tingkat Pendapatan 
Generasi Milenial Terhadap Pembayaran Zakat Melalui Lembaga Baznas Secara Online:(Studi 
Pada Generasi Milenial Sumatera Utara)." CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi 
Bisnis 4.1 (2024): h. 236.  
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merek disini harus memiliki identitas atau ciri khusus yang membedakan 

dengan merek produk yang lain agar bisa selalu diingat oleh konsumen. 

2. Tingkatan Brand Awerness 

Kesadaran merek berada pada tingkatan antara perasaan yang tak 

pasti terhadap pengenalan suatu merek sampai dengan perasaan yakin 

bahwa produk tersebut merupakan satu-satunya dalam kelas produk yang 

bersangkutan. Brand awareness memiliki beberapa tingkatan, yaitu dari 

tingkatan yang paling rendah (tidak menyadari brand) sampai tingkatan 

yang paling tinggi yaitu top of mind. Tingkatan brand awareness adalah 

sebagai berikut:48 

 

Gambar 2.1. Tingkatan Brand Awareness 

 

a. Tidak menyadari merek (unware of a brand)  

Merupakan tingkat yang paling rendah dalam piramida kesadaran 

merek, dimana konsumen tidak menyadari adanya suatu merek.  

 

                                                             
48M. Anang Firmansyah, Pemasaran Produk dan Merek: Planning dan Strategy 

(Penerbit Qiara Media, 2019), h. 85.   



27 
 

 
 

b. Pengenalan merek (brand recognition) 

Pengenalan merek adalah tingkat minimal dari kesadaran merek, 

pengakuan mereka, tingkatan mengenali dan pengingatan kembali 

sebuah merek lewat bantuan. Para responden dapat di tes melalui survei 

telepon, diberi beberapa merek dari kelas produk tertentu dan diminta 

untuk mengidentifikasi produk-produk yang pernah mereka dengar 

sebelumnya.  

c. Pengingatan kembali merek (brand recall).  

Pengingatan kembali suatu merek didasarkan pada permintaan 

seseorang untuk menyebutkan merek tertentu dalam suatu kelas produk 

dapat juga diistilahkan pengingatan kembali tanpa bantuan karena, 

berbeda dengan tugas pengenalan, responden tidak perlu dibantu untuk 

memunculkan merek tersebut. Pengingatan kembali tanpa bantuan 

adalah tugas yang jauh lebih sulit dibanding pengenalan dan mempunyai 

asosiasi yang berkaitan dengan suatu posisi merek yang lebih kuat.  

d. Kesadaran puncak pikiran (top of mind awareness) 

Kesadaran puncak pikiran merupakan suatu posisi istimewa. Dalam 

pengertian sederhana, merek tersebut menjadi pimpinan dari berbagai 

merek yang ada dalam pikiran seseorang, namun bukan berarti tidak 

dapat dikalahkan oleh kompetitornya, tentu saja ada merek lain yang 

mungkin berdekatan dengan merek tersebut. 
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3. Indikator Brand Awerness 

Untuk mengetahui seberapa jauh konsumen sadar terhadap sebuah 

merek atau dikenal dengan brand awareness, dapat dilihat dari beberapa 

indikator, yaitu sebagai berikut:49 

a. Recall 

Recall yaitu seberapa jauh konsumen dapat mengingat ketika 

ditanya merek apa saja yang diingat. 

b. Recognition  

Recognition yaitu seberapa jauh konsumen dapat mengenali merek 

tersebut termasuk dalam kategori tertentu. 

c. Purchase  

Purchase merupakan seberapa jauh konsumen akan memasukkan 

suatu merek ke dalam alternatif pilihan ketika mereka akan membeli 

produk/layanan. Sebagai contoh: datang ketika konsumen ke pasar 

swalayan hendak mencari sabun mandi, jika yang diingat di dalam 

benaknya hanya sabun Lux, maka merek tersebut mempunyai 

kemungkinan paling besar untuk dipilih. 

d. Consumption  

Consumption merupakan seberapa jauh konsumen masih 

mengingat suatu merek ketika mereka sedang menggunakan 

produk/layanan pesaing. Sebagai contoh: ketika seseorang yang sudah 

                                                             
49Anang, Firmansyah, Pemasaran Produk dan Merek (Jawa Timur: Qiara Media, 

2019), h. 103. 
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terlanjur memiliki motor cina, di dalam benaknya terpikir kenapa tidak 

membeli motor Honda bekas saja, karena menurut teman-temannya, 

motor Honda terkenal bandel dan irit. 

4. Brand Awareness dalam Kaidah Islam 

Brand awareness merupakan kemampuan merek untuk muncul 

didalam benak konsumen ketika mereka sedang memikirkan produk tertentu 

dan seberapa mudahnya nama merek tersebut dimunculkan.50 Maka hal ini 

dapat disimpulkan bahwa pemberian nama merek pada sebuah produk 

sangatlah penting guna mempermudah konsumen untuk mengenalinya. Hal 

ini disebutkan pula dalam Al-Qur’an diantaranya surat Al-Baqarah ayat 31 : 

 

 
َّ
ل
ُ
ءَ ك
ۤ
مَا سا

َ ا
مَ الْ

َ
د
ٰ
مَ ا

َّ
 وَعَل

َ
ق
َ
ةِ ف

ى
ك ىِٕ
ٰۤ
مَل
ْ
 ال

ى
هُما عَلَ

َ
مَّ عَرَض

ُ
 هَا ث

ى
 ـ الَ ا بِ
اْۢ
 ن

ۤ
مَا سا

ى
ا بِا ي ِ

ن  ما صٰدِ وا
ُ
ت
ا
ن
ُ
 ك
ا
ءِ اِن

ۤ َ
لْ
ُ
ؤ
ٰٰٓ
 قِي ا  ءِ ه

َ
َ 

Terjemahnya: 
“Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) seluruhnya, 
kemudian Dia memperlihatkannya kepada para malaikat, seraya 
berfirman, “Sebutkan kepada-Ku nama-nama (benda) ini jika kamu 
benar!”51 
 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Swt. telah menyediakan 

nama-nama yang baik dalam Al-Qur’an dan nama-nama lainnya sebagai 

warisan Nabi Adam as. Pada ayat lain Allah Swt. menjelaskan, bahwa dia 

                                                             
50Suyanto, M. Marketing Strategy Top Brand Indonesia. (Yogyakarta: Andi Offset, 

2021), h.80  
51Kementerian Agama. Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan. (Jakarta: 

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 
2019). 
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telah benar-benar menyediakan nama-nama yang baik sebagai pilihan 

(utama).52  

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah selalu 

menghendaki kebaikan dan hal-hal yang baik dan menyenangkan bagi 

hambanya. Nama-nama Allah yang terdapat dalam Al-Qur’an merupakan 

rahmat dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Hal ini tidak jauh 

berbeda dengan pemberian nama pada suatu produk. Dalam pemberian 

nama pada suatu produk, perusahaan disini harus memberikan nama yang 

mengandung arti yang baik atau memiliki arti yang menunjukkan identitas, 

kualitas, dan citra dari produk tersebut. Dengan pemberian nama yang baik 

dan mudah diingat oleh konsumen maka produk tersebut akan cepat 

direspon oleh konsumen dan pada akhirnya akan mempengaruhi konsumen 

untuk melakukan keputusan pembeliannya. 

Dalam konteks ini, Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai penyedia 

layanan pembayaran ZIS melalui mobile banking dapat memanfaatkan brand 

awareness untuk memastikan bahwa masyarakat mengenali dan 

mempercayai layanan mereka. Dengan membangun brand awareness yang 

kuat, BSI Mobile Banking dapat menciptakan kesan yang positif di benak 

masyarakat tentang kemudahan, keamanan, dan kehandalan dalam 

melakukan pembayaran ZIS. Hal ini dapat mempengaruhi minat masyarakat 

                                                             
52Shihab, M. Quraish. Wawasan Al-Qur’an, Tafsir Maudlui atas Berbagai Persoalan 

Umat. (Bandung: Mizan, 2019).   
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untuk menggunakan layanan BSI Mobile Banking dalam berkontribusi pada 

kegiatan berbagi sesuai dengan ajaran agama mereka. 

D. Digital Payment 

1. Pengertian Digital Payment  

Digital payment atau lebih dikenal dengan sebutan dompet digital 

memiliki dua bentuk dasar berupa jaringan komputer dan sistem digital. 

Pembayaran digital merupakan cara pembayaran yang dilakukan melalui 

mode digital. Dalam transaksi pembayaran, pembayar dan penerima 

menggunakan mode digital untuk mengirim dan menerima uang. Semua 

transaksi pembayaran digital dilakukan dengan online. Sebuah perangkat 

elektronik, layanan jasa, atau bahkan program perangkat lunak aplikasi yang 

memungkinkan para penggunanya untuk melakukan transaksi secara online 

dengan pengguna lainnya untuk membeli barang dan jasa.53 

 Digital payment atau disebut sebagai pembayaran digital adalah jenis 

pembayaran yang menggunakan media elektronik seperti sms banking, 

internet banking, mobile banking dan dompet elektronik. Seluruh kegiatan 

tersebut dapat dilakukan hanya dengan menggunakan perangkat elektronik 

yaitu ponsel pintar. E-payment merupakan metode pembayaran yang 

memiliki fasilitas internet sebagai sarana perantara.54 Perkembangan e-

                                                             
53Akbar, M. A., & Alam, S. N, E-Commerce Dasar Teori dalam Bisnis Digital. 

(Medan:Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 58.  
54Rizkiyah, Khoyatu, Lina Nurmayanti, Reshanty Dea Nur Macdhy, and Abdul Yusuf, 

"Pengaruh Digital Payment terhadap Perilaku Konsumen di Era Revolusi Industri 4.0 (Studi 
Kasus Pengguna Platform Digital Payment OVO)", Managament Insight: Jurnal Ilmiah 
Manajemen 16, no. 1 (2021): h. 117.  
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commerce terus meningkat dari tahun ke tahun mengikuti perkembangan 

informasi dan informasi teknologi komunikasi. E-commerce telah 

memberikan dampak yang signifikan pada berbagai sektor.55 Sehingga sistem 

E-payment sangat memudahkan dan membantu masyarakat dalam 

melakukan pembayaran pada semua jenis transaksi kapanpun dan 

dimanapun. 

Digital Payment adalah sistem pembayaran yang khusus telah 

dikembangkan untuk menangani pembayaran barang-barang secara 

elektronik melalui internet.56 Digital payment atau disebut sebagai 

pembayaran digital adalah jenis pembayaran yang menggunakan media 

elektronik seperti sms banking, internet banking, mobile banking dan 

dompet elektronik. Seluruh kegiatan tersebut dapat dilakukan hanya dengan 

menggunakan perangkat elektronik yaitu ponsel pintar.57 Saat ini 

penggunaan digital payment sudah mendominasi kaum generasi X, Y, dan Z. 

Transaksi menggunakan digital memang terbilang mudah dan praktis selain 

itu benefit lain dari penggunaan transaksi melalui digital payment ialah 

adanya promosi-promosi yang didapatkan seperti cashback, dan diskon.58 

                                                             
55 Lutfi, Mukhtar, and Nasrullah Bin Sapa. "Islamic Fiqh Views on E-Commerce." 

Journal of Business and Management Studies 4.4 (2022): 231-136. 
56Gaol L, Jimmy, A to Z Human Capital : Manajemen Sumber Daya Manusia 

(Jakarta:PT. Grasindo, 2019), h. 72.   
57Saputra, Irfan Prapmayoga, "Analisis Efektivitas Penggunaan Digital Payment Pada 

Mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya", Carbohydrate Polymers 6 (2019): h. 
8.  

58Houston, D. D. Adoption of Digital Payment Acceptance Among Millennials. 
Medium, 7(2) (2020): h. 60.  
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Kehadiran digital payment system merupakan penggabungan antara 

jasa keuangan dengan teknologi. Digital payment system merupakan metode 

bertransaksi yang mana metode tersebut hanya perlu menggunakan media 

elektronik tanpa perlu adanya objek lain seperti uang kertas ataupun cek.59 

Digital payment telah memberikan pandangan baru bagi masyarakat 

mengenai pembayaran non-tunai yang mana hal ini menjadikan transaksi 

lebih efisien, praktis dan aman.60 Pembayaran elektronik merupakan sistem 

bertransaksi yang kegiataannya dilakukan secara elektronik yang mana uang 

disimpan, diproses dan diterima dalam bentuk informasi digital serta proses 

pemindahannya di inisialisasi menggunakan alat pembayaran elektronik. 

Pembayaran secara digital dilakukan menggunakan software tertentu, kartu 

pembayaran dan uang elektronik.61 

2. Keuntungan Digital Payment 

Dalam melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan digital 

payment terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh sebagai berikut:62  

a. Transaksi lebih mudah dan praktis.  

b. Transaksi lebih aman.  

c. Kenyamanan dalam bertransaksi.  

                                                             
59Rahayu, Kintan, and Dedi Mulyadi. "Pengaruh Digital Payment Terhadap Prilaku 

Konsumtif Masyarakat." Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia 2.3 (2023): h. 36  
60Puspita, Yuanita Candra, "Analisis Kesesuaian Teknologi Penggunaan Digital 

Payment pada Aplikasi Ovo", Jurnal Manajemen Informatika 9, no. 2 (2019): h. 125.  
61Rahayu, Kintan, and Dedi Mulyadi, "Pengaruh Digital Payment Terhadap Prilaku 

Konsumtif Masyarakat", Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia 2, no. 3 (2023) : h. 293.  
62Saleh, Muhammad, Andiny Utari, and Abdul Wahab, "Analisis Penggunaan Fintech 

Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah:(Studi Pada Dana Syariah. Id)", Al-Buhuts 16, no. 1 
(2020): h. 59.  
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d. Kecepatan transaksi.  

e. Bisa digunakan untuk berbagai layanan.  

3. Karakteristik Digital Payment 

Digital payment memiliki macam-macam karakteristik yaitu:63 

a. Applicability : Penerimaan dari user ketika membeli barang dan jasa  

b. Easy to use : Sistem dapat dipergunakan dengan mudah pada semua 

kalangan. 

c. Security : Keamanan nilai uang sendiri sangat terjamin sehingga 

otoritas terhadap nilai uang hanya bisa dilakukan oleh user sendiri 

dan tidak bisa diganggu dengan pemakaian dari pihak orang lain.  

d. Reliability : Sistem akan berjalan dengan baik dan handal. Sehingga 

ketika sistem sedang berjalan tidak akan mengalami adanya 

kerusakan atau kendala dalam menjalankan sistem tersebut.  

e. Trust : Tingkat kepercayaan terhadap keamanan yang sangat tinggi. 

Sehingga pemberian informasi kepada personal dapat memberikan 

rasa kepercayaan kepada pengguna. 

4. Indikator Digital Payment  

Indikator digital payment menurut Huston yaitu:64  

a. Perceived Ease of Use (Pesepsi kemudahan penggunaan)  

b. Perceived Usefullness (Persepsi Manfaat)  

c. Perceived Credibility (Persepsi Kredibilitas)  

                                                             
63Alam S, Ekonomi Makro (Jakarta: Agro Media, 2021), h. 164  
64 Houston, D. D. Adoption of Digital Payment Acceptance Among Millennials. 

Medium, 7(2) (2020): h. 58. 
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d. Social Influence (Pengaruh Sosial)  

e. Behavior Intentions 

Digital Payment apabila digunakan secara cerdas dan bijak oleh 

seluruh lapisan masyarakat akan mendatangkan kemudahan dalam 

menjalankan kegiatan sehari-hari yang kemarin mesti kita lakukan secara 

tradisional, adapun mashlahah yang dapat diberikan oleh fintech apabila 

digunakan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai islam dalam 

penggunaannya sehingga melahirkan inovasi dibidang keuangan sehingga 

dapat memberikan keuntungan pada seluruh lapisan masyarakat tidak hanya 

di dunia melainkan hingga ke akhirat.65 

6. Digital Payment dalam Perspektif Islam 

Pandangan Islam tentang pembayaran digital pada dasarnya sama 

hukumnya seperti menggunakan uang kertas biasa karena keduanya 

memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai alat pembayaran atas transaksi jual 

beli barang atau jasa yang dilakukan oleh para konsumen dalam maksud 

pemenuhan akan kebutuhannya. Menurut perspektif syariah, hukum atas 

penerapan uang elektronik adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah 

antara lain: 

a. Setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnsya diperbolehkan 

kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu 

hukumnya berubah menjadi haram. Oleh karena itu uang elektronik 

                                                             
65Saleh, Muhammad, Andiny Utari, dan Abdul Wahab, "Analisis Penggunaan Fintech 

Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah:(Studi Pada Dana Syariah. Id)", Al-Buhuts 16, no. 1 
(2020): h. 59.   
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harus memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah.  

b. Adanya tuntutan kebutuhan manusia akan uang elektronik, dan 

pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya.66 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah 

mengeluarkan fatwa No. 116/DSNMUI/IX/2017 yang berkaitan dengan uang 

elektronik, dan menyatakan bahwa hukum uang elektronik itu pada dasarnya 

boleh asal dengan syarat-syarat:67  

a. Uang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yang 

memenuhi unsur-unsur berikut:  

1) Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih 

dahulu kepada penerbit.  

2) Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media 

yang teregistrasi.  

3) Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan 

merupakan simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam 

uandangundang yang mengatur mengenai perbankan.  

4) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan 

merupakan penerbit uang elektronik terseut.  

                                                             
66Tarantang, Jefry, Rahmad Kurniawan, and Gusti Muhammad Ferry Firdaus. 

"Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam." An-Nisbah: Jurnal 
Ekonomi Syariah 7.1 (2020): 1-21.  

67Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang 
Elektronik Syariah.  
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b. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan 

prinsip-prisip syariah. 

Dalam ketentuan terkait akad dan personalia hukum bahwa Akad antara 

penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi‟ah atau akad 

qardh. Menurut UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah prinsip 

syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan 

fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam 

penetapan fatwa di bidang syariah. Secara umum prinsip syariah terbagi 

menjadi 2 yaitu prinsip syariah dalam hal ibadah dan prinsip syariah dalam 

bidang muamalah (interaksi antara manusia). 

Penggunaan uang elektronik dierbolehkan dalam islam berdasarkan 

hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i, 

dan Ibn Majah dengan teks muslim dari Ubadah bin Shamit. “(jual 

beli/pertukaran) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan 

gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam 

(disyaratkan harus dalam ukuran yang sama) (jika yang dipertukarkan) satu 

jenis harus secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika 

dilakukan secara tunai”. 

E. Life Style 

1. Pengertian Life Style 

Gaya hidup dapat didefinisikan sebagai pola hidup seseorang yang 

diespresikan dalam aktivitas, minat dan opininya. Gaya hidup juga 

menggambarkan “keseluruhan diri seseorang” dalam beraksi dan 
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berinteraksi dengan lingkungannya.68 Gaya hidup didefinisikan bagaimana 

seseorang hidup, termasuk bagaimana seseorang menggunakan uangnya, 

dan bagaimana dia bisa mengalokasikan waktunya, dan sebagainya. Secara 

sederhana, gaya hidup dapat didefinisikan sebagai aktivitas tentang 

bagaimana seseorang hidup. Gaya hidup menunjukan bagaimana orang 

hidup, bagaimana mereka membelanjakan uangnya dan bagaimana mereka 

bisa mengalokasikan waktu mereka.69 

Gaya hidup sangat berkaitan dengan perkembangan zaman dan 

teknologi. Semakin canggih dan majunya teknologi, sering berdampak 

dengan gaya hidup yang dijalani.  Gaya hidup menunjukan bagaimana orang 

hidup, bagaimana mereka membelanjakan uang dan bagaimana mereka 

mengalokasikan waktu mereka.70 Gaya hidup secara luas didefinisikan 

sebagai pola hidup seseorang yang terungkap pada aktifitas, minat dan 

opininya.71 

Gaya hidup adalah bagaimana seseorang hidup (how one lives), 

termasuk bagaimana seseorang menggunakan uangnya, bagaimana 

                                                             
68Priansa, Donni Juni, Komunikasi Pemasaran Terpadu Pada Masa Era Media Sosial 

(Bandung: Pustaka Setia, 2019), h.85  
69Risriyanti Prasetijo dan Jhon J.O.I Ihalauw, Perilaku Konsumen (Yogyakarta: Andi 

Offest, 2020), h. 81.   
70 Dayan, Maria Trecia, "Pengaruh Persepsi Konsumen, Gaya Hidup dan Kepercayaan 

terhadap Penggunaan Aplikasi Pembayaran Digital", TRANSAKSI 12, no. 1 (2020): h. 45. 
71Fitrianna, Nurma, and Nia Khoniah, "Pengaruh Gaya Hidup Dan Pemahaman Pola 

Konsumsi Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Santri Pondok Pesantren Al-Barokah 
Mangunsuman Siman Ponorogo", Journal of Syntax Literate 7, no. 6 (2022), h. 7324.  
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mengatur waktunya dan sebagainya.72 Andriani & Menuk menyatakan bahwa 

gaya hidup berhubungan dengan kebiasaan yang dilakukan seseorang dalam 

kehidupannya yang menunjukkan bagaimana dan seperti apa seseorang 

menjalankan aktivitas kehidupanya serta menunjukkan posisi tingkatan 

seseorang dimasyarakat.73 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Gaya Hidup (Life Style) 

Berikut adalah faktor yang mempengaruhi gaya hidup ada dua yaitu 

faktor yang berasal dari diri individu (internal) dan faktor yang berasl dari 

luar (eksternal).74  

a. Faktor Internal  

1) Sikap  

Sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan pikiran yang 

dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang 

diorganisasi melalui pengalaman dan mempengaruhi secara langsung 

pada perilaku. Keadaan jiwa tersebut sangat dipengaruhi oleh tradisi, 

kebiasaan, kebudayaan dan lingkungan sosialnya.  

 

 

                                                             
72Huda, Isra Ul, Anthonius J. Karsudjono, and Ryan Darmawan, "Pengaruh content 

marketing dan lifestyle terhadap keputusan pembelian pada usaha kecil menengah di media 
sosial", Al-Kalam: Jurnal Komunikasi, Bisnis Dan Manajemen 8, no. 1 (2021): h. 35.  

73Andriani, A. D., & Menuk Sri, C., “Pengaruh Gaya Hidup, Kualitas Produk dan Harga 
Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Import di Tempat Biasa Thrift Store 
Surabaya”, Journal of Sustainability Business Research 2, no. 1 (2021): h. 196.   

74Mahdiyan, Alinda, and Agus Hermani, "Pengaruh Lifestyle Dan in Store Promotion 
Terhadap Impulse Buying (Studi Pada Konsumen Matahari Departement Store Java Mall 
Semarang)", Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis 8, no. 3 (2019): h. 119.  
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2) Pengalaman dan pengamatan  

Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah 

laku, pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakannya dimasa lalu 

dan dapat dipelajari, melalui belajar orang akan dapat memperoleh 

pengalaman. Hasil dari pengalaman sosial akan dapat membentuk 

pandangan terhadap suatu objek.  

3) Kepribadian  

Kepribadian adalah konfigurasi karakteristik individu dan cara 

perilaku yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu.  

4) Konsep diri  

Faktor lain yang menentukan kepribadian individu adalah konsep diri. 

Bagaimana individu memandang dirinya akan mempengaruhi minat 

terhadap suatu objek. Konsep diri sebagai inti dari pola kepribadian akan 

menentukan perilaku individu dalam menghadapi permasalahan 

hidupnya, karena konsep diri merupakan kerangka acuan yang menjadi 

awal perilaku.  

5) Motif  

Perilaku individu muncul karena adanya motif kebutuhan untuk 

merasa aman dan kebutuhan terhadap prestise merupakan beberapa 

contoh tentang motif. Jika motif seseorang terhadap kebutuhan akan 

prestise itu besar maka akan membentuk gaya hidup yang cenderung 

mengaruh kepada gaya hidup hedonis.  
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6) Peresepsi  

Presepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan 

menginterprestasikan inforamasi untuk membentuk suatu gambar yan 

berarti berarti mengenai dunia.  

b. Faktor Eksternal  

1) Kelompok refrensi  

Kelompok refrensi adalah kelompok yang memberikan pengaruh 

langsung atau tidak langsung terrhadap sikap dan perilaku seseorang. 

Kelompok yang memberikan pengaruh langsung adalah kelompok 

dimana individu tersebut menjadi anggotanya dan saling berinteraksi, 

sedangkan kelompok yang memberi pengaruh tidak langsung adalah 

kelompok dimana individu tersebut menjadi anggota didalam kelompok 

tersebut. Pengaruh-pengaruh tersebut akan menghadapkan individu pada 

perilaku dan gaya hidup tertentu.  

2) Keluarga  

Keluarga memegang pearanan terbeasar dan terlama dalam 

pembentukan sikap dan perilaku individu. Hal ini karena pola asuh orang 

tua akan membentuk kebiasaan anak yang secara tidak langsung 

mempengaruhi pola hidupnya.  

3) Kelas sosial  

Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif humogen dan 

bertahan lama dalam sebuah masyarakat, yang tersusun dalam sebuah 

urutan jenjang, dan para anggota dalam setiap jenjang itu memilki nilai, 
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minat, dan tingkah laku yang sama. Ada dua unsur pokok dalam sistem 

sosial pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kedudukan (status) para 

peranan. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang dalam lingkungan 

pergaulan, prestise hak-haknya serta kewajibannya. Kedudukan sosial ini 

dapat dicapai oleh seseorang dengan usaha yang sengaja maupun 

diperoleh karena kelahiran. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari 

kedudukan. Apabila individu melaksanakan hak dan kewajibannya maka 

ia menjalankan suatu peran.  

4) Kebudayaan  

Kebudayaan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, 

moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh 

individu sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala 

sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, meliputi 

ciri-ciri pola pikir, merasakan dan bertindak. 

3. Indikator Life Style 

Berikut merupakan indikator atau dimensi life style atau gaya hidup 

diantaranya: 75 

a. Activities (kegiatan). Dalam aktivitas diuangkapkan apa yang 

dikerjakan oleh seorang konsumen, kegiatan apa yang dilakukan 

konsumen ketika mengisi waktu luang dan produk apa saja yang 

dibeli oleh konsumen. Kegiatan ini biasanya sulit untuk diamati, 

                                                             
75Umar, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen (Jakarta:Gramedia, 2020), h. 93   
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karena memang tindakan yang dilakukan oleh konsumen ini jarang 

dapat diukur secara langsung.  

b. Interest (minat). Dalam minat dijelaskan apa saja kegemaran, 

kesukaan, minat, dan prioritas utama dalam hidup seorang konsumen. 

Minat disini lebih ditekankan pada kegemaran dan kesukaan 

konsumen dalam mengkonsumsi produk dan jasa yang diinginkan.  

c. Opinion (opini) diartikan sebagai persaan dan pandangan konsumen 

dalam menanggapi permasalahan-permasalahn yang terjadi baik 

secara global, lokal atau moaral ekonomi dan sosial. Opini digunakan 

untuk mendeskripsikan harapan dan evaluasi, penafsiran, seperti 

antisipasi sehubungan peristiwa di masa akan datang, kepercyaan 

mengenai, maksud orang lain dan sebagainya. 

4. Gaya Hidup dalam Perspektif Islam  

Dalam pandangan Islam gaya hidup dapat dikelompokkan menjadi 

dua golongan, pertama gaya hidup Islami dan kedua gaya hidup jahili. Gaya 

hidup Islami mempunyai landasan yang mutlak dan kuat, yaitu tauhid. Inilah 

gaya hidup orang beriman. Adapun gaya hidup jahili, landasannya bersifat 

relatif dan rapuh penuh dengan nuansa kesyirikan, inilah gaya hidup orang 

kafir. Setiap individu muslim sudah menjadi keharusan baginya untuk 

memilih gaya hidup Islami dalam menjalani hidup dan kehidupannya.76 

                                                             
76Sukma, Maulidysneni Nurvita, and Clarashinta Canggih. "Pengaruh Electronic 

Money, Gaya Hidup Dan Pengendalian Diri Terhadap Perilaku Konsumsi Islam." Jurnal Ilmiah 
Ekonomi Islam 7.1 (2021): 209-215.  
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Islam sebagai pedoman hidup tidak menonjolkan standar atau sifat 

kepuasan dari sebuah perilaku konsumsi, melainkan lebih menonjolkan 

aspek normatif, kepuasan dari sebuah perilaku konsumsi menurut Islam 

harus berlandaskan pada tuntunan Islam itu sendiri. Prinsip dasar dari 

perilaku konsumsi seperti dalam QS Al-Baqarah 168 
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ت
َ
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َ
 ط

ا
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ٰ
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ُ
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ُ
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ٰ
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َّ
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Terjemahnya: 

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal 
lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. 
Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”77 

 

Ayat di atas menjelaskan tentang penghalalan dari Allah, yang 

manusia bisa menikmati dari apa-apa yang baik dans sesuai dengan fitrah 

manusia bisa menikmati dari apa-apa yang baik dan sesuai dengan fitrah 

manusia, tanpa harus menerima dengan kesulitan dan sesak napas, maka 

semua itu dengan satu syarat yakni agar manusia menerima apa yang halal 

dan menjauhi apa yang haram dari apa-apa yang direzekikan Allah. Bukan 

berdasar bisikan setan yang tak pernah membisikkan kebaikan.78 

Dari hal yang diuraikan tersebut dapat dijelaskan bahwa prinsip 

perilaku konsumsi yang memberikan kepuasan kepada konsumen menurut 

Islam adalah barang-barang yang dikonsumsi harus halal dan suci dan tidak 

                                                             
77Kementerian Agama. Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan. (Jakarta: 

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 
2019).  

78Sayyid Quthb, Tafsir fi zhilalil-Qur’an dibawah naungan Al-Qur’an jilid 1-10, 
(Jakarta: Gema Insani, 2020), h.186   
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mengikuti hawa nafsu dan langkah-langkah setan pada setiap tindakan 

konsumsinya. Sehingga jelaslah bahwa bergaya hidup Islami hukumnya wajib 

bagi setiap muslim, dan gaya hidup jahili adalah haram hukumnya. Hanya 

saja dalam kenyataan justru membuat kita sangat prihatin, sebab justru gaya 

hidup jahili yang diharamkan itulah yang mendominasi sebagian besar gaya 

hidup umat Islam. 

Pentingnya menjalani gaya hidup yang sesuai dengan nilai-nilai agama 

Islam, termasuk memilih yang halal dan menjauhi yang haram dalam setiap 

aspek kehidupan. Dalam konteks pembayaran ZIS melalui BSI Mobile 

Banking di Kota Makassar, kesadaran akan kehalalan dan menjauhi yang 

haram dapat menjadi faktor penting yang memengaruhi minat masyarakat. 

Memilih layanan keuangan yang berbasis syariah, seperti BSI Mobile 

Banking, mencerminkan komitmen mereka untuk mengikuti ajaran agama 

secara konsisten, serta menjaga diri dari pengaruh negatif yang mungkin 

merusak keberkahan transaksi mereka. 

Berikut ini adalah beberapa Prinsip Gaya Hidup Islami yang Diridhai 

Allah:79 

 

 

 

                                                             
79Hasanah, Nurma, Tuti Anggraini, and Rahmat Daim Harahap. "Pengaruh Gaya 

Hidup, Media Sosial dan Lingkungan Sosial terhadap Perilaku Konsumsi di Masa Pandemi 
Menurut Ekonomi Islam:: Studi pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan 
Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan." MES Management Journal 2.1 (2023): 1-13.  
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a. Berniat Untuk Ibadah.  

Dalam menjalankan suatu hal di dunia ini, baik untuk hal yang berbau 

modern ataupun konvensional semuanya harus dilandasi dengan niat 

ibadah kepada Allah  

b. Baik dan Pantas  

Segala gaya yang dapat dilakukan dalam kehidupan harus 

berlandaskan pada dasar baik dan pantas, dalam arti harus sesuai dengan 

syariat, akal sehat, serta adat istiadat.  

c. Halal dan Thayib  

Segala hal yang dikenakan untuk menunjang gaya hidup harus bersifat 

halal secara hukum islam, serta thayib atau tidak akan merugikan atau 

menyakiti siapa pun.  

d. Tanpa Kebohongan  

Kehidupan dalam Islam sangat dilarang mengandung kebohongan, 

semua orang harus memiliki kejujuran sebagai dasar utama dalam 

menjalani kehidupan duniawi. 

F. Minat Masyarakat 

1. Pengertian Minat 

Minat adalah sesuatu yang sangat penting bagi seseorang dalam 

melakukan kegiatan dengan baik, sebagai aspek kejiwaan, minat tidak saja 

dapat mewarnai perilaku seseorang, tetapi lebih dari itu minat mendorong 

untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyebabkan seseorang menaruh 

perhatian dan merelakan dirinya untuk terikat pada suatu kegiatan. Sejalan 
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dengan yang diungkapkan diatas maka sah mengemukakan bahwa minat 

adalah “kecendrungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar 

terhadap sesuatu”.80 

 Minat adalah perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan. 

Pernyataan Salahudin di atas memberikan pengertian bahwa minat berkaitan 

dengan rasa senang atau tidak senang.81 Oleh karena itu, minat sangat 

menentukan sikap yang menyebabkan seseorang aktif dalam satu pekerjaan 

atau situasi, atau dengan kata lain minat dapat menjadi sebab atau faktor 

motivasi dari suatu kegiatan. Minat adalah suatu keadaan seseorang 

menaruh perhatian pada sesuatu, yang disertai dengan keinginan untuk 

mengetahui, memiliki, mempelajari, dan membuktikan. Minat terbentuk 

setelah diperoleh informasi. tentang objek atau kemauan, disertai dengan 

keterlibatan perasaan terarah pada objek kegiatan tertentu, dan terbentuk 

oleh lingkungan.82 

Muhibbin mendefinisikan minat sebagai kencenderungan dan 

kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Istilah 

minat sendiri merupakan terminology aspek kepribadian untuk 

                                                             
80Assauri, S. Manajemen Pemasaran (Dasar, Konsep & Strategi) (Depok: PT Raja 

Grafindo Persada, 2019), h. 62.  
81 Karimah, Husna, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruh Minat Masyarakat Membayar 

Zakat Profesi Pada Baznas Kabupaten Tapin", Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan 10, 
no. 03 (2022): h. 295. 

82Hutagalung, Muhammad Abrar Kasmin, "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Bagi 
Hasil Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syari’ah", Jurnal Al-Qasd Islamic 
Economic Alternative 1, no. 2 (2019): h. 235.  
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menggambarkan adanya kemauan, dorongan (force) yang timbul dari dalam 

diri individu untuk memilih obyek lain yang sejenis.83 

Minat adalah suatu keadaan seseorang menaruh perhatian pada 

sesuatu, yang disertai dengan keinginan untuk mengetahui, memiliki, 

mempelajari, dan membuktikan.84Minat ialah salah satu aspek psikologis 

yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap perilaku. Selain itu, minat 

juga merupakan sumber motivasi yang akan mengarahkan seseorang dalam 

melakukan apa yang mereka lakukan. Mengingat perilaku merupakan 

tindakan aktual individu akibat faktor-faktor yang mempengaruhinya 

berhubungan dengan konsumsi.85 

Minat menggunakan (interest to use) dapat didefinisikan sebagai 

bentuk keinginan pengguna untuk menggunakan atau menggunakan kembali 

suatu obyek tertentu. Minat untuk menggunakan merupakan salah satu 

aspek psikis manusia yang cenderung untuk memberikan perhatian atau 

merasa senang lebih besar kepada obyek tersebut, dimana perasaan ini dapat 

mendorong seseorang untuk mencapai tujuan. Minat menggunakan 

digambarkan sebagai situasi seseorang sebelum melakukan tindakan. Minat 

menggunakan juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi 

perilaku atau tindakan seseorang. Minat merupakan kesukaan 

                                                             
83Syah Muhibbin, Psikologi Belajar (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 206.  
84Nizar, Arif Maulana, dan Abdul Yusuf, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan 

dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Aplikasi Dompet Digital LinkAja", J-MAS 
(Jurnal Manajemen dan Sains) 7, no. 2 (2022): h. 930.  

85Pranoto, Margaretha Oktavia, dan R. Gunawan Setianegara, "Analisis Pengaruh 
Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, dan Keamanan Terhadap Minat Nasabah 
Menggunakan Mobile Banking (Studi Kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
Kantor Cabang Semarang Pandanaran)", Keunis 8, no. 1 (2020): h. 5.  
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(kecenderungan hati) kepada sesuatu. Pengertian minat diartikan sebagai 

keinginan, kehendak atau kesukaan. Minat merupakan sumber motivasi yang 

mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan.86 Minat 

terbentuk setelah diperoleh informasi tentang objek atau kemauan, disertai 

dengan keterlibatan perasaan terarah pada objek kegiatan tertentu, dan 

terbentuk oleh lingkungan. 

2. Proses Terjadinya Minat 

Proses terjadinya minat pada seseorang dideskripsikan sebagai 

berikut:87 Pada awalnya sebelum terlibat di dalam suatu aktivitas, seseorang 

mempunyai perhatian terhadap suatu obyek atau suatu situasi tertentu. 

Perhatian ini, akan menimbulkan keinginan untuk terlibat di dalam aktivitas. 

Secara skematis proses terbentuknya minat dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

Gambar 2.2. Proses Terbentuknya Minat 

Dalam proses terjadinya minat diawali dengan perhatian, perhatian 

sendiri adalah kegiatan yang dilakukan seseorang yang hubungannya dengan 

pemilihan rangsangan yang datang dari lingkungannya. Seseorang yang 

menaruh minat pada suatu produk tertentu maka akan melahirkan perhatian 

                                                             
86Muhammad Busro, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta:Expert, 2021), 

h. 259-260  
87Eko Widodo, Suparno. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2020), h. 197.  

Perhatian Keterlibatan Minat 
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spontan dan perhatian spontan akan memungkinkan terciptanya konsentrasi 

untuk waktu yang lebih lama. Sehingga  menaruh minat pada suatu produk 

atau jasa akan memberikan perhatian yang besar terhadap produk tersebut. 

Pada tahap keterlibatan, ketertarikan seseorang akan sesuatu obyek baik itu 

produk maupun jasa akan mengakibatkan orang tersebut senang dan tertarik 

sehingga menimbulkan minat untuk menggunakan suatu produk.88 

3. Faktor yang Mempengaruhi Minat 

Minat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor adalah sebagai 

berikut:89 

a. Faktor dorongan dari dalam (internal)  

Suatu keinginan yang sifatnya berasal dari diri sendiri tanpa 

dipengaruhi oleh keadan diluar diri, sehingga menimbulkan dorongan 

untuk bertindak memenuhi keinginan tersebut.  

b. Faktor sosial (external)  

Suatu keinginan yang sifatnya apabila keinginannya tersebut dapat 

dicapai akan memperoleh atau mendapat persetujuan dan dapat diterima 

oleh lingkungan.  

 

 

                                                             
88Eko Widodo, Suparno. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2020), h. 197. 
89Rahma, Aldra Puspita, and Clarashinta Clara Canggih. "Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Investasi Emas: Analisis Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Investasi Emas." Jurnal Ekonomika Dan Bisnis 
Islam 4.2 (2021): h. 98.  
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c. Faktor emosi  

Berkaitan erat dengan perasaan senang atau tidak senang, puas atau 

tidak puas. Apabila suatu keinginan tercapai atau sukses maka akan 

menimbulkan rasa senang dan memperkuat minat. Sebaliknya bila 

keinginan itu gagal maka akan menghilangkan minat itu sendiri.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, 

faktor-faktor tersebut yang nantinya akan memperkuat atau 

memperlemah minat. 

4. Indikator Minat 

Indikator minat terdiri dari tiga indikator. Indikator inilah yang 

peneliti pakai dalam penelitian minat menggunakan, dari ketiga indikator 

tersebut yaitu:90 

a. Ketertarikan pada obyek minat, yaitu calon konsumen atau konsumen 

memiliki perhatian yang selalu tertuju dan terpusat pada e-money.  

b. Perasaan senang, yaitu calon konsumen atau konsumen yang 

berminat untuk menggunakan e-money terlihat memiliki perasaan 

senang dalam menggunakan e-money dalam bertransaki.  

c. Kecenderungan untuk menggunakan, yaitu sering tidaknya calon 

konsumen atau konsumen berkeinginan untuk menggunakan e-money 

dalam bertransaksi sehari-hari. Konsumen yang minat 

                                                             
90Schiffman dan Kanuk, Perilaku Konsumen. Edisi Kedua (Jakarta: PT. Indeks 

Gramedia, 2019), h. 56.   
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menggunakannya tinggi akan terlihat dari frekuensinya dalam 

menggunakan e-money yang tinggi. 

5. Minat dalam Pandangan Islam  

Minat dalam perspektif Islam adalah Al-Qur'an dalam bagian utama 

dari Surah Al-Alaq yang berarti “Bacalah” yang mengajarkan kita untuk 

membaca, pentingnya membaca tidak hanya membaca sebuah buku atau dari 

perspektif berbasis teks, namun di samping itu. semua sudut pandang apakah 

itu meneliti cakrawala jasad yang merupakan indikasi kekuasaannya kita 

bisa memahami apa yang benar-benar menarik minat kita dalam hidup ini.91 

Sesuatu hal yang naif jika seseorang tertarik pada sesuatu tetapi tidak 

menanggapinya dengan aktivitas yang sebenarnya. Karena pada dasarnya 

mengasumsikan bahwa kita tertarik pada sesuatu, itu berarti kita 

menyambut lingkungan atau objek dan memiliki sikap positif terhadapnya. 

Firman Allah SWT tentang minat dalam Al-Qur’an Surah Al- Isra’ ayat 84 yang 

berbunyi: 
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ى
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ٰ
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ُ
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ُ
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ا
لً   ࣖ بِيا

Terjemahnya:  
“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Setiap orang berbuat sesuai dengan 
pembawaannya masing-masing.” Maka, Tuhanmu lebih mengetahui 
siapa yang lebih benar jalannya.”92 

                                                             
91Hasibuan, Faisal Umardani, and Rahma Wahyuni. "Pengaruh Pengetahuan 

Masyarakat dan Minat Penerapan Nilai Islam Terhadap Keputusan Menggunakan Tabungan 
Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kota Langsa)." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6.1 
(2020): 22-33.  

92Kementerian Agama. Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan. (Jakarta: 
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 
2019).   
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Maksud dari ayat tersebut diatas “berbuat menurut keadaanya” sesuai 

dengan kondisi masing- masing ialah ketika seseorang akan berbuat atau 

memilih sesuatu maka dalam dirinya akan hadir sebuah pilihan atau minat 

atau keinginan untuk melakukan sesuatu tersebut. Ketika Allah menyatakan 

bahwa seseorang berbuat sesuai dengan pembawaannya sendiri, itu 

mengacu pada kecenderungan alami, minat, dan keinginan yang dimiliki oleh 

individu tersebut.93 

Apabila minat atau pilihanya itu baik diperuntukan bagi Allah (ikhlas 

dan sesuai syariah) maka ia termasuk orang-orang pilihan dan mendapatkan 

keberuntungan. Namun sebaliknya, minat atau pilihanya cenderung kepada 

sesuatu yang tidak baik (bukan karena Allah dan tidak sesuai syariah), maka 

ia termasuk orang-orang yan merugi. Begitu pula dengan nasabah, 

seharusnya mereka mampu untuk menentukan pilihanya pada apa yang telah 

disesuaikan dengan syariah Islam. 

Pentingnya individu untuk bertindak sesuai dengan kecenderungan 

alami, minat, dan keinginan mereka dalam mengambil keputusan. Dalam 

konteks minat masyarakat dalam pembayaran ZIS melalui BSI Mobile 

Banking di Kota Makassar, hal ini menyoroti pentingnya memahami 

preferensi dan kebutuhan individu saat memilih sarana pembayaran. 

Masyarakat memiliki kecenderungan dan minat yang berbeda-beda dalam 

menggunakan layanan keuangan, termasuk preferensi terhadap layanan yang 

                                                             
93Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. IV. 

(Jakarta: Lentera Hati, 2019)  
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berbasis syariah seperti BSI Mobile Banking. Dengan memahami kebutuhan 

serta minat masyarakat secara individual, BSI Mobile Banking dapat 

meningkatkan daya tarik layanannya dan mendapatkan lebih banyak 

partisipasi dari masyarakat dalam pembayaran ZIS. 

G. Kepercayaan Nasabah 

1. Pengertian Kepercayaan 

 Kepercayaan adalah kepercayaan pihak tertentu terhadap yang lain 

dalam melakukan hubungan transaksi berdasarkan suatu keyakinan bahwa 

orang yang dipercaya memiliki suatu kewajiban secara baik sesuai yang 

diharapkan”.94 Sedangkan menurut Frida Jasfar mengemukakan 

“kepercayaan merupakan perekat yang memungkinkan perusahaan untuk 

mempercayai orang lain dalam megorganisir dan mengubah sumber daya 

secara efektif dalam menciptakan nilai tambah.”95 

Kepercayaan adalah evaluasi seorang individu setelah memperoleh, 

mengolah, dan mengumpulkan informasi, yang kemudian menghasilkan 

berbagai penilaian dan asumsi. Kepercayaan adalah kepercayaan seseorang 

kepada pihak lain dalam hubungan antara kedua belah pihak setelah 

mengumpulkan berbagai informasi berdasarkan keyakinan bahwa salah satu 

pihak dapat melaksanakan kewajiban yang diharapkan.96 Dapat dijelaskan 

                                                             
94Bachmann, R., and A. Zaheer. Handbook of Trust Research (USA: Edward Elgar 

Publishing, Incorporated, 2020), h. 114.  
95Jasfar, Frida. 9 Kunci Keberhasilan Bisnis Jasa (Jakarta : Salemba Empat, 2021), h. 

57  
96Solihin, Dede, "Pengaruh Kepercayaan Pelanggan Dan Promosi Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen Pada Online Shop Mikaylaku Dengan Minat Beli Sebagai 
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bahwa kepercayaan adalah keyakinan seseorang terhadap sesuatu. 

Kepercayaan adalah kemampuan produsen atau penyedia layanan untuk 

menjamin keamanan dan kerahasiaan alat yang digunakan oleh konsumen 

dan membuat pengguna percaya.  Dalam suatu bisnis kepercayaan pada 

pengguna sangat dibutuhkan karena dapat berpengaruh terhadap tingkat 

keloyalan pengguna sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi 

apa yang dirasakan. Dalam suatu perusahaan jasa, konsumen akan memiliki 

rasa kepercayaan terhadap perusahaan jika perusahaan tersebut dapat 

memberikan kepuasan pada pelanggannya. Kepuasan pelanggan terletak 

pada tingkat service yang diberikan oleh perusahaaan.97 

Kepercayaan (trust) merupakan pondasi dari suatu hubungan. Suatu 

hubungan antara dua pihak atau lebih akan terjadi apabila masing-masing 

saling mempercayai. Kepercayaan ini tidak begitu saja dapat diakui oleh 

pihak lain, melainkan harus dibangun mulai dari awal dan dapat 

dibuktikan.98 Kepercayaan terbentuk melalui rangkaian perilaku antara 

orang yang memberikan kepercayaan dan orang yang dipercayakan tersebut. 

Kepercayaan muncul dari pengalaman dua pihak yang sebelumnya bekerja 

sama atau berkolaborasi dalam sebuah kegiatan atau organisasi. Pengalaman 

ini memberikan kesan positif bagi kedua pihak sehingga mereka saling 

                                                                                                                                                                       
Variabel Intervening", Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, Dan Teknologi 4, no. 1 (2020): 
h. 45.  

97Kasinem, Kasinem, "Pengaruh Kepercayaan dan Kualitas Pelayanan Terhadap 
Kepuasan Konsumen Pada Hotel Bukit Serelo Lahat", Jurnal Media Wahana Ekonomika 17, 
no. 4 (2021): h. 333.  

98Schiffman, L. G. & Wisenblit, J. L, Consumer Behavior Edisi 11 Global Edition 
(England: Pearson Education Limited, 2020), h. 149 
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mempercayai dan tidak berkhianat, yang dengan itu dapat merusak 

komitmen.99 Kepercayaan dalam bertransaksi di bank syariah didasarkan 

pada prinsip-prinsip hukum Islam yang melarang riba dan spekulasi 

berlebihan. Nasabah mempercayai bank untuk menjalankan operasi secara 

transparan dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang diakui dalam sistem 

keuangan Islam, menjamin bahwa semua aktivitas keuangan dilakukan 

dengan integritas dan keadilan.100 

2. Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan 

seseorang “ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan 

konsumen yaitu perceived web vendor reputation dan Perceived web site 

quality”. 101 

a. Perceived web vendor reputation 

Reputasi merupakan suatu atribut yang diberikan kepada penjual 

berdasarkan pada informasi dari orang atau sumber lain. Reputasi dapat 

menjadi penting untuk membangun kepercayaan seorang konsumen 

terhadap penjual karena konsumen tidak memiliki pengalaman pribadi 

dengan penjual.  Reputasi dari mulut ke mulut yang juga dapat menjadi 

kunci ketertarikan konsumen. Informasi positif yang didengar oleh 

                                                             
99Safitri, Novia Dwi, dan Sri Abidah Suryaningsih, "Pengaruh Religiusitas, 

Kepercayaan, Lokasi, Dan Pelayanan Terhadap Minat Membayar Zakat", Jurnal Ekonomika 
Dan Bisnis Islam 4, no. 3 (2021): h. 189.   

100 Muchlis, Mustakim. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nasabah dalam Memilih 
Bank (Bank Syariah vs Bank Konvensional)." Jurnal Assets 3.1 (2013): 60-77. 

101Donni Priansa, Manajemen Pelayanan Prima (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 42  
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konsumen tentang penjual dapat mengurangi persepsi terhadap resiko 

dan ketidak amanan ketika bertransaksi dengan penjual. Hal ini dapat 

membantu meningkatkan kepercayaan konsumen tentang 

kompetensi,dan integritas pada penjual.  

b. Perceived web site quality   

Perceived web site quality yaitu persepsi akan kualitas situs dari toko 

maya. Tampilan toko maya dapat mempengaruhi kesan pertama yang 

terbentuk. Tampilan website yang professional memberikan rasa nyaman 

kepada pelanggan, dengan begitu pelanggan dapat lebih percaya dan 

nyaman dalam melakukan pembelian. 

3. Indikator Kepercayaan 

Terdapat lima dimensi kunci dalam konsep kepercayaan yang dapat 

dijadikan parameter pengukuran kepercayaan yaitu:102 

a. Integritas (integrity), merujuk pada kejujuran dan kebenaran;  

b. Kompetensi (competence), terkait dengan pengetahuan dan 

keterampilan teknikal dan interpersonal yang dimiliki individu;  

c. Loyalitas (loyality), keinginan untuk melindungi dan menyelamatkan 

orang lain 

d. Keterbukaan (openness). 

 

 

                                                             
102Tjiptono, Strategi Pemasaran Prinsip & Penerapan. Edisi 1 (Yogyakarta. Penerbit 

Erlangga, 2019), h. 201.  
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4. Kepercayaan dalam Perspektif Islam 

Dalam Islam kepercayaan dapat disimpulkan dengan nama lain yaitu 

amanah. Orang yang amanah diartikan dengan orang yang dapat dipercaya. 

Nabi Muhammad Saw sebelum mendapat tugas menyampaikan Al-Qur’an 

diberi gelar dengan sebutan al-Amin (orang yang dapat dipercaya).103 

Kepercayaan dalam konsep Islam, talah disebutkan dalam Al-Qur’an surah 

An-Nisa ayat 58 yaitu: 
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Terjemahnya: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 
pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, 
hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat.”104 

 

Tafsir dari ayat ini menggarisbawahi beberapa prinsip etika dan 

keadilan dalam Islam. Dimana, ayat ini mengingatkan umat Islam untuk 

memenuhi amanah atau kepercayaan yang diberikan kepada mereka, baik itu 

dalam bentuk tanggung jawab pribadi maupun tanggung jawab publik. 

                                                             
103Muhammad Ismail Yusanto, Menggagas Bisnis Islami, (Jakarta: Gema Insani Press, 

2020), h. 203.  
104 Kementerian Agama. Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan. 

(Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an Badan Litbang dan Diklat Kementerian 
Agama RI, 2019).   
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Artinya, ketika seseorang diberi amanah atau kepercayaan, mereka harus 

memperlakukannya dengan penuh tanggung jawab dan integritas.105 

Amanah itu diartikan sebagai kepercayaan. Dalam semua proses 

bisnis, kepercayaan merupakan kunci utama dalam segala bentuk bisnis baik 

dalam lingkungan online maupun offline. Kepercayaan juga tidak terlepas 

dari pertimbangan konsumen dalam mengambil keputusan untuk melakukan 

pembelian. Kepercayaan dibangun dengan kenal dan saling mengenal secara 

baik, ada proses ijab-qobul, ada materai, dan lain sebagainya. Para pelaku 

bisnis selain itu diproteksi pula secara horisontal oleh hukum-hukum 

disamping proteksi secara vertikal seperti norma, nilai, dan etika yang dianut 

oleh para pelaku bisnis. Dalam dunia online demikian pula, harmonisasi 

antara ketiga aspek di atas dipadukan dengan mekanismemekanisme 

pembangun kepercayaan secara total dalam proses keseluruhan. 

Ayat tersebut mengandung pesan yang relevan dengan kepercayaan 

nasabah dalam melakukan pembayaran ZIS melalui BSI Mobile Banking di 

Kota Makassar. Prinsip etika dan keadilan dalam Islam mengajarkan 

pentingnya memperlakukan amanah atau kepercayaan dengan penuh 

tanggung jawab dan integritas. Ketika nasabah menggunakan layanan BSI 

Mobile Banking untuk pembayaran ZIS, mereka menempatkan kepercayaan 

mereka pada lembaga tersebut untuk menyalurkan dana dengan benar 

sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, BSI Mobile Banking memiliki 

                                                             
105Al-Rifa’I, Muhammad Nasib. Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Terj. Syihabuddin. 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2020) 
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tanggung jawab moral dan etika untuk memastikan bahwa setiap transaksi 

dilakukan dengan transparansi, kejujuran, dan kepatuhan terhadap prinsip-

prinsip syariah. Dengan menjaga integritas dan memperlakukan kepercayaan 

nasabah dengan penuh tanggung jawab, BSI Mobile Banking dapat 

memperkuat ikatan kepercayaan dengan nasabahnya, serta memperkuat 

posisinya sebagai pilihan terpercaya dalam pembayaran ZIS di Kota 

Makassar. 

H. Zakat, Infaq dan Sedekah  

1. Zakat 

Secara istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk 

mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan atau sebagian harta yang wajib 

dikeluarkan oleh wajib zakat (muzaki) untuk diserahkan kepada penerima 

zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila batas minimal (nisab) 

dan haulnya terpenuhi dari harta yang wajib di zakati.106 Setiap umat islam 

memiliki kewajiban menunaikan zakat yang telah memenuhi nishab atas 

reski yang telah diberikan oleh Allah SWT. Zakat merupakan salah satu rukun 

Islam, hukum zakat adalah fardhu ain, wajib atas setiap muslim yang telah 

memenuhi syarat.107 Zakat juga menciptakan pertumbuhan material dan 

spiritual bagi orang-orang miskin tetapi juga mengembangkan jiwa dan 

kekayaan bagi orang kaya. 

                                                             
106Hakim, Rahmad. Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi (Jakarta: 

Prenadamedia Group. 2020), h. 68.  
107Lutfi, Mukhtar, and Rahmawati Muin. "Zakat Management in Countries that 

Require Zakat and Countries That Do Not Require Zakat." Formosa Journal of Sustainable 
Research 2.2 (2023): 311-324.  
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Sedangkan menurut terminologi hukum Islam, zakat adalah suatu cara 

untuk beribadah kepada Allah swt, (rukun Islam yang ke tiga) dengan 

mengeluarkan bagian harta tertentu yang wajib di keluarkan dan diberikan 

kepada sekelompok orang yang berhak menerimanya (golongan 8 asnaf) 

atau di salurkan kepada lembaga amil zakat tertentu.108 

Zakat merupakan ibadah yang dilakukan dalam bentuk harta yang 

mampu memberikan manfaat serta hikmah yang besar, hikmah tersubut 

diterima oleh kedua belah pihak yaitu si pemberi zakat dan penerima zakat 

atau sering disebut mustahik. Dikeluarkannya harta untuk berzakat akan 

memberikan dampak keberkahan, kesucian, penyembuhan, perkembangan 

kebaikan dan kedamaian pemberi dan penerima zakat.109 Ketika setiap 

muslim tentu memahaminya kewajiban untuk melakukan sesuai syariah doa 

dan tujuannya sebagai sarana berhubungan dengan Tuhan, zakat memiliki 

manfaat yang berbeda tujuan. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan sosial 

kebajikan dan kesalehan.110  

Zakat yang dikeluarkan para muzakki (orang yang mengeluarkan 

zakat) dapat membersihkan dan mensucikan jiwa manusia, tidak lagi 

mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir. 

Zakat juga menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-

                                                             
108Wibisono, Yusuf,  Mengelola Zakat Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2021), h. 186 
109Nasikhah, Umi, "Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan", Jurnal 

Ilmiah Al-Muttaqin 6, no. 1 (2021): h. 65.  
110Parmitasari, Rika Dwi Ayu, and Abdul Wahid Haddade. "Determinants of Zakat 

Payment Behavior through Digital Platforms in Makassar City." Jurnal Ar-Ribh 6.2 (2023).  
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orang miskin tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan bagi orang 

kaya.111 Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat At-Taubah: 103 sebagai 

berikut : 
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Terjemahnya:  

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan 
membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya 
doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui. Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan 
cinta yang berlebihan terhadap harta.”112 

 

Ayat 103 menjelaskan salah satu cara pengampunan dosa amal buruk 

yang dihapus dengan beramal shaleh. (demikian juga para penguasa) 

bahwa:”Ambilah-atas nama Allah swt.-sebagian saja dari harta mereka 

sebagai zakat. Apa yang engkau ambil itu membersihkan jiwa mereka dan 

mengembangkannya.” Lalu, Nabi saw. (dan siapa pun yang menerima 

zakat/sedekah) diperintahkan untuk memohon keselamatan dan 

kesejahteraan bagi mereka. Karena itu, lanjut ayat ini: “Sesungguhnya doa 

menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka,” dan sampaikanlah mereka bahwa 

Allah swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.113 

                                                             
111Khairuddin, Zakat dalam Islam (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), h. 77.   
112Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan. 

(Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an Badan Litbang dan Diklat Kementerian 
Agama RI, 2019).  

113M. Qurash Shihab, Al-Lubab:Makna, tujuan dan pelajaran dari surah-surah al-
Qur’an, buku 1, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2019),  h. 588 
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Pentingnya zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam. Zakat adalah 

salah satu pilar Islam yang penting, yang melibatkan memberikan sebagian 

kecil dari kekayaan seseorang kepada yang berhak menerimanya sebagai 

bentuk dukungan kepada fakir miskin, janda, anak yatim, dan orang-orang 

yang membutuhkan lainnya. Zakat bukan hanya tentang memberi secara 

fisik, tetapi juga tentang membersihkan hati dan menjaga hubungan yang 

baik dengan Allah dan sesama manusia. 

 Dalam konteks pembayaran zakat, infaq, dan sedekah melalui BSI 

Mobile Banking, pengguna layanan ini memiliki kesempatan untuk 

menjalankan kewajiban agama mereka dengan lebih mudah dan efisien. 

Dengan mengambil bagian dari harta mereka sebagai zakat dan 

memberikannya kepada yang berhak melalui platform perbankan syariah, 

pengguna dapat memperoleh keberkahan dan pembersihan jiwa 

sebagaimana yang disebutkan dalam ayat. BSI Mobile Banking dapat 

memperkuat ikatan kepercayaan dengan nasabahnya 

Hukum menunaikan zakat adalah wajib sesuai dengan kesepakatan 

kaum muslimin. Barangsiapa yang mengingkarinya, maka dia kafir, kecuali 

jika dia baru masuk Islam atau hidup di daerah yang terpencil yang susah 

untuk mendapatkan ilmu, maka diberikan udzur padanya, tetapi orang 

tersebut harus diajari. Jika dia sudah mengetahui hukumnya dan bersikeras 

pada pendiriannya (tidak mau membayar zakat), maka dia kafir dan murtad. 

Adapun jika menolaknya karena sifat pelit dan menyepelekan, maka para 

ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang 
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berkata bahwa orang tersebut kafir, ini salah satu pendapat dari imam 

Ahmad. Dan di antara mereka ada yang berkata bahwa orang tersebut tidak 

kafir Pendapat kedua tersebut adalah pendapat yang benar, tetapi orang 

tersebut telah berbuat dosa besar.114 

Sebelum menyalurkan zakat sebaiknya umat Islam/masyarakat harus 

memenuhi beberapa syarat wajib zakat. Menurut jumhur ulama syarat wajib 

zakat terdiri atas:115  

a. Islam: Zakat hanya wajib bagi orang yang beragama Islam. Non 

muslim tidak wajib untuk membayar zakat.  

b. Merdeka: Zakat bagi mereka yang merdeka/terbebas dari segala 

kesulitan ekonomi dan tidak berlaku untuk seorang budak.  

c. Baligh dan berakal: Zakat wajib bagi orang Islam yang cukup umur 

dan tidak mengalami gangguan kejiwaan.  

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati: Harta yang 

wajib di zakati adalah uang, barang tambang dan barang temuan, hasil 

tanaman dan buahbuahan, barang dagangan, binatang Ternak.   

e. Harta yang dizakati telah mencapai nisab: Nisab adalah ukuran untuk 

harta yang wajib di zakati.  

f. Harta yang dizakati adalah kepemilikan penuh: Harta milik 

sepenuhnya orang yang hendak berzakat  

                                                             
114Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih, Sifat Zakat Nabi (Jakarta: Darus 

Sunnah, 2019), h. 53 
115Khairuddin, Zakat dalam Islam (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), h. 81.     
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g. Kepemilikan harta telah mencapai haul (setahun): Harta yang wajib di 

zakati telah mencapai 1 tahun qomariyah.  

h. Harta tersebut bukan termasuk harta hasil hutang: Harta yang di 

zakatkan bukan harta hasil dari hutang, kecuali hutang yang tidak 

berkaitan dengan hak manusia seperti nazar dan haji  

i. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok: yang dimaksud 

kebutuhan pokok adalah seperti nafkah, tempat tinggal, perkakas, 

pakaian yang diperlukan dan pelunasan hutang.  

Menurut Ardianis, zakat yang dikenal dalam Islam secara garis besar di 

bagi menjadi dua bentuk, yaitu:116  

a. Zakat Fitrah  

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim 

menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 

2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.  

b. Zakat Maal  

Zakat maal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam 

jangka waktu setahun sekali yang sudah memenuhi nishab, mencakup 

hasil: (1) perniagaan, (2) pertanian, (3) pertambangan, (4) hasil laut, (5) 

hasil ternak, (6) harta temuan (emas dan perak), serta hasil (7) kerja 

(profesi). 

                                                             
116Ardianis, “Peran Zakat Dalam Islam”,  Jurnal AL-INTAJ 4, no. 1(2019): h. 134 
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Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahiq. Mustahiq 

terbagi menjadi 8 asnaf atau golongan berikut merupakan penjelasan lebih 

lanjut tentang kedelapan golongan tersebut:117 

a. Fakir   

Fuqara’yang tidak lain merupakan bentuk jamak dari fakir yang 

memiliki arti seseorang yang tidak memiliki kekayaan atau tidak mampu 

mencukupi segala kebutuhannya baik dalam hal sandang, pangan 

ataupun papan.  

b. Miskin  

Miskin memiliki bentuk pural yaitu, almasakin yang tidak lain 

merupakan kata berbahasa Arab. Perlu diketahui bahwa  kata miskin, 

memiliki arti yakni seseorang yang memiliki sebuah pekerjaan namun 

dengan pekerjaan tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhannya 

dengan layak. Orang miskin yang dikategorikan memiliki hak untuk 

menerima zakat tidak dianjurkan untuk orang miskin yang befisik yang 

kuat, dan masih mampu bekerja keras serta bukan orang yang dapat 

mencukupi kebutuhan orang lain.  

c. Amil  

Amil adalah para pekerja, petugas, pengumpul, penjaga, dan pencatat 

zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun harta 

                                                             
117Muzayyanah, M., & Yulianti, H., “Mustahik Zakat dalam Islam”, Al-Mizan: Jurnal 

Hukum dan Ekonomi Islam 4, no. 1 (2020): h 95.  
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zakat, mencatat, mengumpulkan, menjaga, hingga mendistribusikannya 

kepada para mustahiq.  

Seseorang yang diberi tugas sebagai amil zakat harus memenuhi 

syarat: 

1) Seorang muslim.  

2) Seorang mukalaf (dewasa) yang sehat akal pikirannya.  

3) Seorang yang jujur.  

4) Seseorang yang memahami seluk-beluk zakat, mulai dari hukumnya 

sampai kepada pelaksanaannya. 

5) Seorang yang mampu melaksankan tugasnya  

6) Seorang laki-laki. 

d. Mu’allaf  

Mualaf memiliki arti menyatukan hati, ini memiliki arti penyatuan 

kuat terhadap agama Islam. Perlu diketahui bahwa mua’alaf dibagi 

menjadi dua yaitu para orang kafir yang secara sadar, ikhlas dan penuh 

kebaikan untuk masuk Islam, dan ada juga para orang kafir yang 

ditakutkan untuk melakukan kejahatan.  Adapun mu’allaf yang telah 

masuk Islam, mereka berhak menerima zakat.  

Dalam hal ini, mereka terbagi menjadi 4 golongan. Pertama, mu’allaf 

yang masuk Islam, sedangkan keyakinan mereka terhadap Islam masih 

lemah, karena mereka baru masuk Islam. Kedua, mu’allaf yang masuk 

Islam, dan niat mereka di dalam Islam kuat. Ketiga, kaum muslimin yang 

menjaga perbatasan-perbatasan negara Islam serta menjaga kaum 
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muslimin dari serangan kaum kafir dan musuh-musuh lainnya. Keempat, 

kaum muslimin yang membantu negara mengurus zakat dari kaum 

muslimin lainnya yang tidak mampu mengutus para pekerja dan 

pengurus zakat kepada negara. 

e. Riqab  

Riqob memiliki arti budak, perlu diketahui budak adalah orang yang 

secara sengaja dijual oleh seseorang (tuan), dan apabila sangup 

membayar atau   melunasi utang maka budak tersebut akan merdeka. 

Dengan demikianlah zakat sangat dibutuhkan bagi para budak, tujuannya 

adalah untuk mengagsur utanya dan lambat laun akan terlunasi dan 

terbebas dari perbudakan.   

f. Orang yang Berhutang (Gharim)  

Gharim memiliki arti orang yang memiliki sejumlah utang, baik utang 

secara pribadi maupun utang bagi keluraganya. Berdasarkan definisi 

tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa gharim adalah orang yang 

memiliki banyak utang. Oleh karena itu dengan adanya zakat 

dimaksudkan untuk membantu para gharim untuk meringankan beban 

hutangnya.   

g. Sabilillah (Jihad di Jalan Allah)  

Sabilillah memiliki arti orang-orang yang berjalan, berjuang dijalan 

Allah, seperti berdakwah dan memperjuangkan negara dan agama tanpa 

ada yang memperi gaji atau imbalan. Oleh karena itu zakat sangat 

dibutuhkan oleh para sabililah fungsinya adalah agar para pejuang di 
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jalan Allah ini sedikit tercukupi kebutuhannya utamanya dalam 

menjalankan tugasnya sebagai pejuang agama.  

h. Ibnu Sabil  

Ibnu sabil dapat diartikan orang yang sedang melakukan perjalanan 

kebaikan atau juga dapat disebut musafir. Perlu diketahui bahwa ada dua 

macam ibnu sabil yang berhak menerima zakat yaitu yang pertama 

adalah seorang ibnu sabil yang sedang melakukan perjalanan jauh dari 

tempat tinggalnya bahkan sampai menyebrangi negeri. Maka zakat dapat 

diberikan kepadanya. Kedua, orang yang hendak melakukan perjalanan 

dari sebuah daerah yang sebelumnya ia tinggal disana, baik daerah itu 

tempat kelahirannya atau bukan. 

2. Infaq 

lnfaq berasal dari kata nafaqa yang berarti telah lewat, berlalu, habis, 

mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja. Sedang menurut 

terminologi syariat infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau 

pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan 

ajaran islam.118 

Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nisab. Infaq dikeluarkan 

oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun 

rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan 

kepada mustahiq tertentu (delapan asnaf) maka infaq boleh diberikan 

                                                             
118Arifin, Gus, Zakat, Infak, Sedekah (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), h. 54.  
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kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim. dan 

sebagainya.119 

Berikut ialah macam-macam infaq:120 

a. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, infaq untuk keluarga 

dan lainnya.  

b. Infaq sunnah adalah infaq yang sangat dianjurkan untuk 

melaksanakannya namun tidak menjadi kewajiban, seperti infaq 

untuk dakwah, pembangunan masjid dan sebagainya.  

c. Infaq mubah ialah infaq yang tidak masuk dalam kategori wajib dan 

sunnah, serta tidak ada anjuran secara tekstual ayat maupun hadist, 

diantaranya seperti infaq untuk mengajak makan-makan dan 

sebagainya.  

Islam mengajarkan umatnya untuk saling berbagi diantara sesama. Allah 

sangat mencintai hamba-hamhanya yang tidak buta akan sekitarnya. semoga 

ini menjadi pedoman bagi diri kita untuk bisa membuka hati serta fikiran. 

3. Sedekah 

Sedekah yaitu pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang 

berhak menerimanya, diluar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan 

kemampuan pemberi.  Sedekah dalam konsep Islam mempunyai arti yang 

luas, tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya meteriil 

                                                             
119Daud, Ali Mohammad, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: 

Universitas Indonesia, 2020) h. 56.   
120Hasan, M. Ali, Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di 

Indonesia. (Jakarta : Kencana, 2021), h. 23   
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kepada orang-orang miskin, tetapi sedekah juga mencakup semua perbuatan 

kebaikan, baik bersifat fisik maupun non fisik. Ini menunjukkan betapa 

peranan sedekah sangat dahsyat dan inilah yang diminta oleh setiap manusia 

ketika akan meninggalkan dunia fana.121 

Dalam hal sedekah, cakupan penerima sedekah lebih luas. Penerima 

sedekah yang dianjurkan, yaitu: anak dan keluarga, kerabat yang mahram 

dan bukan mahram, tetangga, delapan golongan, anak yatim, janda, anak-

anak berprestasi yang kekurangan biaya melanjutkan sekolah, dan 

membangun fasilitas yang bermanfaat untuk umum, seperti sarana ibadah, 

pendidikan, kesehatan, dan lain-lain selama tidak melanggar syariat.122  Dari 

segi hal yang disedekah, sedekah yang diberikan tidak terbatas pada harta 

secara fisik, perkataan yang baik, tenaga, memberi maaf kepada orang lain, 

memberi pertolongan kepada yang membutuhkan baik materi atas 

sumbangsih ide atau pikiran, memberi solusi atas suatu masalah, melainkan 

juga mencakup semua kebaikan. 

I. BSI Mobile Banking 

1. Pengertian Mobile Banking 

Mobile Banking atau dikenal dengan m-banking adalah salah satu 

prasarana atau pelayanan perbankan yang digunakan melalui telepon 

genggam. Dengan keberadaan telephone genggam dan juga Mobile Banking, 

                                                             
121Rosadi, Aden, Zakat dan Wakaf (Konsepsi, Regulasi Dan Implementasi) (Bandung: 

Simbiosa Rekatama Media, 2019), h.4-5  
122Reza Pahlevi Dalimunthe, 100 Kesalahan dalam Sedekah (Jakarta: PT Agro Media 

Pustaka, 2021), h.16.  
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maka proses transaksi yang dilakukan perbankan yang dulunya harus datang 

langsung ke bank, saat ini sudah bisa dikerjakan tanpa perlu datang langsung 

ke bank, karena hanya memanfaatkan telefon genggam saja. Pemanfaatan e-

banking bisa menghemat waktu nasabah. Dengan penggunaan e-banking, bisa 

mengerjakan transaksi perbankan di mana pun dan kapan pun menggunakan 

jaringan elektronik, meliputi smartphone, internet, dan telephone genggam 

dengan mudah.123  

Mobile banking adalah layanan dari bank untuk nasabahnya yang 

memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi menggunakan perangkat 

smartphone,124 sehingga lebih mudah mendapatkan informasi tanpa harus 

antri di bank.125 

Penggunaan smartphone yang terus meningkat dan gaya hidup 

masyarakat yang semakin berkembang, sangat mempengaruhi terhadap 

perkembangan mobile banking.126 Dalam perbankan, layanan mobile banking 

saat ini telah berkembang secara signifkan dan berpotensi untuk melakukan 

layanan perbankan secara online, pengguna mobile banking dapat 

melakukan aktivitas perbankan seperti melihat saldo, melihat transaksi, 

                                                             
123Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2019), h. 54  
124Kwateng, Kwame Owusu, Kenneth Afo Osei Atiemo, and Charity Appiah, 

"Acceptance and use of mobile banking: an application of UTAUT2," Journal of enterprise 
information management 32, no. 1 (2019): h. 125.  

125Alam, Azhar, Achsania Hendratmi, Mega Santika Wati, and Lukmanul Hakim, "The 
impact of mobile banking use on the Islamic financial institutional interest: A study in 
Indonesia," Banks and Bank Systems 17, no. 3 (2022): h. 1.  

126Shankar, Amit, Charles Jebarajakirthy, and Md Ashaduzzaman, "How do electronic 
word of mouth practices contribute to mobile banking adoption?", Journal of Retailing and 
Consumer Services 52 (2020).  
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transfer, melakukan pembayaran tagihan, investasi, dan melakukan 

pinjaman.127 

Dampak positif adanya mobile banking bagi nasabah yaitu nasabah 

dapat melakukan transaksi lebih mudah, sedangkan dampak bagi bank 

adalah bank dapat memberikan keuntungan seperti mendapat lebih banyak 

nasabah dan meningkatkan kepercayaan nasabah.128 Selain itu, mobile 

banking memiliki berbagai fungsi diantaranya:129 

a. Pengecekan saldo dan riwayat transaksi perbankan.  

b. Pembayaran transaksi keuangan.  

c. Memberikan informasi letak ATM atau kantor cabang terdekat.  

d. Memberikan laporan aktivitas keuangan.  

e. Pemberitahuan tentang aktivitas penggunaan transaksi keuangan.  

f. Layanan pembayaran tagihan secara elektronik. 

Dalam menggunakan mobile banking, nasabah dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya:130  

a. Keamanan sistem mobile banking. Nasabah menuntut kepada bank 

untuk memberikan keamanan transaksi melalui mobile banking agar 

                                                             
127Chawla, Deepak, and Himanshu Joshi, "Scale development and validation for 

measuring the adoption of mobile banking services", Global Business Review 20, no. 2 (2019): 
h. 437.  

128Ningsih, Nur Ainun, and M. Irwan Padli Nasution. ". Penerapan BSI Mobile pada 
Sistem Informasi Manajemen Perbankan Syariah." Sci-tech Journal (STJ) 2.1 (2023): h. 90.  

129Febrianti, Dwita, et al. "Penerapan Basis Data pada Perusahaan Perbankan (Studi 
Kasus Penerapan Mobile Banking pada Bank Syariah Indonesia)." Jurnal Pendidikan 
Tambusai 5.2 (2021).  

130Ningsih, Nur Ainun, and M. Irwan Padli Nasution. ". Penerapan BSI Mobile pada 
Sistem Informasi Manajemen Perbankan Syariah." Sci-tech Journal (STJ) 2.1 (2023): h. 90.   
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terjamin, karena keamanan bertransaksi menjadi faktor utama 

nasabah menggunakan mobile banking.  

b. Kemudahan website untuk diakses. Semakin mudah nasabah dalam 

mengakses mobile banking dapat meningkatkan sikap nasabah dalam 

bertransaksi.  

c. Privasi pengguna. Nasabah yang bertransaksi menggunakan mobile 

banking tentu saja menginginkan privasi untuk melindungi dari 

okonum yang menyalahgunakan.  

d. Kehandalan layanan. Transaksi menggunakan mobile banking tanpa 

batas waktu yakni 24 jam.  

e. Kredibilitas perusahaan jasa layanan perbankan. Perbankan dengan 

kredibilitas tinggi sangat diminati nasabah untuk melakukan transaksi 

mobile banking. 

Industri perbankan syariah di Indonesia masih memiliki peluang besar 

untuk mengusai pasar perbankan di Indonesia dikarenakan banyaknya 

penduduk muslim yang belum menjadikan bank syariah sebagai tempat 

menitipkan dana dan memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan Prinsip 

Islam.131 Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadikan perbankan serbaguna 

sebagai pelatihan ekonomi syariah. Dalam rangka memberikan layanan 

terbaik kepada nasabah dan masyarakat Indonesia pada umumnya, PT Bank 

Syariah Indonesia (Tbk) senantiasa melakukan inovasi dan digitalisasi 

                                                             
131 Muchlis, Mustakim. "Persepsi Nasabah Terhadap Bank Syariah di 

Indonesia." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7.3 (2021): 1793-1798. 
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produk. BSI Mobile merupakan saluran distribusi perbankan yang 

menggunakan teknologi transmisi data dan General Package Radio Service 

(GPRS) pada smartphone untuk mengakses rekening nasabah.132  

BSI Mobile akan menjadi aplikasi perbankan lengkap yang memenuhi 

semua kebutuhan sosial, spiritual, dan finansial nasabah.133 Karena mobile 

banking memberikan informasi kepada nasabah dengan kecepatan tinggi dan 

dalam berbagai format, aplikasi BSI Mobile juga memudahkan nasabah untuk 

mengakses informasi dari rekening mobile banking mereka. Jika 

dibandingkan dengan layanan pribadi, yang membutuhkan lebih banyak 

waktu dan tenaga, mobile banking mungkin juga menawarkan biaya layanan 

yang lebih rendah.134  

Dapat kita simpulkan bahwa aplikasi BSI Mobile merupakan sebuah 

trobosan inovasi dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk memudahkan 

nasabah dalam bertransaksi yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja 

melalui smartphone. Manfaat menggunakan BSI Mobile bagi nasabah yaitu 

dapat menerima informasi perbankan dengan cepat, efektif, dan efisien, serta 

dapat mengurangi waktu tunggu nasabah dalam melakukan transaksi 

perbankan. sedangkan bagi bank sendiri, produk teknologi informasi 

                                                             
132Intan Wulan Dari Bancin And Nurul Jannah, “Analisis Minat Nasabah Pada 

Penggunaan Aplikasi BSI Mobile Dalam Pembayaran ECommerce: Studi Kasus Pada 
Mahasiswa UINSU,” Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM) 2, No. 2 (2022): 
h. 1490.  

133Muchtar, Evan Hamzah, Muhammad Nurul Alim, dan Nikmatul Nurjannah, 
"Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Nasabah Pengguna Mobile Banking Bank 
Syariah Indonesia", I-Best: Islamic Banking & Economic Law Studies 1, no. 2 (2022): h. 92.  

134Hidayat, Muhammad Rahmat, "Analisis E-Servqual Terhadap Customer 
Satisfaction dan Customer Loyalty Pada Aplikasi BSI Mobile", Dialektika: Jurnal Ekonomi dan 
Ilmu Sosia 7, no. 1 (2022): h. 12. 
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membantu meringankan pekerjaan karyawan khususnya teller dan atau 

customer service. 

2. Fitur Layanan BSI Mobile Banking 

PT Bank Syariah Indonesia Tbk selalu berusaha memberikan 

pelayanan terbaik kepada nasabahnya. Salah satu caranya adalah dengan 

menyediakan pelanggan dengan fitur-fitur modern yang menarik yang 

memudahkan mereka untuk melakukan bisnis. Aplikasi BSI Serbaguna tidak 

hanya memberikan highlight terkait perbankan, tetapi juga memberikan 

highlight dukungan Islami (Juz Amma, Asmaul Husna, dan Pengolah Angka 

Qurban), elemen berbagi (Zakat, Infaq, Berkah, BAZNAS, Rumah Zakat, 

Berbagi Qurma (Al-Qur'an Maslahat)), Fitur isi ulang e-wallet (seperti E-

Money, LinkAja, Shopee Pay, dan sebagainya) Fitur e-commerce (seperti 

Shopee, Tokopedia, dan lainnya), fitur pembelian PT Bank Syariah Indonesia 

Tbk selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya. 

Salah satu caranya adalah dengan menyediakan pelanggan dengan fitur-fitur 

modern yang menarik yang memudahkan mereka untuk melakukan bisnis.  

Aplikasi BSI Serbaguna tidak hanya memberikan highlight terkait 

perbankan, tetapi juga memberikan highlight dukungan Islami (Juz Amma, 

Asmaul Husna, dan Pengolah Angka Qurban), elemen berbagi (Zakat, Infaq, 

Berkah, BAZNAS, Rumah Zakat, Berbagi Qurma (Al-Qur'an Maslahat)), Fitur 

isi ulang e-wallet (seperti E-Money, LinkAja, Shopee Pay, dan sebagainya) 
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Fitur e-commerce (seperti Shopee, Tokopedia, dan lainnya), fitur 

pembelian.135 

 

Gambar 2.3 Fitur BSI Mobile 

 

3. Indikator BSI Mobile 

Menurut Annisa Fitria, dkk indikator BSI Mobile adalah sebagai 

berikut:136  

                                                             
135Hidayat, Muhammad Rahmat, "Analisis E-Servqual Terhadap Customer 

Satisfaction dan Customer Loyalty Pada Aplikasi BSI Mobile", Dialektika: Jurnal Ekonomi dan 
Ilmu Sosial 7, no. 1 (2022): h. 15.   

136Annisa Fitria And Aang Munawar, “Pengaruh Penggunaan Internet Banking, 
Mobile Banking Dan SMS Banking Terhadap Kepuasan Nasabah Bank BNI”, Jurnal 
Informatika Kesatuan 1, no. 1 (2021): h. 47  
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a. Security, yaitu jaminan kerahasiaan data transaksi serta data nasabah 

sebagai akibatnya nasabah puas dengan keamanan perangkat mobile 

bankingnya.  

b. Speed, yaitu kemudahan nasabah menyelesaikan transaksi lebih cepat 

agar dapat meningkatkan kepuasan nasabah terkait kecepatan dan 

kemudahan transaksi.  

c. Trust, yaitu kepercayaan nasabah terhadap kredibilatas layanan 

mobile banking yang disajikan oleh bank menjadikan nasabah 

mempercayai layanan mobile banking tersebut.  

d. Accuracy, yaitu tingkat akurasian layanan dalam memberikan 

informasi yang akurat mengenai data transaksi dan data keuangan 

nasabah. 

J. Kajian Pustaka dan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terkait pembayaran zakat menggunakan aplikasi fintech 

mungkin telah banyak dilakukan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 

Penelitian-penelitian tersebut mencakup banyak aspek yang berkaitan 

dengan penggunaan aplikasi fintech untuk melakukan pembayaran ZIS 

(Zakat, Infaq dan Sedekah). Namun, terlepas dari banyaknya penelitian yang 

telah dilakukan, penelitian terbaru memperlihatkan bahwa branda 

awareness, digital payment, life style dan kepercayaan merupakan salah-satu 

aspek yang belum banyak dibahas dalam penelitian pembayaran ZIS. Sebagai 

salah satu syarat karya ilmiah, peneliti mengutip dari berbagai referensi yang 

relevan terkait:  
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Tabel 2.1. Daftar Penelitian Terdahulu 

No Penulis Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Obit Dwi 

Pratama, 

Mustafa Kamal 

Rokan dan 

Nurul Inayah 

Metode yang 

digunakan ialah 

analisis regresi 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa brand awarness dan 

tingkat kepercayaan memiliki 

pengaruh positif dan signifikan 

terhadap pembayaran zakat 

online. Transparansi, 

akuntabilitas dan tingkat 

pendapatan tidak memiliki 

pengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap pembayaran 

zakat online. Variabel yang paling 

dominan dalam mempengaruhi 

pembayaryan zakat online adalah 

tingkat kepercayaan.137 

2 Muhammad 

Abriyansyah 

dan Ade Nur 

Rohim 

Metode yang 

digunakan ialah 

analsis regresi 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa secara parsial religiusitas 

berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap niat 

membayar ZIS melalui e-wallet. 

Variabel kemudahan dan 

kepercayaan berpengaruh positif 

signifikan terhadap niat 

membayar ZIS melalui e-wallet. 

Jika dilihat secara simultan, 

religiusitas, kemudahan, dan 

kepercayaan berpengaruh 

signifikan terhadap niat 

membayar ZIS melalui e-wallet.138 

                                                             
137Pratama, Obit Dwi, Mustafa Kamal Rokan, and Nurul Inayah. "Pengaruh Brand 

Awareness, Tingkat Kepercayaan, Transparansi, Akuntabilitas Dan Tingkat Pendapatan 
Generasi Milenial Terhadap Pembayaran Zakat Melalui Lembaga Baznas Secara Online:(Studi 
Pada Generasi Milenial Sumatera Utara)." CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi 
Bisnis 4.1 (2024): h. 236. 

138Abriyansyah, Muhamad, and Ade Nur Rohim, "Analysis of factors affecting interest 
in paying Zakat, Infaq, Sadaqa (ZIS) through e-wallets", International Journal of Research in 
Business and Social Science (2147-4478) 12, no. 3 (2023): h. 216. 
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3 Durratul 

Haninda Is’ad 

dan Ach Yasin 

Metode analisis 

data dalam 

penelitian ini 

adalah analisis 

regresi.  

Hasil  penelitian  ini 

menunjukkan   bahwa   

pengetahuan   zakat   dan   brand   

awareness   secara   parsial   

memiliki pengaruh  signifikan  

terhadap  minat  membayar  

zakat,  sedangkan  kualitas  

pelayanan  tidak memiliki   

pengaruh   secara   parsial   

terhadap   minat   membayar   

zakat.   Ketiga   variabel 

pengetahuan  zakat,  kualitas  

pelayanan,  dan  brand  awareness  

memiliki  pengaruh  secara 

simultan dengan R2 sebesar 

53,4% terhadap variabel minat 

membayar zakat.139 

4 Ceriah 

Rukmana, dkk. 

Metode yang 
digunakan ialah 
analisis regresi  

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa  sebagian  besar  
pembayaran  secara  digital  
berpengaruh  terhadap  minat  
masyarakat  dalam  membayar 
zakat secara digital.140 
 

5 Faizal Huda 

Ramadhan dan 

Firly Rio 

Triono 

Metode yang 

digunakan ialah 

analisis linier 

sederhana 

 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa secara parsial online 
payment memberi pengaruh 
terhadap minat untuk berzakat 
online. Namun, hanya 21,3% 
pengaruhnya, sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak ada dalam 
penelitian.141 

                                                             
139Is' ad, Durratul Haninda, and Ach Yasin, "Factors That Influence Muzakki 

Intention to Pay Zakat at Zakat Institutions", EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam 
(e-Journal) 10, no. 1 (2023): h. 120.  

140Rukmana, Ceriah, Lya Reinita, Nikmah Toyiba, Fajri Hidayat, dan Maya Panorama, 
"Pengaruh Digital Payment Terhadap Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat", Al-Kharaj: 
Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 5, no. 5 (2023): h. 2607. 

141Ramadhan, Faizal Huda, and Firly Rio Triono, "Pengaruh Online Payment 
terhadap Minat untuk Berzakat Online", Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 8, 
no. 2 (2022): h. 142. 
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6 Muhammad 

Fadhil dan Lili 

Puspita Sari 

Metode yang 

digunakan ialah 

analisis linier 

berganda 

Hasil penelitian ditemukan 
terdapat pengaruh yang positif 
signifikan antara variabel 
kesadaran merek dan religiusitas 
secara parsial terhadap minat 
membayar ZIS menggunakan 
GoPay, namun kemudahan tidak 
berpengaruh. Secara simultan 
variabel kemudahan, kesadaran 
merek, dan religiusitas memiliki 
pengaruh yang signifikan 
terhadap minat membayar ZIS 
menggunakan GoPay.142 

7 Windi Astuti 

dan Budi 

Prijanto 

Metode yang 
digunakan ialah 
analisis regresi  

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa minat muzaki membayar 
zakat melalui Kitabisa.com 
dipengaruhi oleh persepsi 
kemudahan penggunaan, sikap, 
norma subjektif, dan persepsi 
kontrol perilaku. Penelitian ini 
membuktikan bahwa persepsi 
kemudahan penggunaan 
berpengaruh signifikan terhadap 
persepsi kegunaan. Persepsi 
kegunaan dan persepsi 
kemudahan penggunaan 
berpengaruh signifikan terhadap 
sikap. Sedangkan persepsi 
manfaat tidak berpengaruh 
signifikan terhadap minat 
menggunakan layanan zakat 
digital Kitabisa.com. Selain itu, 
persepsi kemudahan 
penggunaan, sikap, norma 
subjektif, dan persepsi kontrol 
perilaku berpengaruh signifikan 
terhadap minat menggunakan 

                                                             
142Fadhil, Muhammad, and Lili Puspita Sari. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Minat Membayar ZIS Menggunakan GoPay." Veteran Economics, Management & Accounting 
Review 1.1 (2022): h. 65   
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layanan zakat digital 
Kitabisa.com.143 

8 Nur Azizah, 

dkk. 

Metode yang 
digunakan ialah 
dengan analisis 
linier berganda 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa variabel brand awareness, 
transparansi dan kepercayaan 
berpengaruh positif dan 
signifikan secara parsial dan 
simultan terhadap keputusan 
masyarakat menyalurkan ZIS 
melalui crowdfunding 
Kitabisa.com.144 

9 Aziza Hanifa 

Khairunnisa, 

dkk. 

Metode yang 
digunakan ialah 
analisis regresi.  
 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa brand awareness dan 
kepercayaan memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap 
keputusan masyarakat 
Jabodetabek untuk menyalurkan 
zakat dan donasi melalui 
Tokopedia. Mayoritas masyarakat 
Jabodetabek yang berkeputusan 
menggunakan pilihan Tokopedia 
sebagai media menyalurkan zakat 
dan donasi berada pada kisaran 
umur 18-<25. Hal tersebut 
mengartikan potensi 
pengembangan platform digital 
pada sektor keuangan sangat baik 
ditengah masyarakat yang selalu 
mengikuti perkembangan 
digital.145 

10 Fadillah Nur 

Syafira, dkk. 

Metode yang 

digunakan ialah 

analisis regresi 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa masing-masing 
religiusitas dan kepercayaan 
mempunyai hubungan yang tidak 
signifikan dan signifikan 

                                                             
143Astuti, Windi, and Budi Prijanto. "Faktor yang memengaruhi minat muzaki dalam 

membayar zakat melalui kitabisa. com: Pendekatan technology acceptance model dan theory 

of planned behavior." AL-MUZARA'AH 9.1 (2021): h. 22.   
144Azizah, Nur, Sahlan Hasbi, dan Fitri Yetty, "Pengaruh Brand Awareness, 

Transparansi, Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Menyalurkan ZIS Di KITABISA. 
COM", Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa 6, no. 02 (2021): h. 117 

145Khairunnisa, Aziza Hanifa, Jahtu Widya Ningrum, Nurul Huda, dan Nova Rini, 
"Pengaruh brand awareness dan kepercayaan terhadap keputusan menyalurkan zakat dan 
donasi melalui Tokopedia", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 2 (2020): h. 284.   
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terhadap niat membayar zakat, 
infaq, wakaf, dan sedekah. Namun 
kepercayaan sebagai variabel 
intervening dapat mempengaruhi 
religiusitas secara tidak langsung 
karena pengaruhnya terhadap 
niat membayar.146 

 

K. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual memperlihatkan hubungan antar variabel dalam 

penelitian. Penelitian ini terdiri atas tiga variabel independen (X) yaitu brand 

awareness, digital payment dan life style. Adapun variabel dependen (Y) pada 

penelitian ini yaitu minat masyarakat. Dan variabel moderasi (Z) yaitu 

kepercayaan. Berikut gambaran sederhana konsep penelitian yang 

digunakan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
146Syafira, Fadillah Nur, Ririn Tri Ratnasari, and Shafinar Ismail. "The effect of 

religiosity and trust on intention to pay in ziswaf collection through digital payments." JEBIS: 
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 6, no. 1 (2020): h. 98. 
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Gambar 2.4 Kerangka Konseptual 

  Membayar zakat merupakan bagian dari kewajiban agama yang harus 

dipatuhi oleh seorang muslim. Dengan perkembangan teknologi yang ada, 

sistem pembayaran ZIS kini sudah bisa dilakukan secara online melalui 

aplikasi financial technology salah satunya ialah BSI mobile banking. Hal 

tersebut tentu memudahkan pada umat muslim untuk membayar ZIS karena 

selain lebih cepat juga dapat menghemat waktu.  Kesadaran akan merek atau 

brand awareness begitu penting bagi umat muslim untuk melakukan 

transaksi pembayaran ZIS, brand yang besar dan memiliki citra yang baik 

tentunya akan menentukan minat masyarakat untuk menggunakannya 

bertransaksi. Begitupula dengan digital payment yang merupakan salah satu 

sistem pembayaran yang dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan 

Brand Awareness (X1) 

Digital Payment  (X2) 

Kepercayaan (Z) 

Minat Masyarakat 
(Y) 

Life Style  (X3) 
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transaksi tanpa harus keluar rumah, dengan kata lain adanya digital payment 

dapat membantu masyarakat untuk lebih menghemat waktu. Selain itu, life 

style menjadi salah satu hal yang perlu di perhatikan. Masyarakat dengan 

kebiasaan pola hidup yang tidak serba konvensional atau dapat dikatakan 

memiliki kebiasaan bertransaksi secara online atau digital akan cendrung 

lebih tertarik kepada system pembayaran ZIS yang dilakukan secara online 

yang tentunya akan lebih menghemat waktu dibanding harus melakukan 

pembayaran secara langsung. Adapun, faktor penting lainnya dalam 

penelitian ini ialah kepercayaan nasabah. Kepercayaan merupakan faktor 

yang penting dalam menentukan minat masyarakat, tingkat kepercayaan 

nasabah yang tinggi akan suatu brand akan meningkatkan minat masyarakat 

menggunakan brand tersebut untuk bertransaksi.  

 Pada penelitian ini, brand awareness, digital payment, Life style dan 

kepercyaan akan digunakan sebagai faktor untuk melihat minat masyarakat 

membayar zakat, infaq dan sedekah melalui BSI mobile banking. Setelah 

semua variabel penelitian dijelaskan dengan baik, maka dirumuskan 

hipotesis yang nantinya akan dibuktikan dengan analisis. Maka, hasil analisis 

nantinya akan menjadi kesimpulan yang kemudian akan menjawab hipotesis. 

L. Hipotesis 

Penelitian ini banyak menggunakan rumusan masalah asosiatif 

sehingga hubungan antar variabel penelitian harus jelas. Bagaimanapun, 

keterkaitan antar varaibel penelitian harus berdasarkan pada berbagai 

referensi yang dapat berupa teori atau penelitian terdahulu. Menggambarkan 
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keterkaitan antar varaibel menjadi penting guna menjelaskan asal muasal 

rumusan masalah dan hipotesis. Berdasarkan konsep-konsep dasar teori 

yang dijelaskan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Pengaruh Brand Awarness Terhadap Minat Masyarakat dalam 

Pembayaran ZIS Melalui BSI Mobile Banking di Kota Makassar. 

UTAUT berasumsi bahwa kepercayaan tentang manfaat kegunaan dan 

kemudahan penggunaan menjadi faktor penentu adopsi teknologi informasi 

yang utama dalam sebuah organisasi. Dalam UTAUT terdapat faktor-faktor 

penentu yang bertindak sebagai dasar bagi sikap kearah penggunaan sistem 

tertentu, yang pada akhirnya akan menentukan niat menggunakan dan 

kemudian menghasilkan perilaku pemakaian yang nyata. 

Brand awareness merupakan kemampuan merek untuk muncul 

didalam benak konsumen ketika mereka sedang memikirkan produk tertentu 

dan seberapa mudahnya nama merek tersebut dimunculkan.147 Muhibbin 

mendefinisikan minat sebagai kencenderungan dan kegairahan yang tinggi 

atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.148 Apabila kesadaran konsumen 

terhadap merek rendah, maka dapat dipastikan bahwa ekuitas mereknya 

juga akan rendah. Kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat 

merek suatu produk berbeda tergantung tingkat komunikasi merek atau 

persepsi konsumen terhadap merek produk yang ditawarkan yang akan 

                                                             
147Aaker, Manajemen Ekuitas Merek (Jakarta :Mitra Utama, 2018), h. 93.  
148Syah Muhibbin, Psikologi Belajar (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 206.  
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mengantarkan mereka kepada rasa tertarik atau minat terhadap suatu 

merek.  

Penelitian Astuti & Budi, menyatakan bahwa brand awareness 

berpengaruh positif terhadap minat menggunakan menggunakan platform 

digital sebagai sarana pembayaran zakat.149 Dalam penelitian Khairunnisa, 

dkk, bahwa brand awareness memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan masyarakat Jabodetabek untuk menyalurkan zakat dan donasi 

melalui Tokopedia.150 Sehingga hipotesisnya adalah: 

H1: Brand awarness berpengruh positif dan signifikan terhadap minat 

masyarakat dalam pembayaran ZIS melalui BSI Mobile Banking di kota 

Makassar. 

2. Pengaruh Digital Payment Terhadap Minat Masyarakat dalam 

Pembayaran ZIS Melalui BSI Mobile Banking di Kota Makassar 

Dalam teori UTAUT, penentu inti (core determinants) dari minat 

menggunakan atau menggunakan dan perilaku menggunakan sistem 

informasi teknologi ialah ekspektasi terhadap upaya (Effort Expectancy), 

yaitu sejauh mana tingkat kemudahan yang terkait dengan penggunaan dari 

sistem dan pengaruh sosial (Socal Influence), yaitu sejauh mana persepsi 

suatu individu akan keyakinan orang lain dalam menggunakan sistem baru. 

                                                             
149Astuti, Windi, and Budi Prijanto. "Faktor yang memengaruhi minat muzaki dalam 

membayar zakat melalui kitabisa. com: Pendekatan technology acceptance model dan theory 
of planned behavior." AL-MUZARA'AH 9.1 (2021): h. 22.  

150Khairunnisa, Aziza Hanifa, Jahtu Widya Ningrum, Nurul Huda, and Nova Rini, 
"Pengaruh brand awareness dan kepercayaan terhadap keputusan menyalurkan zakat dan 
donasi melalui Tokopedia", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 2 (2020): h. 285.  
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Digital Payment adalah sistem pembayaran yang khusus telah dikembangkan 

untuk menangani pembayaran barang-barang secara elektronik melalui 

internet. Sehingga sistem digital payment sangat memudahkan dan 

membantu masyarakat dalam melakukan pembayaran pada semua jenis 

transaksi kapanpun dan dimanapun. Sedangkan minat merupakan rasa lebih 

suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh.151  

Digital Payment termasuk juga dalam pembayaran zakat, infaq dan 

sedekah, hal ini dapat meningkatkan minat masyarakat dalam membayar 

zakat, infaq dan sedekah karena eksistensinya pembayaran non tunai ini 

dianggap sangat memudahkan berbagai pihak dan tentunya dengan tidak 

mengacuhkan aturan-aturan dan syarat-syarat Islam. Masyarakat yang lebih 

suka menggunakan aplikasi digital atau pembayaran digital akan lebih 

cendrung melakukan pembayaran lainnya menggunakan sistem digital. 

Penelitian Rukmana, dkk menyatakan bahwa sebagian besar 

pembayaran  secara  digital  berpengaruh  terhadap  minat  masyarakat  

dalam  membayar zakat secara digital.152 Sehingga hipotesisnya adalah: 

H2: Digital payment berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap 

minat masyarakat dalam pembayaran ZIS melalui BSI Mobile Banking di 

kota Makassar. 

                                                             
151Djaali, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h.121  
152Rukmana, Ceriah, Lya Reinita, Nikmah Toyiba, Fajri Hidayat, and Maya Panorama, 

"Pengaruh Digital Payment Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat", Al-Kharaj: 
Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 5, no. 5 (2023): h. 2607. 
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3. Pengaruh Life Style Terhadap Minat Masyarakat dalam 

Pembayaran ZIS Melalui BSI Mobile Banking di Kota Makassar 

Theory of planned behavior (TPB) menurut Fishben dan Ajzen 

digunakan sebagai alat untuk memahami berbagai faktor yang 

mempengaruhi intensi perilaku tentang pengenalan teknologi yang dapat 

mempengaruhi sikap. Konsepnya yaitu attitude towards the behavior yang 

merupakan sikap dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan 

(favorable unfavorable) terhadap sesuatu dan norma subjektif mengacu pada 

tekanan sosial yang berasal dari orang sekitar yang dianggap penting untuk 

dirinya (significant others) seperti motivasi atau pengaruh lingkungan.  

Gaya hidup sendiri dapat didefinisikan sebagai aktivitas tentang 

bagaimana seseorang hidup. Gaya hidup menunjukan bagaimana orang 

hidup, bagaimana mereka membelanjakan uangnya dan bagaimana mereka 

bisa mengalokasikan waktu mereka.153 Minat sendiri adalah kecendrungan 

dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.154 

Gaya hidup di era modern saat ini yang tidak dapat terlepas dari aktivitas 

yang serba online akan berpengaruh pada minat terhadap penggunaan 

layanan mobile banking, dalam hal ini pengunaan layanan untuk membayar 

ZIS secara online.  

                                                             
153Risriyanti Prasetijo dan Jhon J.O.I Ihalauw, Perilaku Konsumen (Yogyakarta: Andi 

Offest, 2020), h. 81.  
154Assauri, S. Manajemen Pemasaran (Dasar, Konsep & Strategi) (Depok: PT Raja 

Grafindo Persada, 2019), h. 62.  
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Penelitian terkait pengaruh life style terhadap minat berzakat secara 

online memang belum ada ditemui sejauh ini, namun berikut hasil penelitian 

yang dapat menunjang penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh 

Linnatunnisa & Safitri yang menyimpulkan bahwa life style (gaya hidup) 

berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan mobile banking.155 

Berdasarkan hal tersebut dapat digambarkan bahwa masyarakat yang 

cendrung memiliki gaya hidup yang serba digital tertarik untuk 

menggunakan mobile banking sebagai alat transaksi sehari-hari, tidak 

menutup kemungkinan akan mendorong minat masyarakat untuk melakukan 

pembayaran ZIS secara online. Sehingga hipotesisnya adalah: 

H3: Life style berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat 

dalam pembayaran ZIS melalui BSI Mobile Banking di kota Makassar. 

4. Kepercyaan Nasabah Memoderasi Pengaruh Brand Awarness 

Terhadap Minat Masyarakat dalam Pembayaran ZIS pada BSI 

Mobile Banking di Kota Makassar. 

Behavioral intention dalam Unified teory of acceptance and use of 

technology atau UTAUT didefinisikan sebagai ukuran kekuatan niat 

seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. UTAUT bertujuan untuk 

menjelaskan minat seseorang untuk menggunakan atau menggunakan suatu 

sistem informasi teknologi dan perilaku pengguna berikutnya. 

                                                             
155Linnatunnisa, S., & Safitri, R., “Pengaruh Gaya Hidup dan Perceived Ease Of Use 

Terhadap Keputusan Mahasiswa Menggunakan Mobile Banking Yang Dimediasi Sikap 
Pengguna”, Jurnal Ekonomika Dan Bisnis 9, No.2 (2022): h. 301.  
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Menurut Kertamukti kesadaran merek adalah kesanggupan seorang 

calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek 

merupakan bagian dari kategori produk tertentu.156 Menurut Kotler minat 

adalah keinginan yaitu kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan 

kepribadian seseorang.157 Sedangkan kepercayaan (trust) merupakan 

pondasi dari suatu hubungan. Suatu hubungan antara dua pihak atau lebih 

akan terjadi apabila masing-masing saling mempercayai. Kepercayaan ini 

tidak begitu saja dapat diakui oleh pihak lain, melainkan harus dibangun 

mulai dari awal dan dapat dibuktikan.158 

Yang mempengaruhi seseorang untuk menentukan pilihannya dalam 

menyalurkan zis melalui secara online tidak terlepas dari beberapa faktor 

seperti brand awareness dan kepercayaan. Semakin tinggi brand awareness 

suatu brand brand di benak konsumen atau masyarakat, masyarakat yang 

memiliki tingkat brand awareness yang tinggi dan kepercayaan yang tinggi 

akan pembayaran ZIS secara online tentunya akan mempengaruhi rasa 

tertarik atau minat masyarakat menggunakan digital platform dalam 

menyalurkan ZIS.  

Penelitian Syafira dkk, menunjukkan bahwa kepercayaan sebagai 

variabel intervening dapat mempengaruhi secara tidak langsung memiliki 

                                                             
156Kertamukti, R, Strategi Kreatif dalam Periklanan : Konsep Pesan, Media, Brandingn 

Anggaran (kedua) (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), h. 95-96  
157 Kotler, Philip, Dasar-Dasar Pemasaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h.38 
158Schiffman, L. G. & Wisenblit, J. L, Consumer Behavior Edisi 11 Global Edition 

(England: Pearson Education Limited, 2020), h. 174.  
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pengaruh terhadap niat membayar zakat.159 Selanjutnya, penelitian 

Khairunnisa dkk, menyatakan bahwa brand awareness dan kepercayaan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan masyarakat 

Jabodetabek untuk menyalurkan zakat dan donasi melalui Tokopedia.160 

Sehingga hipotesisnya: 

H4: Kepercayaan nasabah memoderasi pengaruh brand awareness terhadap 

minat masyarakat dalam pembayaran ZIS pada BSI Mobile Banking di 

Kota Makassar. 

5. Kepercayaan Nasabah Memoderasi Pengaruh Digital Payment 

Terhadap Minat Masyarakat dalam Pembayaran ZIS pada BSI 

Mobile Banking di Kota Makassar 

Digital payment atau disebut sebagai pembayaran digital adalah jenis 

pembayaran yang menggunakan media elektronik seperti sms banking, 

internet banking, mobile banking dan dompet elektronik.161 Menurut Kotler 

minat adalah keinginan yaitu kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya 

dan kepribadian seseorang.162 Sedangkan kepercayaan (trust) merupakan 

pondasi dari suatu hubungan. Suatu hubungan antara dua pihak atau lebih 

akan terjadi apabila masing-masing saling mempercayai. Kepercayaan ini 

                                                             
159Syafira, Fadillah Nur, Ririn Tri Ratnasari, and Shafinar Ismail, "The effect of 

religiosity and trust on intention to pay in ziswaf collection through digital payments", JEBIS: 
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 6, no. 1 (2020): h. 98.  

160Khairunnisa, Aziza Hanifa, Jahtu Widya Ningrum, Nurul Huda, and Nova Rini, 
"Pengaruh brand awareness dan kepercayaan terhadap keputusan menyalurkan zakat dan 
donasi melalui Tokopedia", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 2 (2020): h. 284.  

161Gaol L, Jimmy, A to Z Human Capital : Manajemen Sumber Daya Manusia 
(Jakarta:PT. Grasindo, 2019), h. 72.   

162 Kotler, Philip, Dasar-Dasar Pemasaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h.38 
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tidak begitu saja dapat diakui oleh pihak lain, melainkan harus dibangun 

mulai dari awal dan dapat dibuktikan.163 

UTAUT berasumsi bahwa kepercayaan tentang manfaat kegunaan dan 

kemudahan penggunaan menjadi faktor penentu adopsi teknologi informasi 

yaitu ekspektasi terhadap upaya (Effort Expectancy), yaitu sejauh mana 

tingkat kemudahan yang terkait dengan penggunaan dari sistem dan kondisi 

yang mendukung (facilitating conditions), yaitu sejauh mana suatu individu 

percaya bahwa infrastruktur organisasi dan teknis harus ada untuk 

mendukung penggunaan sistem. 

Dalam menggunaakan aplikasi digital, diperlukan sebuah kepercayaan 

dari masyarakat maupun konsumen. Orang yang dipercaya memiliki 

kemauan dan kepekaan pada harapan orang lain yang meyakini bahwa 

tindakannya berperan sangat penting utamanya dalam mepengaruhi minat 

masyarakat dalam melakukan pembayaran pembayaran ziswaf melalui 

digital payment. Penelitian Islamyanti, dkk menyatakan bahwa variabel 

kepercayaan dan pemanfaatan fintech bersama−sama berpengaruh signifikan 

terhadap minat muzakki membayar zakat melalui fintech dompet dhuafa.164 

Sehingga hipotesisnya: 

                                                             
163Schiffman, L. G. & Wisenblit, J. L, Consumer Behavior Edisi 11 Global Edition 

(England: Pearson Education Limited, 2020), h. 174.  
164Islamyanti, Nur, Ayu Ruqayyah Yunus, and Muhammad Nasri Katman. "Pengaruh 

Trust, Corporate Image dan Pemanfaatan Fintech terhadap Keputusan Muzakki dalam 
Membayar Zakat di Dompet Dhuafa Sulsel degan Religiusitas sebagai Variabel 
Moderasi." ISLAMIKA 6.1 (2024): h. 92. 
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H5: Kepercayaan nasabah memoderasi pengaruh digital payment terhadap 

minat masyarakat dalam pembayaran ZIS pada BSI Mobile Banking di 

Kota Makassar. 

6. Kepercayaan Nasabah Memoderasi Pengaruh Life Style Terhadap 

Minat Masyarakat dalam Pembayaran ZIS pada BSI Mobile 

Banking di Kota Makassar 

Gaya hidup dapat didefinisikan sebagai pola hidup seseorang yang 

diespresikan dalam aktivitas, minat dan opininya. Gaya hidup juga 

menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam beraksi dan berinteraksi 

dengan lingkungannya.165 Kepercayaan adalah keyakinan pihak tertentu 

terhadap yang lain dalam melakukan hubungan transaksi berdasarkan suatu 

keyakinan bahwa orang yang dipercaya memiliki suatu kewajiban secara 

baik sesuai yang diharapkan.166 Minat menurut Djaali ialah rasa lebih suka 

dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh.167 

Model UTAUT menunjukan bahwa niat berperilaku dan perilaku untuk 

menggunakan suatu teknologi dipengaruhi oleh faktor Soial (Social Influence) 

merupakan sejauh mana seorang individual mempersepsikan kepentingan 

yang dipercaya oleh orang-orang lain yang akan mempengaruhinya 

menggunakan sistem baru. Dengan hal tersebut dapat diketahui bahwa 

                                                             
165Priansa, Donni Juni, Komunikasi Pemasaran Terpadu Pada Masa Era Media Sosial 

(Bandung: Pustaka Setia, 2019), h.85 
166Bachmann, R., and A. Zaheer. Handbook of Trust Research (USA: Edward Elgar 

Publishing, Incorporated, 2020), h. 114  
167Djaali, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h.121  
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lingkungan seseorang mampu menmpengaruhi atensinya. Tentu saja dengan 

masyarakat yang memiliki gaya hidup serba digital dengan tingkat 

kepercayaan yang tinggi terhadap system pembayaran ziswaf secara digital, 

tentunya akan mempengaruhi minatnya membayar zakat secara onlie. 

Mereka yang memiliki kebiasaan melakukan transaksi secara online melalui 

smartphone akan lebih tertarik untuk melakukan transaksi lainnya secara 

online pula, dalam hal ini pembayaran ZIS.  

Dalam penelitian Putra & Julianto menyatakan gaya hidup berpengaruh 

terhadap keputusan penggunaan dompet digital. Gaya hidup adalah salah 

satu indicator dari faktor pribadi yang dapat berpengaruh ke perilaku 

konsumen akan suatu barang atau jasa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi tingkat gaya hidup yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi 

pula terhadap tingkat minat dan keputusan penggunaan dalam menggunakan 

suatu jasa/produk tersebut.168 Sehingga hipotesisnya: 

H6: Kepercayaan nasabah memoderasi pengaruh life style terhadap minat 

masyarakat dalam pembayaran ZIS pada BSI Mobile Banking di Kota 

Makassar. 

                                                             
168Putra, Gede Galang, dan Jualianto, I Putu, " Pengaruh Gaya Hidup, Promosi dan 

Keamanan Transaksi Terhadap Keputusan Penggunaan Dompet Digital pada Generasi Z di 
Kabupaten Tabanan", Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi 10, no. 1 (2021): h. 27.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

merupakan penelitian yang berupaya membuat generalisasi terhadap 

objek yang diteliti. Tujuan penelitian kuantitatif yaitu untuk 

mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori dan/atau 

hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki oleh peneliti.169 

Pada penelitian ini, teori akan membantu menjelaskan masalah yang 

hendak diteliti untuk membuat rumusan masalah. Adapun hipotesis yang 

merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah akan dijawab 

melalui model matematis. Dalam hal ini penelitian ini ingin menganalisis 

pengaruh brand awareness, digital payment dan life style terhadap minat 

masyarakat dalam pembayaran ZIS melalui BSI mobile banking dengan 

kepercayaan nasabah sebagai variabel moderasi di Kota Makassar. 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan 

melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau 

peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek penelitian yang diteliti 

dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penentuan 

                                                             
169Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung : Alfabeta, 

CV.2019), h.123. 
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setting lokasi penelitian yang efektif akan mempermudah penelitian ke 

depan. Oleh karena itu penentuan lokasi penelitian merupakan cara 

terbaik yang dapat ditempuh yaitu dengan mempertimbangkan teori 

substantif dan menjajaki lapangan dan mencari kesesuaian dengan 

kenyataan yang ada di lapangan.170 Sementara itu keterbatasan geografi 

dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu juga dijadikan 

pertimbangan dalam penentuan lokasi. Penetapan lokasi penelitian 

merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kuantitatif, 

karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan 

sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan 

penelitian. 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Makassar yang 

merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Adapun terkait waktu, penelitian ini akan dilaksanakan selama 3 bulan 

sejak tahun 2024. Jangka waktu ini diperkirakan akan sangat cukup bagi 

peneliti dalam melaksanakan penelitian sesuai prosedur yang 

diharapkan. Selain itu, penempatan bulan dan tahun tersebut dinilai 

peneliti sudah sangat tepat agar peneliti dapat menyelesaikan studinya 

tepat waktu. 

                                                             
170Unaradjan, Dominikus Dolet, Metode penelitian kuantitatif  (Jakarta: Penerbit 

Unika Atma Jaya, 2019), h. 121.  
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B. Pendekatan Penelitian 

Rancangan penelitian merupakan rencana menyeluruh dari penelitian 

mencakup hal-hal yang akan dilakukan peneliti mulai dari membuat 

hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai pada analisa akhir data 

yang selanjutnya disimpulkan dan diberikan saran. Suatu desain penelitian 

menyatakan, baik struktur masalah penelitian maupun rencana penyelidikan 

yang akan dipakai untuk memperoleh bukti empiris mengenai hubungan-

hubungan dalam masalah. Studi ini menggunakan penelitian penjelasan 

(explanatory research) yakni kausalitas menjelaskan suatu hubungan antara 

variabel yang satu dengan variabel lainnya melalui pengujian hipotesis. 

Penelitian ini akan mengeksplorasi tiga variabel yang merupakan 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarkat membayar zakat, infaq 

dan sedekah melalui BSI mobile banking Secara khusus, penelitian ini terdiri 

dari tiga variabel independen (Brand Awareness, Digital Payment dan Life 

Style), satu variabel dependen (minat masyarakat), serta satu variabel 

moderasi (kepercayaan). Penelitian ini juga membahas mengenai hubungan 

langsung ataupun tidak langsung antara variabel. Hubungan-hubungan 

tersebut diharapkan akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai 

hubungan antara masing-masing variabel. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitin ini adalah pendekatan 

asosiatif. Asosiatif yang dimaksud yaitu penelitian yang bertujuan untuk 
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mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.171 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 penelitian juga akan dibahas sesuai dengan data dan 

fenomena empiris di lapangan. 

                                                             
171Rusiadi, Metode Penelitian: Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan 

Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS (Medan: USU Press, 2021), h. 87.   
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Gambar 3.1 Rancangan Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Gambar 3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian 

Permasalahan Penelitian 

Pengaruh Langsung: 
1. Brand awareness berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar ZIS melalui BSI mobile 

banking 
2. Digital payment berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar ZIS melalui BSI mobile 

banking 
3. Life style berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar ZIS melalui BSI mobile banking 
4. Kepercayaan nasabah berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar ZIS melalui BSI 

mobile banking 
Pengaruh Tidak Langsung: 
1. Brand awareness berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar ZIS dengan 

kepercayaan nasabah sebagai variable moderasi 
2. Digital payment berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar ZIS dengan kepercayaan 

nasabah sebagai variable moderasi 
3. Life style berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar ZIS dengan kepercayaan 

nasabah sebagai variable moderasi 
 

Variabel Penelitian: 
1. Brand Awareness 
2. Digital Payment 
3. Life Style 
4. Kepercayaan Nasabah 
5. Minat masyarakat 

Instrumen Penelitian 
Data yang digunakan ialah data primer 

dengan pemberian angket/kuesioner kepada 
responden 

Populasi dan Sampel 
1. Populasi: seluruh masyarakat muslim pengguna 

BSI Mobile Banking di Kota Makassar 
2. Sampel menggunakan non-probability sampling 

Pembahasan dan Interpretssi 

Kesimpulan dan Saran 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas semua objek 

atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.172 Populasi berkaitan dengan seluruh kelompok orang, 

peristiwa atau benda yang menjadi pusat perhatian penelitian untuk 

diteliti.173 Sehingga Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan 

benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekadar jumlah yang 

ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Dengan kata 

lain populasi juga bisa dikatakan sekumpulan data yang mengidentifikasi 

suatu fenomena. 

Selanjutnya pada penelitian ini, populasi adalah seluruh 

masyarakat muslim kota Makassar yang menggunakan BSI Mobile 

Banking. Adapun sampel yang akan menjadi perwakilan dari masyarakat 

tersebut yaitu yang akan dipilih sesuai kriteria tertentu. 

 

 

 

                                                             
172Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta , 

2019), h. 147  
173Unaradjan, Dominikus Dolet, Metode Penelitian Kuantitatif  (Jakarta: Penerbit 

Unika Atma Jaya, 2019), h. 122.   
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2. Sampel 

Sampel merupakan subjek penelitian yang dapat mewakili dari 

seluruh populasi penelitian.174 Sampel yang diambil dari populasi harus 

benar-benar representatif (mewakili). Jumlah anggota sampel sering 

dinyatakan dengan ukuran sampel.175 

Karena jumlah pengguna BSI Mobile Banking di Kota Makassar 

tidak dapat diprediksi jumlahnya. Maka, pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan non probability Sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel dimana tidak semua anggota populasi dalam posisi 

yang sama memiliki peluang untuk dipilih menjadi sampel. Metode 

pengambilan sampelnya menggunakan snowball sampling merupakan 

teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian 

membesar.  

Peneliti memilih snowball sampling karena dalam penentuan 

sampel, peneliti memulai dengan mengidentifikasi sejumlah masyarakat 

pengguna BSI Mobile Banking di Kota Makassar sebagai responden awal. 

Melalui distribusi kuesioner online, para responden ini akan diminta 

untuk mengisi survei yang berisi pertanyaan terkait variabel-variabel 

penelitian seperti brand awareness, penggunaan digital payment, gaya 

hidup, dan kepercayaan terhadap layanan. Mereka kemudian didorong 

                                                             
174Esti Yuandari dan R. Topan Aditya Rahman, Metodelogi Penelitian dan Statistika 

(Bogor: In Media, 2020) h. 10  
175Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta , 

2019), h. 147   
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untuk merekomendasikan teman atau kenalan mereka yang juga 

merupakan pengguna BSI Mobile Banking di Kota Makassar untuk ikut 

serta dalam penelitian ini. Dengan demikian, melalui rekomendasi dari 

responden awal, peneliti dapat memperluas jangkauan sampelnya dan 

mendapatkan lebih banyak data yang representatif mengenai pengaruh 

brand awareness, digital payment dan life style terhadap minat 

masyarakat dalam pembayaran ZIS melalui BSI mobile banking dengan 

kepercayaan nasabah sebagai variabel moderasi di Kota Makassar. 

Penentuan jumlah sampel minimum dihitung berdasarkan rumus 

berikut:176  

N = {10 x jumlah indikator yang digunakan}  

N = 10 x 19 = 190 

Dari perhitungan di atas, maka di peroleh jumlah sampel yang akan 

diteliti adalah sebesar 190 responden. 

D. Teknik pengumpulan data 

 Teknik pengumpulan data merupakan salah-satu bagian penting 

dalam sebuah kegiatan penelitian. Pengumpulan data dalam sebuah 

penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, 

kenyataan-kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya. Pengumpulan 

data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder, dalam 

suatu penelitian pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, 

                                                             
176Hair dkk., Multivarate Data Analysis. 8th Edition. (United Kingdom: Cengage 

Learning EMEA, 2019) 
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karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah 

yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.177 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah dengan menggunakan koesiner. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan 

analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan dan karasteristik beberapa 

sampel utama di dalam populasi.178 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu butir-butir 

pertanyaan atau pernyataan yang akan diajukan/diberikan kepada objek 

penelitian untuk dijawab. Butir pertanyaan maupun pernyataan ini 

dihasilkan melalui indikator setiap variabel penelitian yang digunakan untuk 

mengukur variabel. Berikut daftar variabel, indikator variabel dan skala yang 

digunakan: 

 

 

                                                             
177Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2019), h. 150     
178Eko Nugroho, Prinsip-prinsip Menyusun Kuesioner, (Malang: UB Press, 2018), h. 19  
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Tabel 3.1. Kisi Kisi Instrumen Penelitian 

Variabel Definisi Indikator Skala 

Brand Awareness 
(X1) 

Kesadaran merek 
adalah kemampuan 
konsumen untuk 
mengenali atau 
mengingat bahwa 
sebuah merek 
merupakan anggota dari 
kategori produk 
tertentu.179 

1. Recall 
2. Recognition 
3. Purchase  
4. Consumption180 

Likert 

Digital Payment 
(X2) 

Digital payment atau 
disebut sebagai 
pembayaran digital 
adalah jenis pembayaran 
yang menggunakan 
media elektronik seperti 
sms banking, internet 
banking, mobile banking 
dan dompet 
elektronik.181 

1. Perceived ease 
of use (pesepsi 
kemudahan 
penggunaan) 

2. Perceived 
usefullness 
(persepsi 
manfaat) 

3. Perceived 
credibility 
(persepsi 
kredibilitas) 

4. Social influence 
(pengaruh 
sosial)  

5. Behavior 
intentions.182 

Likert 

Life Style (X3) Gaya hidup didefinisikan 
sebagai pola hidup 
seseorang yang yang 
tergambar melalui 
aktifitas, minat dan 

1. Aktifitas 
2. Minat 
3. Opini184 

Likert 

                                                             
179 Aaker, Manajemen Ekuitas Merek (Jakarta :Mitra Utama, 2018), h. 93. 
180Anang, Firmansyah, Pemasaran Produk dan Merek (Jawa Timur: Qiara Media, 

2019), h. 69.   
181Akbar, M. A., & Alam, S. N, E-Commerce Dasar Teori dalam Bisnis Digital. 

(Medan:Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 58 
182Houston, D. D. Adoption of Digital Payment Acceptance Among Millennials. 

Medium, 7(2) (2020): h. 57.  
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opininya dalam 
kehidupan sehari-hari183 

Minat (Y) Muhibbin 
mendefinisikan minat 
sebagai 
kencenderungan dan 
keinginan yang tinggi 
atau yang besar 
terhadap sesuatu.185 

1. Ketertarikan 
pada obyek 
minat 

2. Perasaan 
senang dan 

3. Kecendrungan 
untuk 
menggunakan.
186 

Likert 

Kepercayaan (Z) Kepercayaan nasabah 
merupakan suatu bentuk 
keyakinan nasabah akan 
suatu hal, kepercayaan 
adapat diartikan sebagai 
suatu harapan yang 
timbul dalam diri 
seseorang, dimana 
harapan tersebut 
bersifat positif.187 

1. Integritas 
(integrity)  

2. Kompetensi 
(competence) 

3. Loyalitas 
(loyality) 

4. Keterbukaan 
(openness)..188  

 

Likert 

 

Pada pertanyaan atau pernyataan dalam isntrumen penelitian akan 

digunakan skala likert sebagai skala ukurnya.189 Pertanyaan dalam angket 

disajikan dalam bentuk skala likert yang disesuaikan dengan kriteria 

alternatif jawaban berikut:  

1. Sangat Setuju (SS) dengan skor 5   

2. Setuju (S) dengan skor 4  

                                                                                                                                                                       
184Umar. Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen (Gramedia, Jakarta, 2020). 
183 Priansa, Donni Juni, Komunikasi Pemasaran Terpadu Pada Masa Era Media Sosial 

(Bandung: Pustaka Setia, 2019), h.85 
185Syah Muhibbin, Psikologi Belajar (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 206. 
186Schiffman dan Kanuk, Perilaku Konsumen. Edisi Kedua (Jakarta: PT. Indeks 

Gramedia, 2019).   
187 Schiffman, L. G. & Wisenblit, J. L, Consumer Behavior Edisi 11 Global Edition 

(England: Pearson Education Limited, 2020), h. 149 
188Tjiptono, Strategi Pemasaran Prinsip & Penerapan. Edisi 1 (Yogyakarta. Penerbit 

Erlangga, 2019), h. 201. 
189Eko Nugroho, Prinsip-prinsip Menyusun Kuesioner (Malang: UB Press, 2018), h. 19   
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3. Kurang Setuju (KS) dengan skor 3  

4. Tidak Setuju (TS) dengan skor 2  

5. Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1   

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Structural Equation Modeling (SEM) merupakan gabungan dari dua metode 

statistik yang terpisah yaitu analisis faktor (factor analysis) yang 

dikembangkan di ilmu psikologi dan psikometri serta model persamaan 

simultan (simultaneous equation modeling) yang dikembangkan di 

ekonometrika. Analisis SEM berbasis pada analisis covarians sehingga dapat 

memberikan matriks covarians yang lebih akurat daripada analisis regresi 

linier baik regresi sederhana maupun regresi berganda.190  

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.191 

                                                             
190Ghozali, Imam, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 

8). (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2019), h. 71.  
191Ananda, Sabil Hussein. "Penelitian Bisnis dan Manajemen Menggunakan Partial 

Least Squares (PLS) dengan smartPLS 3.0." Modul Ajar, Jurusan Manajemen, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (2019), h. 102.  
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Tujuan dari penggunaan PLS yaitu untuk melakukan prediksi, yang 

mana dalam melakukan prediksi tersebut adalah untuk memprediksi 

hubungan 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. Weight 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 konstruknya) 

dispesifikasi.  

Dalam metode PLS teknik analisa yang dilakukan adalah sebagai 

berikut:192 

1. Analisa Outer Model  

Analisa outer model dilakukan untuk 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 dari 

beberapa indikator: Convergent validity, adalah indikator yang dinilai 

berdasarkan korelasi antar item score/component dengan construct score, 

yang dapat dilihat dari standardized loading faktor yang mana 

                                                             
192Hair et al., Multivarate Data Analysis. 8th Edition, (United Kingdom: Cengage 

Learning EMEA, 2019), h. 38.  
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menggambarkan besarnya korelasi antar setiap item pengukuran 

(indikator) dengan konstraknya.  

a. Discriminant validity, merupakan model pengukuran dengan refleksi 

indikator dinilai berdasarkan crossloading pengukuran dengan 

konstruk. Jika korelasi 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 validity yaitu dengan membandingkan 

nilai square of average variance extracted (AVE).  

b. Composite realibility, merupakan indikator untuk mengukur suatu 

konstruk yang dapat dilihat pada view latent variable coefficients. Untuk 

mengevaluasi composite realibility terdapat dua alat ukur yaitu internal 

consistency dan cronbach’s alpha. 

c. Cronbach’s alpha, merupakan uji realibility yang dilakukan untuk 

memperkuat hasil dari composite realibility. 

2. Analisa Model Struktural (Inner Model)  

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. 

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 
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independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah memiliki 

pengaruh yang subtantif.  

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 

probabilitas, maka hipotesis akan diterima jika bilai P-Values < 0,05, dan 

jika P-Values > 0,05 maka hipotesis ditolak. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum 

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia 

 PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) didirikan pada 1 Februari 2021, 

atau 19 Jumadil Akhir 1442 H yang secara resmi disahkan oleh presiden 

Jokowi Dodo. Penggabungan PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah 

Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah menghasilkan BSI. Pada 27 Januari 2021, 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menyetujui penggabungan tiga bank 

syariah melalui surat nomor SR-3/PB.1/2021.  

 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memiliki 50,83% saham BSI, 

sedangkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memiliki 24,85% dan PT 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki 17,25%. Pemegang saham 

yang tersisa masing-masing memiliki kurang dari 5% dari perusahaan. Hasil 

merger ini akan menggabungkan kekuatan ketiga bank syariah, sehingga 

menghasilkan layanan yang lebih komprehensif, jangkauan yang lebih luas, 

dan peningkatan kapasitas permodalan. Bank Syariah Indonesia didorong 

untuk bersaing dalam skala global, berkat sinergi perusahaan dan 

keterlibatan pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara.  

 BSI merupakan kebanggaan ummat yang menjadi langkah awal untuk 

pembangunan ekonomi berskala nasional, dan inisiatif untuk mendirikan 

bank syariah yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Berdirinya Bank Syariah 



112 
 

 

 

Indonesia mencerminkan wajah baru perbankan syariah Indonesia yang 

modern, universal, dan Rahmatan Lil 'Aalamiin.  

 Besar kemungkinan BSI akan terus tumbuh dan menjadi bagian dari 

grup perbankan syariah terkemuka di dunia. Selain kinerja pertumbuhan 

yang positif, pemerintah Indonesia memiliki misi untuk mewujudkan 

ekosistem industri halal dan bank syariah nasional yang besar dan kuat, 

mengingat Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. 

Eksistensi BSI menjadi kritis dalam konteks ini. Tidak hanya sebagai 

perantara seluruh kegiatan ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi 

juga berupaya memenuhi harapan negara.193 

2. Visi dan Misi PT Bank Syariah Indonesia  

a) Visi  

PT Bank Syariah Indonesia “Top 10 Global Islamic Bank”  

b) Misi PT Bank Syariah Indonesia  

1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Melayani 

>20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) 

dan nilai buku 50 T di tahun 2025.  

2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para 

pemegang saham. Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia 

(ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).  

                                                             
193Bank Syariah Indonesia. “Sejarah Perseroan.” 2021. 1. Retrieved. 

https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html. Diakses Pada 15 April 2024  

https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html
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3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik 

Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan 

masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan 

dengan budaya berbasis kinerja.194 

3. Produk-produk Bank Syariah Indonesia  

a) Tabungan  

1) Tabungan BSI Classic 

2) Tabungan BSI Bisnis  

3) Tabungan BSI Easy Wadiah  

4) Tabungan BSI Easy Mudharabah  

5) Tabungan Efek Syariah  

6) Tabungan Mahasiswa  

7) Tabungan Junior  

8) Tabungan Pendidikan  

9) Tabungan Payroll  

10) Tabungan Pensiun  

11) Tabungan Rencana  

12) Tabungan Prima  

13) Tabungan Smart  

14) Tabungan Simpanan Pelajar  

15) Tabungan Valas  

                                                             
194Bank Syariah Indonesia. “Sejarah Perseroan.” 2021. 1. Retrieved. 

https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html. Diakses Pada 15 April 2024   

https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html
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16) TabunganKu  

17) Tapenas Kolektif.195 

b) Transaksi  

1) Giro Rupiah  

2) Giro Valas 196 

c) Bisnis  

1) BSI Cash Management  

2) Deposito Ekspor SDA  

3) Bank Guarantee Under Counter Guarantee  

4) Bank Garansi  

5) Giro Ekspor SDA  

6) Pembiayaan Investasi 

7) Giro Optima  

8) Giro Vostro  

9) Pembiayaan Investasi  

10) Giro Pemerintah  

11) Pembiayaan yang Diterima (PYD)  

12) Jasa Penagihan  

13) Transaksi Trade Finance Antar Bank197  

                                                             
195Bank Syariah Indonesia. “Sejarah Perseroan.” 2021. 1. Retrieved. 

https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html. Diakses Pada 15 April 2024   
196Bank Syariah Indonesia. “Sejarah Perseroan.” 2021. 1. Retrieved. 

https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html. Diakses Pada 15 April 2024   
197Bank Syariah Indonesia. “Sejarah Perseroan.” 2021. 1. Retrieved. 

https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html. Diakses Pada 15 April 2024   

https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html
https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html
https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html
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d) Emas  

1) BSI Gadai Emas  

2) BSI Cicil Emas198  

e) Haji dan Umrah  

1) Tabungan Haji Muda Indonesia  

2) Tabungan Haji Indonesia199  

f) Investasi  

1) BSI Reksa Dana Syariah  

2) Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (Sukuk Wakaf Ritel)  

3) Bancassurance 

4) BSI Deposito Valas  

5) Deposito Rupiah  

6) SBSN Ritel  

7) Referral Retail Brokerage200  

g) Pembiayaan  

1) BSI Distributor Financing  

2) BSI Griya Mabrur  

3) Bilateral Financing  

4) BSI Griya Hasanah  

                                                             
198Bank Syariah Indonesia. “Sejarah Perseroan.” 2021. 1. Retrieved. 

https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html. Diakses Pada 15 April 2024   
199Bank Syariah Indonesia. “Sejarah Perseroan.” 2021. 1. Retrieved. 

https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html. Diakses Pada 15 April 2024   
200Bank Syariah Indonesia. “Sejarah Perseroan.” 2021. 1. Retrieved. 

https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html. Diakses Pada 15 April 2024   

https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html
https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html
https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html
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5) BSI Cash Collateral 

6) BSI KPR Sejahtera  

7) BSI Griya Simuda  

8) BSI KUR Kecil  

9) BSI KUR Super Mikro  

10) BSI KUR Mikro  

11) BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh)  

12) BSI Multiguna Hasanah  

13) BSI Mitraguna Berkah  

14) BSI Oto  

15) BSI Umrah  

16) BSI Pensiun Berkah  

17) Mitraguna Online201  

h) Prioritas  

1) BSI Prioritas  

2) BSI Private  

3) Safe Deposit Box (SDB)202 

B. Deskripsi Responden 

 Didalam penelitian ini, salah satu sumber data yang dipakai ialah 

kuesioner. Kuesioner didalam penelitian ini terdiri atas 57 pernyataan dari 

                                                             
201Bank Syariah Indonesia. “Sejarah Perseroan.” 2021. 1. Retrieved. 

https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html. Diakses Pada 15 April 2024   
202Bank Syariah Indonesia. “Sejarah Perseroan.” 2021. 1. Retrieved. 

https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html. Diakses Pada 15 April 2024   

https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html
https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html
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lima variabel yakni Brand Awareness 12 pernyataan, Digital Payment 15 

pernyataan, Life Style 9 pernyataan, Minat 9 pernyataan dan Kepercayaan 12 

pernyataan. Responden ini ialah masyarakat Kota makassar yang 

menggunakan aplikasi BSI Mobile Banking. Jumlah responden yang menjadi 

sampel didalam penelitian ini ialah 190 orang. Kuesioner diberikan pada 190 

orang responden untuk diadakan identifikasi karakteristik responden. 

Berikut ini merupakan hasil distribusi frekuensi yang diketahui dari berbagai 

karakteristik responden. 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

No Usia Frekuensi 
Persentase 

(%) 

1 < 20 Tahun 35 18,4 

2 21-25 Tahun 63 33,2 

3 26-30 Tahun 60 31,6 

4 >30 Tahun 32 16,8 

Total   190 100% 
  Sumber: Data Primer, Diolah 2024 

 Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah usia 

terbanyak yaitu usia 21-25 tahun yang berjumlah 63 orang atau 33,2%. Usia 

26-30 tahun yang berjumlah 60 orang atau sebanyak 31,6%. Usia <20  tahun 

yang berjumlah 35 orang atau sebanyak 18,4%. Sedangkan, usia > 30 tahun 

berjumlah 32 orang atau sebanyak 16,8%.  
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2. Karaktersitik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4. 2 Karaktetistik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No 
Jenis 

Kelamin 
Frekuensi 

Persentase 
(%) 

1 Perempuan 104 54,7 

2 Laki-Laki 86 45,3 

Total   190 100% 
  Sumber: Data Primer, Diolah 2024 

 Berdasarkan tabel 4.2 di atas menjelaskan bahwa jumlah wirausaha 

terbanyak yaitu wirausaha yang berjenis kelamin perempuan yakni sebanyak 

104 orang atau 54,7%. Sedangkan jumlah responden berjenis kelamin laki-

laki sebanyak 86 orang atau sebesar 45,3%.  

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Tenaga Kerja Frekuensi Persentase (%) 

1 
Pegawai 
Negri/Swasta 93 49,0 

2 Wiraswasta 49 25,8 

3 Mahasiswa 28 14,7 

4 Lainnya 20 10,5 

Total   190 100% 
Sumber: Data Primer, diolah 2024 

 Berdasarkan data tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas 

responden bekerja sebagai pegawai negeri maupun swasta dengan jumlah 93 

responden atau 49%, yang berkerja sebagai wiraswasta sebanyak 49 

responden atau 25,8%, mahasiswa sebanyak 28 responden atau 14,7% dan 

lainnya sebanyak 20 atau 10,5%.  
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C. Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif merupakan analisis untuk menjelaskan data 

penelitian secara umum. Data dikumpulkan untuk kemudian diolah menjadi 

data yang menghasilkan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Hasil uji 

statistik deskriptif penelitian mencakup nilai rata-rata (mean), nilai terendah 

(minimum), nilai tertinggi (maximum), serta standar deviasi dari tiap 

variabel penelitian terhadap sampel perusahaan. Perolehan hasil analisis 

statistik deskriptif dapat ditinjau pada Tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 Hasil Uji Deskriptif Statistik 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

BRAND AWARENESS 190 17 60 47.27 7.613 

DIGITAL PAYMENT 190 24 75 57.23 9.213 

LIFE STYLE 190 12 45 34.77 8.220 

MINAT 190 15 45 33.94 5.554 

KEPERCAYAAN 190 27 60 48.35 6.121 

Valid N (listwise) 190     

Sumber: dara primer, diolah 2024 

Berdasarkan hasil deskriptif statistik tersebut, dapat dilihat bahwa 

jumlah sampel (N) dalam penelitian ini berjumlah 190 sampel dengan 

penjelasan tabel di atas sebagai berikut:  

1. Variabel Brand Awareness (X1) memiliki skor minimum sebesar 17 

menunjukkan bahwa ada sebagian responden yang memiliki tingkat 

pengetahuan yang rendah tentang BSI Mobile Banking. Sementara itu, 

skor maksimum sebesar 60 menunjukkan bahwa ada pula responden 

yang memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang BSI Mobile Banking. 
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Rata-rata brand awareness sebesar 47,27 menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan, kesadaran merek terhadap BSI Mobile Banking cukup baik 

di antara responden. Standar deviasi yang relatif rendah, yaitu sebesar 

7.613, menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat 

kesadaran yang relatif serupa tentang BSI Mobile Banking. Ini 

menunjukkan bahwa upaya pemasaran dan promosi mungkin telah 

merata dengan baik di antara target pasar. Namun, variasi yang masih 

signifikan dalam skor brand awareness menunjukkan bahwa ada ruang 

untuk meningkatkan konsistensi dan efektivitas upaya pemasaran lebih 

lanjut. 

2. Variabel Digital Payment (X2) dengan skor minimum 24 dan skor 

maksimum 75 memberikan gambaran tentang adopsi pembayaran 

digital, khususnya melalui BSI Mobile Banking. Skor minimum yang 

mencerminkan kurangnya pemahaman tentang konsep pembayaran 

digital menunjukkan bahwa masih ada sebagian pengguna yang belum 

sepenuhnya akrab dengan teknologi ini. Di sisi lain, skor maksimum yang 

tinggi menandakan bahwa ada juga pengguna yang sangat terampil dan 

mengadopsi pembayaran digital secara luas melalui platform ini. Rata-

rata digital payment sebesar 57.23 menggambarkan bahwa penggunaan 

pembayaran digital melalui BSI Mobile Banking cukup umum di antara 

populasi yang disurvei, menunjukkan adopsi yang cukup baik secara 

keseluruhan. Namun, standar deviasi yang relatif tinggi, yaitu sebesar 

9.213, mengindikasikan bahwa terdapat variasi yang signifikan dalam 
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tingkat adopsi pembayaran digital di antara pengguna. Hal ini menyoroti 

pentingnya upaya lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang 

memengaruhi adopsi pembayaran digital melalui BSI Mobile Banking 

dan meningkatkan konsistensi penggunaan di seluruh populasi. 

3. Variabel Life Style (X3) dengan skor minimum 12 dan skor maksimum 45 

dapat dikaitkan dengan penggunaan BSI Mobile Banking dalam konteks 

gaya hidup responden. Skor minimum yang menunjukkan gaya hidup 

yang relatif sederhana atau kurang bervariasi, mencerminkan 

kemungkinan bahwa sebagian responden mungkin memiliki preferensi 

atau kebiasaan yang lebih tradisional dalam hal pengelolaan keuangan 

dan transaksi perbankan. Di sisi lain, skor maksimum yang mencapai 45 

menandakan adanya responden dengan gaya hidup yang lebih beragam 

dan mungkin lebih cenderung menggunakan layanan perbankan digital 

seperti BSI Mobile Banking. Rata-rata life style sebesar 34.77 

menunjukkan variasi yang signifikan dalam gaya hidup responden secara 

keseluruhan. Standar deviasi yang tinggi, yaitu sebesar 8.220, 

mengindikasikan adanya variasi yang cukup besar dalam gaya hidup di 

antara responden. Ini menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih 

mendalam tentang preferensi dan kebiasaan individu dalam gaya hidup 

dapat menjadi faktor penting dalam merancang layanan perbankan 

digital seperti BSI Mobile Banking agar lebih sesuai dengan kebutuhan 

dan preferensi masing-masing pelanggan. 
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4. Variabel Minat (Y) dengan skor minimum 15 dan skor maksimum 45 

dapat dihubungkan dengan minat membayar zakat melalui BSI Mobile 

Banking. Skor minimum yang relatif rendah menunjukkan bahwa ada 

sebagian responden yang memiliki minat rendah terhadap membayar 

zakat melalui platform ini. Namun, dengan skor maksimum yang 

mencapai 45, ada juga responden yang sangat tertarik untuk 

menggunakan layanan tersebut. Rata-rata minat sebesar 33.94 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan, ada cukup minat dalam 

membayar zakat melalui BSI Mobile Banking di antara populasi yang 

disurvei. Meskipun demikian, standar deviasi yang relatif rendah, yaitu 

sebesar 5.554, menandakan bahwa mayoritas responden memiliki 

tingkat minat yang relatif serupa. Hal ini menunjukkan bahwa ada 

potensi untuk meningkatkan minat secara keseluruhan dengan lebih 

memperkenalkan manfaat dan kemudahan yang ditawarkan oleh BSI 

Mobile Banking dalam proses pembayaran zakat. 

5. Variabel Kepercayaan (Z) dengan skor minimum 27 dan skor maksimum 

60 memberikan gambaran tentang tingkat kepercayaan pengguna 

terhadap layanan BSI Mobile Banking. Skor minimum yang cukup tinggi 

menandakan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat 

kepercayaan yang relatif tinggi terhadap keamanan dan keandalan 

layanan ini. Di sisi lain, skor maksimum yang mencapai 60 menunjukkan 

bahwa ada juga responden yang memiliki tingkat kepercayaan yang 

sangat tinggi terhadap BSI Mobile Banking. Rata-rata kepercayaan 
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sebesar 48.35 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, tingkat 

kepercayaan responden terhadap layanan BSI Mobile Banking cukup 

tinggi. Namun, standar deviasi yang relatif rendah, yaitu sebesar 6.121, 

menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat kepercayaan 

yang relatif serupa. Hal ini menunjukkan bahwa BSI Mobile Banking telah 

berhasil membangun kepercayaan yang kuat di antara pengguna, namun 

masih ada ruang untuk meningkatkan kepercayaan secara keseluruhan 

atau menyesuaikan strategi untuk memenuhi kebutuhan individu yang 

mungkin memiliki kekhawatiran atau pertimbangan yang berbeda. 

D. Hasil Analisis Data Penelitian 

1. Uji Model Pengukuran (Outer Model) 

Pengujian model pengukuran atau measurement model dalam 

penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana setiap indikator 

berhubungan dengan variabel laten yang tidak dapat diukur secara langsung 

baik pada data persepsi maupun data rasio. Secara empiris pengujian ini 

bertujuan untuk memvalidasi model dan reliabilitas konstruk yang 

mencerminkan parameter-parameter pada variabel laten yang dibangung 

berdasarkan teori dan kajian emperis. Dalam penelitian outer model atau 

measurement model menggunakan tiga kriteria penilaian yaitu convergent 

validity, discriminant validity dan composite validity. 

Evaluasi model pengukuran variabel laten dengan indikator reflektif 

dianalisis dengan melihat convergent validity masing-masing indikator. 

Pengujian convergent validity pada PLS dapat dilihat dari besaran loading 
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factor diatas 0,70 sangat direkomendasikan, indikator dengan nilai outer 

loading terbesar menunjukkan bahwa indicator tersebut merupakan 

pengukuran variabel terkuat (dominan), namun demikian nilai loading factor 

0,50-0,60 masih dapat ditolerir.203 

a. Convergent validity 

Nilai  convergent validity adalah nilai laoding faktor pada variabel 

laten dengan indikator-indikatornya. Nilai yang diharapkan adalah melebihi 

angka 0,70 atau yang sering digunakan. Namun, nilai outer laoding suatu 

variabel laten 0,50-0,60 masih dapat ditolerir.204 Validitas convergent dari 

model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi 

antara skor dan item atau component score dengan skor variabel laten atau 

construct score yang diestimasi dengan menggunakan program PLS. 

Selanjutnya adalah melakukan pengujian model fit untuk untuk 

mengetahui apakah model telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan 

maka dilakukan melalui beberapa langkah, yang pertama melalui pengujian 

model yaitu PLS Algoritm. Adapun hasil pengjiannya dapat dilihat dari 

gambar 4.1 di bawah: 

                                                             
203Abdillah, W., & Hartono. Partial Least Square (PLS) (Yogyakarta : Penerbit Andi, 

2018).  
204Abdillah, W., & Hartono. Partial Least Square (PLS) (Yogyakarta : Penerbit Andi, 

2018).   
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Sumber: Data Primer diolah SmartPLS 4,0 Tahun 2024 

Gambar 4. 1 Tampilan Hasil PLS Algoritm Tahap I 

 

Tabel 4.5 Convergent Validity Tahap I 

Variabel Indikator Nilai Keterangan 

Brand Awareness (X1) 

X1.1 0,772 Valid 

X1.2 0,806 Valid 

X1.3 0,785 Valid 

X1.4 0,739 Valid 

X1.5 0,754 Valid 

X1.6 0,748 Valid 

X1.7 0,756 Valid 

X1.8 0,733 Valid 

X1.9 0,708 Valid 

X1.10 0,694 Valid 

X1.11 0,765 Valid 

X1.12 0,757 Valid 

Digital Payment (X2) 
X2.1 0,656 Valid 

X2.2 0,602 Valid 
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X2.3 0,693 Valid 

X2.4 0,768 Valid 

X2.5 0,537 Tidak Valid 

X2.6 0,686 Valid 

X2.7 0,745 Valid 

X2.8 0,690 Valid 

X2.9 0,687 Valid 

X2.10 0,723 Valid 

X2.11 0,716 Valid 

X2.12 0,100 Tidak Valid 

X2.13 0,702 Valid 

X2.14 0,775 Valid 

X2.15 0,249 Tidak Valid 

Life Style (X3) 

X3.1 0,854 Valid 

X3.2 0,821 Valid 

X3.3 0,833 Valid 

X3.4 0,867 Valid 

X3.5 0,906 Valid 

X3.6 0,854 Valid 

X3.7 0,884 Valid 

X3.8 0,860 Valid 

X3.9 0,492 Tidak Valid 

Minat (Y) 

Y1 0,719 Valid 

Y3 0,842 Valid 

Y3 0,855 Valid 

Y4 0,841 Valid 

Y5 0,841 Valid 

Y6 0,888 Valid 

Y7 0,472 Tidak Valid 

Y8 0,311 Tidak Valid 

Y9 0,429 Tidak Valid 

Kepercayaan (Z) 

Z1 0,661 Valid 

Z2 0,655 Valid 

Z3 0,702 Valid 

Z4 0,700 Valid 

Z5 0,674 Valid 

Z6 0,537 Valid 

Z7 0,600 Valid 

Z8 0,446 Tidak Valid 

Z9 0,505 Valid 
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Z10 0,378 Tidak Valid 

Z11 0,283 Tidak Valid 

Z12 0,239 Tidak Valid 

Sumber: data primer, diolah 2024 

Dari gambar 4.1 dan tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai outer model 

atau korelasi antara konstruk dengan variabel belum memenuhi syarat 

convergent validity dimana masih terdapat item indikator dari variabel laten 

yang memiliki nilai outer laoding dibawah angka 0,50, maka peneliti harus 

menghapus beberapa Outer Loadings Variabel yang nilainya kurang dari 

standar (0,5). Ghozali menyebutkan bahwa ukuran refleksi individu 

dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,7. Namun, karena penelitian ini 

adalah tahap awal, maka standar yang digunakan adalah 0,5-0,6.205  

Berdasarkan pengolahan data pertama dengan variabel digital 

payment terdapat 3 instrumen yang tidak valid (< 0,5) yaitu pada item X2.5, 

X2.12, dan X2.15 dan selebihnya valid (>0,5). Variabel life style terdapat 1 

instrumen yang tidak valid (< 0,5) yaitu pada item X3.9 dan selebihnya valid 

(>0,5). Variabel minat terdapat 3 instrumen yang tidak valid (< 0,5) yaitu 

pada item Y7, Y8 dan Y9 dan selebihnya valid (>0,5). Variabel kepercayaan 

terdapat 4 instrumen yang tidak valid (< 0,5) yaitu pada item Z8, Z10, Z11 

dan Z12 dan selebihnya valid (>0,5). Sehingga nilai loading factor yang <0,5 

harus dieliminasi atau dihapus dari model. Agar memenuhi convergent 

                                                             
205Ghozali, Imam. Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial 

Least Square (PLS). (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014)  
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validity yang dipersyaratkan, yaitu lebih tinggi dari 0,5 maka dilakukan 

pengolahan data yang kedua. Berikut ini adalah gambar 4.2. 

 

Sumber: Data Primer diolah SmartPLS 4,0 Tahun 2024 

Gambar 4. 2 Tampilan Hasil PLS Algoritm Tahap II 

 

Tabel 4.6 Convergent Validity Tahap II 

Variabel Indikator Nilai Keterangan 

Brand Awareness (X1) 

X1.1 0,770 Valid 

X1.2 0,806 Valid 

X1.3 0,784 Valid 

X1.4 0,737 Valid 

X1.5 0,755 Valid 

X1.6 0,749 Valid 

X1.7 0,755 Valid 

X1.8 0,734 Valid 

X1.9 0,708 Valid 

X1.10 0,694 Valid 

X1.11 0,767 Valid 

X1.12 0,759 Valid 
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Digital Payment (X2) 

X2.1 0,649 Valid 

X2.2 0,588 Valid 

X2.3 0,668 Valid 

X2.4 0,759 Valid 

X2.6 0,675 Valid 

X2.7 0,763 Valid 

X2.8 0,709 Valid 

X2.9 0,718 Valid 

X2.10 0,748 Valid 

X2.11 0,737 Valid 

X2.13 0,707 Valid 

X2.14 0,784 Valid 

Life Style (X3) 

X3.1 0,882 Valid 

X3.2 0,867 Valid 

X3.3 0,892 Valid 

X3.4 0,909 Valid 

X3.5 0,920 Valid 

X3.6 0,900 Valid 

X3.7 0,924 Valid 

X3.8 0,900 Valid 

 Minat (Y) 

Y1 0,747 Valid 

Y3 0,855 Valid 

Y3 0,877 Valid 

Y4 0,856 Valid 

Y5 0,829 Valid 

Y6 0,883 Valid 

 Kepercayaan (Z) 

Z1 0,706 Valid 

Z2 0,700 Valid 

Z3 0,751 Valid 

Z4 0,697 Valid 

Z5 0,666 Valid 

Z6 0,487 Tidak Valid 

Z7 0,576 Tidak Valid 

Z9 0,447 Tidak Valid 
Sumber: data primer, diolah 2024 

Berdasarkan pengolahan data kedua dengan variabel kepercayaan 

terdapat 3 instrumen yang tidak valid (< 0,5) yaitu pada item Z6, Z7 dan Z9 

dan selebihnya valid (>0,5). Sehingga nilai loading factor yang <0,5 harus 

dieliminasi atau dihapus dari model. Agar memenuhi convergent validity yang 
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dipersyaratkan, yaitu lebih tinggi dari 0,5 maka dilakukan pengolahan data 

yang kedua. Berikut ini adalah gambar 4.3. 

 

Sumber: Data Primer diolah SmartPLS 4,0 Tahun 2024 

Gambar 4. 3 Tampilan Hasil PLS Algoritm Tahap III 

 

Tabel 4.7 Convergent Validity Tahap III 

Variabel Indikator Nilai Keterangan 

Brand Awareness (X1) 

X1.1 0,770 Valid 

X1.2 0,806 Valid 

X1.3 0,784 Valid 

X1.4 0,737 Valid 

X1.5 0,755 Valid 

X1.6 0,749 Valid 

X1.7 0,755 Valid 

X1.8 0,734 Valid 

X1.9 0,708 Valid 

X1.10 0,694 Valid 

X1.11 0,767 Valid 
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X1.12 0,759 Valid 

Digital Payment (X2) 

X2.1 0,649 Valid 

X2.2 0,588 Valid 

X2.3 0,668 Valid 

X2.4 0,759 Valid 

X2.6 0,675 Valid 

X2.7 0,763 Valid 

X2.8 0,709 Valid 

X2.9 0,718 Valid 

X2.10 0,748 Valid 

X2.11 0,737 Valid 

X2.13 0,707 Valid 

X2.14 0,784 Valid 

Life Style (X3) 

X3.1 0,882 Valid 

X3.2 0,867 Valid 

X3.3 0,892 Valid 

X3.4 0,909 Valid 

X3.5 0,92 Valid 

X3.6 0,900 Valid 

X3.7 0,924 Valid 

X3.8 0,900 Valid 

Minat (Y) 

Y1 0,747 Valid 

Y3 0,855 Valid 

Y3 0,877 Valid 

Y4 0,856 Valid 

Y5 0,829 Valid 

Y6 0,883 Valid 

 Kepercayaan (Z) 

Z1 0,782 Valid 

Z2 0,761 Valid 

Z3 0,799 Valid 

Z4 0,625 Valid 

Z5 0,600 Valid 
Sumber: data primer, diolah 2024 

Gambar dan tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel sudah 

memenuhi keiteria AVE yang ditetapkan, yaitu dengan nilai ≥0,5. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa Uji Convergent Validity sudah dapat diterima. 

Selanjutnya, validitas penelitian dilanjutkan penujian Discriminant Validity. 
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b. Discriminant Validity 

Discriminant validity dengan melalui uji Fornell-Larker Criterion dan 

menggunakan nilai cross laoding. Uji Fornell-Larker Criterion dilakukan 

dengan membandingkan nilai √AVE dengan variabel laten lainnya. Konsep 

yang harus dipenuhi adalah nilai korelasi satu √AVE dengan konstruk 

variabelnya sendiri harus lebih besar dibandingkan dengan konstruk 

variabel lainnya. Hal ini dapat dilihat dengan arah diagonal dan vertikal 

masing-masing kolom variabel. Berikut hasil uji fornell-larker criterion untuk 

discriminant validity: 

Tabel 4.8 Fornell-Larcker Criterion Discriminant Validity 

 
Brand 

Awareness 
Digital 

Payment 
Life 

Style 
Minat Kepercayaan 

Brand 
Awareness 

0,752         

Digital 
Payment 

0,591 0,711       

Life Style 0,324 0,108 0,899     

Minat 0,626 0,696 0,315 0,843   

Kepercayaan 0,479 0,155 0,291 0,427 0,718 

     Sumber: Data Primer diolah SmartPLS 4,0 Tahun 2024 

Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa nilai √AVE Variabel Brand 

Awareness dengan variabel Brand Awareness itu sendiri adalah sebesar 

0.752. Hal tersebut menjadikan nilai √AVE Brand Awareness terhadap dirinya 

sendiri lebih besar dibandingkan variabel lainnya. Hal tersebut juga berlaku 

dengan nilai √AVE Digital Payment sebesar 0.711, √AVE Life Style sebesar 

0.899, √AVE Minat sebesar 0.843 dan √AVE Kepercayaan sebesar 0.718. 
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Langkah selanjutnya untuk menguji Discriminant Validity adalah 

dengan menggunakan uji Cross Loading. Uji Cross Loading sendiri adalah uji 

nilai Outer Loading yang dimiliki suatu konstruk variabel harus memiliki nilai 

yang lebih besar terhadap variabelnya sendiri dibandingkan dengan variabel 

lainnya. Jika nilai cross loading setiap indikator dari variabel laten baik pada 

data rasio lebih besar dibandingkan dengan cross loading variabel lain, maka 

indikator tersebut dikatakan valid. Cara membandingkan nilai cross loading 

dari masing-masing indikator variabel laten, jika nilai cross loading > 0,70 

berarti dianggap memenuhi syarat discriminant validity.206 

Hasil komputasi PLS nilai cross loading pada data rasio dalam 

penelitian ini disajikan pada tabel 4.9 di bawah: 

Tabel 4. 9 Cross Laoding Variabel Brand Awareness, Digital Payment, Life 
Style, Minat dan Kepercayaan 

 

Brand 
Awareness 

Digital 
Payment Life Style Minat Kepercayaan 

X1.1 0,770 0,548 0,227 0,520 0,347 

X1.2 0,806 0,471 0,233 0,534 0,286 

X1.3 0,784 0,525 0,227 0,542 0,295 

X1.4 0,737 0,383 0,173 0,473 0,286 

X1.5 0,755 0,311 0,339 0,400 0,450 

X1.6 0,749 0,303 0,336 0,438 0,458 

X1.7 0,755 0,519 0,217 0,496 0,273 

X1.8 0,734 0,370 0,288 0,379 0,385 

X1.9 0,708 0,622 0,148 0,492 0,269 

X1.10 0,694 0,462 0,199 0,455 0,440 

X1.11 0,767 0,284 0,358 0,391 0,465 

X1.12 0,759 0,425 0,239 0,459 0,446 

                                                             
206Henseler, Jörg, Christian M. Ringle, and Marko Sarstedt. "A new criterion for 

assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling." Journal of 
the academy of marketing science 43 (2015): 115-135.  
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X2.1 0,705 0,649 0,197 0,482 0,427 

X2.2 0,677 0,588 0,238 0,503 0,372 

X2.3 0,452 0,668 0,033 0,451 0,077 

X2.4 0,472 0,759 0,030 0,542 0,187 

X2.6 0,327 0,675 0,107 0,544 0,068 

X2.7 0,350 0,763 0,091 0,472 -0,003 

X2.8 0,256 0,709 0,097 0,455 -0,087 

X2.9 0,330 0,718 0,062 0,423 -0,088 

X2.10 0,358 0,748 0,089 0,450 0,027 

X2.11 0,363 0,737 0,044 0,481 0,049 

X2.13 0,354 0,707 -0,118 0,493 0,076 

X2.14 0,368 0,784 0,050 0,584 0,144 

X3.1 0,339 0,156 0,882 0,300 0,273 

X3.2 0,332 0,130 0,867 0,263 0,264 

X3.3 0,255 -0,006 0,892 0,203 0,258 

X3.4 0,255 0,072 0,909 0,261 0,258 

X3.5 0,313 0,145 0,920 0,351 0,284 

X3.6 0,264 0,057 0,900 0,264 0,218 

X3.7 0,295 0,117 0,924 0,305 0,266 

X3.8 0,260 0,054 0,900 0,273 0,266 

Y1 0,494 0,513 0,182 0,747 0,316 

Y2 0,557 0,559 0,308 0,855 0,430 

Y3 0,538 0,608 0,271 0,876 0,355 

Y4 0,530 0,575 0,268 0,856 0,314 

Y5 0,510 0,596 0,237 0,829 0,375 

Y6 0,535 0,659 0,311 0,884 0,362 

Z1 0,249 0,073 0,150 0,313 0,782 

Z2 0,396 0,090 0,278 0,390 0,761 

Z3 0,374 0,082 0,281 0,348 0,799 

Z4 0,376 0,252 0,121 0,227 0,625 

Z5 0,350 0,119 0,170 0,193 0,600 
 Sumber: data primer, diolah SmartPLS Tahun 2024 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, maka dapat diartikan bahwa hasil 

estimasi cross loading dari masing-masing indikator telah dinyatakan 

memiliki nilai validitas diskriminan yang baik. Nilai cross loading variabel 

brand awareness, digital payment, life style, minat dan kepercayaan  yang 
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terdiri dari 43 instrumen diestimasi memiliki nilai cross loading > 0.70.  

Namun dalam instrumen variabel tersebut terdapat nilai yang berada di 

bawah standar yang dipersyaratkan, akan tetapi hal tersebut masih dapat 

ditolerir pada nilai laoding faktor 0.50-0.60 sehingga nilai tersebut dikatakan 

valid.  

c. Commposite Reliability dan Cronbach’s Alpha 

Compisite validity bertujuan untuk menguji nilai reliabilitas antar 

indikator dari konstruk membentuknya. Hasil composite validity dikatakan 

baik, jika nilainya diatas  0.50-0.60 dan nilai cronbach’s alpha diatas, 0.60. 

hasil pengujian composite valdity model pengukuran pada penelitian ini 

seperti pada tabel 4.10 

Tabel 4. 10 Uji Realibilitas Variabel 

 

Cronbach's 

alpha 

Composite 

reliability 

(rho_a) 

Composite 

reliability 

(rho_c) 

Average 

variance 

extracted (AVE) 

Brand 

Awareness 0,930 0,933 0,940 0,566 

Digital 

Payment 0,910 0,912 0,924 0,505 

Life Style 0,966 0,974 0,971 0,809 

Minat 0,918 0,921 0,936 0,710 

Kepercayaan 0,771 0,798 0,840 0,516 

    Sumber: Data Primer diolah PLS SEM Tahun 2024 

Berdasarkan tabel 4.10, maka seluruh variabel seperti brand 

awareness, digital payment, life style, minat dan kepercayaan telah reliabel 

dan memenuhi nilai Cronbach’s alpha ≥ 0,60 sehingga dengan demikian telah 

memenuhi kriteria. 
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Nilai cronbach’s alpha masing-masing variabel menunjukkan bahwa 

variabel brand awareness sebesar 0.930, variabel digital payment sebesar 

0.910, variabel life style sebesar, 0.966, variabel minat sebesar 0.918 dan 

variabel kepercayaan sebagai variabel moderasi sebesar 0.771. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa perolehan nilai semua variabel lebih besar dari 0.60 

sehingga dapat disimpulkan bahwa uji reliabilitas melalui uji cronbach’s 

alpha dapat dikatakan memenuhi syarat reliabilitas instrumen. 

2. Goodness of Fit Model 

Inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan 

antara konstruk, nilai signifikansi dan R Square dari model penelitian. Model 

struktural dievaluasi dengan menggunakan R Square untuk variabel 

dependen uji t serta taraf signifikansi dari koefisien parameter jalur 

struktural. 

Nilai R2 menunjukkan tingkat determinansi variabel eksogen terhadap 

variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R2 semakin besar 

menunjukkan bahwa tingkat determinasi yang semakin baik. Menurut nilai R 

Square 0.75 termasuk dalam kategori kuat,  0.50 termasuk ketegori moderat 

dan nilai R Square 0.25 dinyatakan lemah. Sehingga dapat dipahami bahwa 

semakin mendekati angka 1 maka nilai R Square semakin baik.207 Adapun 

koefisien determinasi (R2) dari variabel dependen disajikan pada tabel 4.11 

berikut: 

                                                             
207Hair et al., Multivarate Data Analysis. 8th Edition, (United Kingdom: Cengage 

Learning EMEA, 2019), h. 38.   
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Tabel 4. 11 Hasil Pengujian goodnes of fit R Square 

 
R-square R-square adjusted 

Minat  0,689 0,677 
                Sumber: Data primer, diolah SmartPLS Tahun 2024 

 Berdasarkan tabel 4.11 diatas, maka dapat dilihat bahwa nilai 

koefisiensi determinasi besar untuk variabel minat. Hal ini menunjukkan 

bahwa besaran pengaruh setiap variabel independen atau variabel brand 

awareness, digital payment dan life style terhadap minat adalah sebesar 0,689 

atau sebanyak 68,9%. Hal ini menunjukkan bahwa 68,9% variabel minat 

dipengaruhi oleh variabel brand awareness, digital payment dan life style. 

Sedangkan 31,1%  dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari variabel 

penelitian ini. Sehingga dapat diartikan bahwa hubungan antara variabel 

independent dan variabel dependent dapat dikategorikan kuat.  

3. Pengujian Hipotesis 

 Model struktural (inner model) dievaluasi dengan melihat nilai 

koefisiensi parameter jalur hubungan variabel laten. Pengujian model 

struktural dilakukan setelah model hubungan yang dibangun dalam riset ini 

sesuai dengan data hasil analisis yang berkesesuaian dengan model secara 

keseluruhan (goodness of fit). Pengujian model struktural dan hipotesis 

dilakukan dengan melihat nilai estimasi jalur  dan nilai titik kritis (t-statistik) 

yang signifikan pada α=0,05. Apabilah t-statistik diperoleh > 1.96 maka dapat 

diartikan bahwa hasil penelitian dikatakan signifikan dan  p-value < 0,05, 

maka hipotesis dapat dikatakan diterima pada alpha 5%. Hasil analisis data 

secara lengkap dapat diihat pada model output PLS (Lampiran). Berdasarkan 
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kerangka konseptual penelitian ini, maka pengujian model hubungan dan 

hipotesis variabel dapat dilakukan melalui dua tahap yaitu: pengujian 

koefisien jalur pengaruh langsung dan pengujian koefisien jalur secara tidak 

langsung (moderasi). 

a. Pengujian Koefisien Jalur 

 Hasil pengujian paengaruh antara variabel dapat diketahui melalui 

nilai koefisien jalur dan titik kritis (t-statistik). Secara lengkap dapat dilihat 

pada tabel 4.12 di bawah: 

Tabel 4. 12 Koefisien Jalur dan P Value 

Pengaruh 
Original 
Sample 

(O) 

T 
Statistic 

(IO/ 
STEDEVI) 

P 
Values 

Hipotesis Keterangan 

Brand 
Awareness 
Terhadap 

Minat 
Masyarakat 

0.011 0.166 0.434 H1 Tidak 
Signifikan 

Digital 
Payment 

Terhadap 
Minat 

Masyarakat 

0.618 10.103 0.000 H2 Signifikan 

Life Style  
Terhadap 

Minat 
Masyarakat 

0.098 1.925 0.027 H3 Signifikan 

    Sumber: Data Primer, diolah SmartPLS Tahun 2024 

 Berdasarkan tabel 4.12 di atas, menunjukkan bahwa hasil analisis 

bootstraping pengujian koefisien jalur pengaruh langsung dan hipotesis 

penelitian yang bertujuan untuk menjawab apakah hipotesis yang diajukan 
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dapat diterima atau ditolak. Adapun hasil analisis pengaruh langsung 

hipotesis dijelaskan sebagai berikut: 

1) H1: Brand awarness berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat masyarakat dalam pembayaran ZIS melalui BSI Mobile Banking 

di kota Makassar 

 Hasil pengujian pengaruh brand awareness terhadap minat 

dibuktikan bahwa nilai original sampel (O) sebesar 0,011 dengan arah 

positif sedangkan nilai t-statistik yaitu 0,166 < 1,96 dengan nilai 

probabilitas (p_value) sebesar 0,434 atau > α = 0,05. Dengan demikian 

dapat di artikan bahwa  brand awareness berpengaruh positif namun 

tidak signifikan terhadap minat masyarakat. Sehingga hipotesis H1 

dalam penelitian ini ditolak. 

2) H2: Digital payment berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

terhadap minat masyarakat dalam pembayaran ZIS melalui BSI Mobile 

Banking di kota Makassar  

 Hasil pengujian pengaruh digital payment terhadap minat 

dibuktikan bahwa nilai original sampel (O) sebesar 0,618 dengan arah 

positif sedangkan nilai t-statistik yaitu 10,103 > 1,96 dengan nilai 

probabilitas (p_value) sebesar 0,000 atau < α = 0,05. Dengan demikian 

dapat diartikan bahwa digital payment berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat. Sehingga hipotesis H2 dalam penelitian ini 

diterima. 
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3) H3: Life style berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

masyarakat dalam pembayaran ZIS melalui BSI Mobile Banking di 

kota Makassar  

 Hasil pengujian pengaruh life style terhadap minat dibuktikan 

bahwa nilai originilan sampel (O) sebesar 0,098 dengan arah positif 

sedangkan nilai t-statistik yaitu 1,925 < 1,96 dengan nilai probabilitas 

(p_value) sebesar 0,027 atau < α = 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa life style berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat. Sehingga hipotesis H3 dalam penelitian ini diterima. 

b. Analisis pengaruh variabel moderasi 

  Pengujian analisis moderasi pada variabel etika kerja Islami 

adalah untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari variabel 

moderasi etika kerja Islami terhadap kinerja usaha. Pengujian efek 

moderasi etika kerja Islami dalam memperkuat atau memperlemah 

hubungan variabel dependent dengan variabel independent yang di 

sajikan pada tabel 4.11 dibawah: 
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Tabel 4. 13 Koefisien Jalur Variabel Moderasi dan Nilai P Value 

Pengaruh 
Original 
Sample 

(O) 

T 
Statistic 

(IO/ 
STEDEVI) 

P 
Values 

Hipotesis Keterangan 

Moderating 
effect 1 

-0.038 0.868 0.193 H1 Tidak 
Signifikan 

Moderating 
effect 2 

0.230 4.666 0.000 H2 Signifikan 

Moderating 
effect 3 

0.130 2.210 0.014 H3 Signifikan 

 Sumber: Data Primer, diolah SmartPLS Tahun 2024 

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Kepercayaan mampu memoderasi pengaruh brand awareness 

terhadap minat masyarakat dalam pembayaran ZIS pada BSI Mobile 

Banking di Kota Makassar. 

 Hasil pengujian pengaruh brand awareness terhadap minat 

yang dimoderasi oleh kepercayaan dibuktikan dengan nilai  koefisien 

jalur sebesar -0,038 dengan arah negatif dengan nilai probabilitas 

(p_value) sebesar 0,193 atau > α = 0,05. Dari hasil data tersebut, dapat 

diintepretasikan bahwa variabel kepercayaan memperlemah 

pengaruh brand awareness terhadap variabel dependen (minat), atau 

dengan kata lain brand awareness dan kepercayaan tidak memberikan 

pengaruh signifikan terhadap minat dengan arah hubungan negatif.  

 Dengan demikian, berdasarkan penelitian ini setelah dilakukan 

hasil pemeriksaan bootstroping maka dapat dikatakan bahwa secara 

bukti emperis bahwa kepercayaan belum mampu memoderasi 
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pengaruh brand awareness terhadap minat masyarakat dalam 

pembayaran ZIS pada BSI Mobile Banking di Kota Makassar, sehingga 

hipotesis 4 ditolak. 

2) Kepercayaan mampu memoderasi pengaruh digital payment terhadap 

minat masyarakat dalam pembayaran ZIS pada BSI Mobile Banking di 

Kota Makassar. 

 Hasil pengujian pengaruh digital payment terhadap minat yang 

dimoderasi oleh kepercayaan dibuktikan dengan nilai  koefisien jalur 

sebesar 0,230 dengan arah positif dengan nilai probabilitas (p_value) 

sebesar 0,000 atau < α = 0,05. Dari hasil data tersebut, dapat 

diintepretasikan bahwa variabel kepercayaan mampu memperkuat 

pengaruh digital payment terhadap variabel dependen (minat), atau 

dengan kata lain digital payment dan kepercayaan memberikan 

pengaruh positif dan signifikan terhadap minat. 

 Dengan demikian, berdasarkan penelitian ini setelah dilakukan 

hasil pemeriksaan bootstroping maka dapat dikatakan bahwa secara 

bukti emperis bahwa kepercayaan mampu memoderasi pengaruh 

digital payment terhadap minat masyarakat dalam pembayaran ZIS 

pada BSI Mobile Banking di Kota Makassar, sehingga hipotesis 5 

diterima. 
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3) Kepercayaan mampu memoderasi pengaruh life style terhadap minat 

masyarakat dalam pembayaran ZIS pada BSI Mobile Banking di Kota 

Makassar. 

 Hasil pengujian pengaruh life style terhadap minat yang 

dimoderasi oleh kepercayaan dibuktikan dengan nilai  koefisien jalur 

sebesar 0,130 dengan arah positif dengan nilai probabilitas (p_value) 

sebesar 0,014 atau < α = 0,05. Dari hasil data tersebut, dapat 

diintepretasikan bahwa variabel kepercayaan mampu memperkuat 

pengaruh life style terhadap variabel dependen (minat), atau dengan 

kata lain life style dan kepercayaan memberikan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat. 

 Dengan demikian, berdasarkan penelitian ini setelah dilakukan 

hasil pemeriksaan bootstroping maka dapat dikatakan bahwa secara 

bukti emperis bahwa kepercayaan mampu memoderasi pengaruh life 

style terhadap minat masyarakat dalam pembayaran ZIS pada BSI 

Mobile Banking di Kota Makassar, sehingga hipotesis 6 diterima. 

E. Pembahasan Hasil Penelitian 

  Berdasarkan hasil analisis di atas, maka akan dilakukan pengulasan 

yang memberikan beberapa informasi atau penjelasan yang secara rinci 

tentang hasil penelitian serta bagaimana pengaruh masing-masing variabel. 

Dalam penelitian ini, upaya dalam melihat kondisi atau posisi peranan 

kepercayaan dalam memoderasi (memperkuat atau memperlemah) 

pengaruh variabel brand awareness, digital payment dan life style terhadap 
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variabel minat masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini yang menjadi 

bahan bahasan meliputi: pembahasan model pengukuran (outer loading), 

pembasahan koefisien jalur dan pengujian hipotesis. Adapun yang menjadi 

uraian pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh Brand Awareness Terhadap Minat Masyarakat 

 Brand awareness adalah kemampuan sebuah merek untuk dikenal 

atau diingat oleh konsumen ketika mereka memikirkan atau berinteraksi 

dengan produk atau layanan tertentu, serta seberapa mudah nama merek 

tersebut dapat diingat atau diidentifikasi oleh konsumen. 

 Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh positif namun 

tidak signifikan antara variabel brand awarness terhadap minat masyarakat 

dalam pembayaran ZIS melalui BSI Mobile Banking di kota Makassar. Ini 

menandakan bahwa kesadaran merek (brand awareness) terhadap layanan 

tersebut dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan 

layanan pembayaran ZIS melalui platform BSI Mobile Banking, walaupun 

dampaknya tidak secara signifikan terukur dalam penelitian tersebut. 

 Tidak adanya pengaruh dari brand awareness menandakan bahwa 

diperlukannya upaya untuk meningkatkan kesadaran merek (brand 

awareness) terhadap layanan pembayaran ZIS melalui BSI Mobile Banking 

masih penting untuk dilakukan, meskipun tidak menjadi satu-satunya faktor 

penentu dalam menarik minat masyarakat untuk menggunakan layanan 

tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat variabel lain yang mungkin 

juga berperan dalam memengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan 
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layanan tersebut, seperti kepercayaan terhadap layanan, kemudahan 

penggunaan, atau promosi yang lebih efektif. 

 Indikator variabel brand awareness, seperti recall (ingatan) dan 

recognition (pengenalan), berpengaruh penting terhadap minat masyarakat 

terhadap layanan pembayaran ZIS melalui BSI Mobile Banking. Kemampuan 

untuk mengingat dan mengenali merek BSI memperkuat preferensi terhadap 

pembayaran ZIS, meskipun frekuensi mengingat tidak selalu signifikan 

namun tetap berpengaruh dalam konteks perbankan syariah. Selain itu, 

variabel purchase dan consumption juga berperan penting, dengan preferensi 

dan keaktifan dalam menggunakan layanan BSI Mobile Banking memberikan 

dasar yang kuat bagi minat dalam mengadopsi pembayaran ZIS. Variabel 

minat, seperti ketertarikan dan kecenderungan positif, juga menjadi faktor 

kunci dalam membentuk preferensi terhadap BSI Mobile Banking sebagai 

sarana pembayaran ZIS dibandingkan dengan alternatif lainnya. 

 Penyebab hal tersebut ialah masyarakat atau nasabah tidak 

mengingat brand BSI, bahkan tidak mengenal merek BSI sehingga tingkat 

pengenalan atau kesadaran masyarakat akan brand BSI menjadi rendah. 

Selain itu, masyarakat cendrung kurang memperhatikan suatu brand ketika 

melakukan pembayaran secara digital.208 Teori perilaku konsumen 

menjelaskan bahwa, kesadaran merek biasanya dianggap penting karena 

dapat mempengaruhi preferensi dan niat konsumen untuk memilih suatu 

                                                             
208Zuhirsyan, Muhammad, and Muslim Marpaung. "Pengaruh Brand Awareness, 

Brand Image, Media Communication Terhadap Minat Memilih Produk Bni Syariah 
Medan." Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal 1.1 (2020): 14-24.  



146 
 

 

 

produk atau layanan.209 Namun, dalam kasus ini, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa faktor-faktor lain seperti kemudahan penggunaan atau 

digital payment dan gaya hidup seseorang serta faktor lain seperti layanan 

lebih mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menggunakan BSI Mobile 

Banking. Hal ini menunjukkan bahwa dalam lingkungan teknologi yang 

berkembang pesat, aspek-aspek praktis dan fungsional dari layanan digital 

sering kali lebih memengaruhi perilaku konsumen daripada sekadar 

kesadaran merek.. 

 Selain itu, beberapa nasabah cendrung melakukan pembayaran ZIS 

secara langsung dibadingkan secara digital, hal tersebut mengindikasikan 

bahwa masyarakat belum begitu membutuhkan sistem pembayaran online 

dalam melakukan pembayaran ZIS.210 Maka dari itu persepsi risiko dapat 

mempengaruhi tingkat penggunaan teknologi baru seperti E-Zakat. Semakin 

tinggi tingkat risiko pada E-Zakat maka semakin rendah minat masyarakat 

untuk menggunakan E-Zakat. 

 Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Annisa dkk, yang 

menyatakan brand awareness tidak berpengaruh signifikan terhadap minat 

memilih produk di BNI Syariah.211 Namun, berkontradiksi dengan penelitian 

                                                             
209Salam, Fitri Yana, and Rafika Rahmawati. "Pengaruh Brand Awareness, Brand 

Image Dan Media Communication Terhadap Minat Nasabah Memilih Bank Bri Syariah Kcp 
Cileungsi." Paradigma 17.1 (2020): 38-58. 

210Kharisma, Puguh, and Prabowo Yudo Jayanto. "Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Minat Menggunakan E-Zakat dalam Membayar Zakat, Infaq, dan 
Sedekah." AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 16.1 (2021).  

211 Annisaa, Muhammad Zuhirsyanb, and Muslim Marpaungc. "Pengaruh Brand 
Awareness, Brand Image, Media Communication Terhadap Minat Memilih Produk BNI 
Syariah Medan." Jurnal Bilal (Bisnis Ekonomi Halal) 1.1 (2020). 
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yang dilakukan oleh  Obit Dwi Pratama, Mustafa Kamal Rokan dan Nurul 

Inayah yang menyatakan bahwa brand awarness memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap pembayaran zakat online hal tersbut dikarekankan 

brand awareness dapat mengukur seberapa banyak konsumen di pasar yang 

sanggup untuk mengenali atau mengingat tentang keberadaan suatu brand 

terhadap kategori tertentu dan dengan semakin sadarnya konsumen 

terhadap brand, semakin memudahkan dalam pengambilan keputusan 

pembelian.212Adapun dalam penelitian Nur Azizah, ddk yang menyatakan 

variabel brand awareness berpengaruh positif dan signifikan secara parsial 

terhadap keputusan masyarakat menyalurkan ZIS melalui crowdfunding, hal 

tersebut dikarenakan semakin tinggi brand awareness suatu brand di benak 

konsumen atau masyarakat, maka semakin tinggi pula sifat intrinsik pada 

merek tersebut di pikiran konsumen.213 Kesadaran konsumen merupakan 

bagian dalam instrumen bisnis yang berdampak pada sikap konsumen 

terhadap suatu merek atau perusahaan dengan menciptakan suatu 

keyakinan konsumen terhadap suatu produk.214  

 

                                                             
212Pratama, Obit Dwi, Mustafa Kamal Rokan, and Nurul Inayah. "Pengaruh Brand 

Awareness, Tingkat Kepercayaan, Transparansi, Akuntabilitas Dan Tingkat Pendapatan 
Generasi Milenial Terhadap Pembayaran Zakat Melalui Lembaga Baznas Secara Online:(Studi 
Pada Generasi Milenial Sumatera Utara)." CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi 
Bisnis 4.1 (2024): h. 236.  

213Azizah, Nur, Sahlan Hasbi, dan Fitri Yetty, "Pengaruh Brand Awareness, 
Transparansi, Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Menyalurkan ZIS Di KITABISA. 
COM", Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa 6, no. 02 (2021): h. 117  

214Is' ad, Durratul Haninda, and Ach Yasin, "Factors That Influence Muzakki 
Intention to Pay Zakat at Zakat Institutions", EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam 
(e-Journal) 10, no. 1 (2023): h. 120.   
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2. Pengaruh Digital Payment Terhadap Minat Masyarakat 

 Digital payment adalah metode pembayaran elektronik yang 

menggunakan teknologi digital seperti kartu kredit, transfer bank online, e-

wallet, atau metode lainnya untuk melakukan transaksi keuangan tanpa 

perlu menggunakan uang tunai secara langsung 

 Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara variabel digital payment terhadap minat masyarakat dalam 

pembayaran ZIS melalui BSI Mobile Banking di kota Makassar. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan atau penggunaan digital 

payment di masyarakat, maka minat masyarakat juga semakin meningkat. 

Fenomena ini menyoroti peran penting digital payment dalam mengubah 

pola perilaku konsumen terkait kebiasaan pembayaran, termasuk dalam 

konteks keagamaan seperti pembayaran ZIS.  

 Adanya korelasi positif dan signifikan ini menegaskan bahwa 

semakin tinggi pengetahuan atau penggunaan digital payment di masyarakat, 

semakin tinggi juga minat masyarakat dalam memanfaatkan layanan 

pembayaran ZIS melalui BSI Mobile Banking. Ini mencerminkan bahwa 

masyarakat Makassar secara aktif mengadopsi teknologi pembayaran digital 

sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, dan mereka melihat nilai 

tambah dalam menggunakan platform digital untuk memenuhi kebutuhan 

keagamaan mereka. 

 Persepsi kemudahan penggunaan pembayaran digital menyoroti 

pandangan masyarakat bahwa metode ini mudah digunakan tanpa 
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memerlukan usaha besar. Di samping itu, persepsi kegunaan menunjukkan 

bahwa layanan ini sangat bermanfaat dalam aktivitas keuangan, 

meningkatkan efisiensi transaksi, serta menghemat waktu dan tenaga. 

Kepercayaan yang tinggi terhadap keamanan dan perlindungan informasi 

pribadi dalam penggunaan pembayaran digital, yang ditekankan oleh 

persepsi kepercayaan, juga menjadi kunci penting. Pengaruh sosial dari 

rekomendasi dan pengaruh teman atau keluarga juga turut memengaruhi 

minat masyarakat dalam mengadopsi pembayaran digital. Faktor-faktor ini 

secara bersama-sama memengaruhi niat perilaku masyarakat untuk terus 

menggunakan pembayaran digital sebagai pilihan utama. Sedangkan, 

indikator variabel minat seperti ketertarikan, perasaan senang, dan 

kecenderungan menonjol, menunjukkan bahwa masyarakat tertarik, merasa 

senang, dan cenderung memilih BSI Mobile Banking sebagai sarana 

pembayaran ZIS berdasarkan kenyamanan, kepraktisan, dan fitur yang 

ditawarkan. 

 Pentingnya variabel digital payment dalam mempengaruhi minat 

masyarakat untuk menggunakan layanan pembayaran ZIS melalui BSI Mobile 

Banking menunjukkan adanya tren yang kuat menuju digitalisasi dalam 

berbagai aspek kehidupan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya 

pendekatan yang terintegrasi antara teknologi dan layanan keagamaan, di 

mana keduanya saling melengkapi dan mendukung.  

 Peran penting platform BSI Mobile Banking sebagai fasilitator utama 

dalam menyediakan layanan pembayaran ZIS melalui digital payment. Dalam 
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konteks ini, keberhasilan platform BSI Mobile Banking dalam menjangkau 

dan memenuhi kebutuhan masyarakat Makassar merupakan hasil dari 

kombinasi faktor, termasuk kualitas layanan, keandalan teknologi, serta 

upaya pemasaran dan edukasi yang efektif. Platform digital pada sektor 

keuangan sangat baik ditengah masyarakat yang selalu mengikuti 

perkembangan digital.215Digital Payment, hampir semua fitur disediakan 

termasuk juga dalam pembayaran zakat, hal ini dapat meningkatkan minat 

masyarakat dalam membayar zakat karena eksistensinya pembayaran non 

tunai ini dianggap sangat memudahkan berbagai pihak dan tentunya dengan 

tidak mengacuhkan aturan-aturan dan syarat-syarat Islam.216 

 Penemuan ini dapat diperkuat oleh teori Unified Theory of Acceptance 

and Use of Technology (UTAUT), yang menyoroti faktor-faktor psikologis dan 

sosial yang mempengaruhi adopsi teknologi. Variabel pembayaran digital 

memainkan peran penting dalam membentuk Behavioral Intentions (Niat 

Berperilaku) masyarakat untuk menggunakan layanan pembayaran ZIS 

melalui BSI Mobile Banking. Persepsi kemudahan penggunaan (Perceived 

Ease of Use) dari UTAUT menekankan bahwa semakin mudah masyarakat 

merasa menggunakan metode pembayaran digital, semakin besar 

kemungkinan mereka mengadopsinya. 

                                                             
215Khairunnisa, Aziza Hanifa, Jahtu Widya Ningrum, Nurul Huda, dan Nova Rini, 

"Pengaruh brand awareness dan kepercayaan terhadap keputusan menyalurkan zakat dan 
donasi melalui Tokopedia", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 2 (2020): h. 284.   

216Anurahman, Datice. "Analisis pembayaran zakat melalui e-payment dengan 
pendekatan Systematic Literature Review (SLR)." International Student Conference on 
Accounting and Business. Vol. 1. No. 1. 2022.  
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 Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rukmana, dkk dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa sebagian  besar  

pembayaran  secara  digital  berpengaruh  terhadap  minat  masyarakat  

dalam  membayar zakat secara digital.217 System digital payment dalam zakat 

ini mempermudah para muzakki, donator untuk melakukan zakat dimanapun 

berada dan kapanpun ingin melakukanya. Sistem pembayaran zakat online 

ini juga merupakan sebuah terobosan baru dalam hal pembayaran zakat, 

infaq, maupun sodaqah dan hal tersebut memberikan dampak yang baik bagi 

pertumbuhan zakat di era modern saat ini.218 

3. Pengaruh Life Style Terhadap Minat Masyarakat 

 Lifestyle adalah cara hidup atau gaya hidup yang mencerminkan pola 

perilaku, kebiasaan, dan preferensi individu atau kelompok dalam aktivitas 

sehari-hari, termasuk dalam pemilihan dan penggunaan produk atau layanan 

tertentu. 

 Berdasarkan hasil analisis terdapat pengaruh positif dan signifikan 

antara variabel life style terhadap minat masyarakat dalam pembayaran ZIS 

melalui BSI Mobile Banking di kota Makassar. Hasil penelitian ini 

mengisyaratkan bahwa semakin tinggi life style seseorang akan teknologi 

maka akan semakin tinggi pula minatnya dalam melakukan pembayaran ZIS 

                                                             
217Rukmana, Ceriah, Lya Reinita, Nikmah Toyiba, Fajri Hidayat, dan Maya Panorama, 

"Pengaruh Digital Payment Terhadap Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat", Al-Kharaj: 
Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 5, no. 5 (2023): h. 2607. 

218Ramadhan, Faizal Huda, and Firly Rio Triono. "Pengaruh Online Payment 
terhadap Minat untuk Berzakat Online." Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 8.2 
(2022): 139-151.  
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melalui BSI Mobile Banking di kota Makassar. Sebaliknya semakin rendah life 

style seseorang akan teknologi maka minat dalam melakukan pembayaran 

ZIS melalui BSI Mobile Banking di kota Makassar akan menurun. Penelitian 

ini menggarisbawahi pentingnya faktor gaya hidup dalam mempengaruhi 

perilaku konsumen terkait adopsi teknologi keuangan. 

 Berdasarkan hasil tersebut dapat dipahami pentingnya integrasi 

teknologi dalam kegiatan keagamaan seperti pembayaran ZIS. Dengan 

semakin terhubungnya gaya hidup dengan teknologi, masyarakat menjadi 

lebih terbuka terhadap pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek 

kehidupan, termasuk dalam konteks keagamaan. Hal ini menegaskan bahwa 

layanan pembayaran ZIS melalui BSI Mobile Banking telah berhasil menarik 

minat masyarakat Makassar yang memiliki gaya hidup terkoneksi dengan 

teknologi. 

 Gaya hidup yang terkait dengan penggunaan BSI Mobile Banking 

memberikan pemahaman yang lebih rinci terkait dengan hubungan antara 

gaya hidup dan minat menggunakan layanan BSI Mobile Banking. Aktivitas 

yang mencakup penggunaan aktif BSI Mobile Banking untuk transaksi 

keuangan sehari-hari menunjukkan bahwa individu tersebut telah 

mengintegrasikan teknologi dalam rutinitas keuangan masyarakat. Selain itu, 

minat yang tinggi untuk menjelajahi fitur baru dalam aplikasi menunjukkan 

ketertarikan yang kuat terhadap inovasi dan perkembangan teknologi 

keuangan. Ini mencerminkan gaya hidup yang berorientasi pada teknologi, di 
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mana individu cenderung terbuka terhadap penggunaan solusi digital untuk 

memenuhi kebutuhan.  

 Minat masyarakat terhadap penggunaan BSI Mobile Banking 

mencerminkan aspek-aspek khusus dari gaya hidup yang terkait dengan 

penggunaan layanan BSI. Ini termasuk rasa tertarik menggunakan BSI Mobile 

Banking sebagai platform pembayaran ZIS, kepuasan atas kemudahan dan 

kenyamanan layanan yang disediakan, serta kecenderungan untuk secara 

rutin memilih dan menggunakan BSI Mobile Banking. Semua ini 

mencerminkan gaya hidup yang mengutamakan efisiensi, kenyamanan, dan 

kemudahan dalam pengelolaan keuangan. 

 Hasil ini memberikan penekanan yang kuat pada peran gaya hidup 

dalam mempengaruhi perilaku konsumen terkait adopsi teknologi keuangan, 

khususnya dalam konteks penggunaan BSI Mobile Banking untuk 

pembayaran ZIS. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mendalam 

terhadap gaya hidup masyarakat dapat menjadi faktor penting dalam 

merancang strategi pemasaran dan pengembangan layanan yang lebih sesuai 

dengan kebutuhan dan preferensi konsumen yang beragam. Dalam era 

modern saat ini, di mana aktivitas online telah menjadi bagian tak 

terpisahkan dari kehidupan, gaya hidup berbasis teknologi dapat 

mempengaruhi minat seseorang terhadap penggunaan layanan mobile 

banking, terutama untuk pembayaran ZIS secara online. 
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Hal tersebut sejalan dengan Theory of planned behavior (TPB) yang 

digunakan sebagai alat untuk memahami berbagai faktor yang 

mempengaruhi intensi perilaku tentang pengenalan teknologi yang dapat 

mempengaruhi sikap.219 Konsep TPB yang menjelaskan bahwa salah satu 

faktor penentu niat adalah variable sikap atau perilakunya.  

 Meskipun belum ada penelitian khusus yang mendalami terkait 

pengaruh gaya hidup terhadap minat berzakat secara daring, penelitian 

terkait dapat memberikan pemahaman yang berharga. Sebagai contoh, 

penelitian oleh Linnatunnisa & Safitri menyoroti bahwa gaya hidup (life style) 

memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penggunaan mobile 

banking.220 Dan penelitian Bulutoding, dkk yang menyatakan Faktor 

pengetahuan zakat telah membentuk keyakinan para wajib zakat sehingga 

menjadi motivasi sebagai niat di dalam berperilaku zakat. Komponen 

pembentuk sikap telah membentuk niat para wajib zakat.221 Masyarakat yang 

cenderung mengadopsi gaya hidup digital memiliki kecenderungan untuk 

menggunakan mobile banking sebagai sarana transaksi sehari-hari. Dengan 

demikian, dapat diasumsikan bahwa minat masyarakat terhadap 

pembayaran ZIS secara daring mungkin akan diperkuat oleh adopsi gaya 

hidup digital. 

                                                             
219Winarko, Bambang. "Tinjauan beberapa model teori dasar adopsi teknologi 

baru." media bisnis 5.1 (2019): 24-34.   
220Linnatunnisa, S., & Safitri, R., “Pengaruh Gaya Hidup dan Perceived Ease Of Use 

Terhadap Keputusan Mahasiswa Menggunakan Mobile Banking Yang Dimediasi Sikap 
Pengguna”, Jurnal Ekonomika Dan Bisnis 9, No.2 (2022): h. 301.  

221 Bulutoding, Lince, Rika Dwi Ayu Parmitasari, and Suhartono Suhartono. "Perilaku 
Kepatuhan Para Wajib Zakat di Provinsi Sulawesi Selatan." LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi 
Islam 6.2 (2019): 191-210. 
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4. Pengaruh Brand Awarenss Terhadap Minat Masyarakat yang 

Dimoderasi oleh Kepercayaan 

 Kepercayaan membentuk cara individu melihat dunia dan bertindak 

dalam kehidupan sehari-hari. Indikator yang digunakan untuk mengukur 

variabel kepercayaan adalah integritas, kompetensi, loyalitas, dan 

keterbukaan.  

 Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menunjukkan bahwa 

hubungan variabel brand awareness terhadap minat masyarakat yang 

dimoderasi oleh kepercayaan menunjukkan kepercayaan tidak memoderasi 

pengaruh antara brand awareness terhadap minat masyarakat. Hasil ini 

menunjukkan bahwa korelasi antara indikator variabel secara keseluruhan 

berarah negatif dan tidak signifikan dan tidak merefleksi variabel 

kepercayaan. Artinya, walaupun masyarakat di Kota Makassar mungkin 

memiliki pengetahuan yang baik tentang layanan BSI Mobile Banking, tingkat 

kepercayaan mereka terhadap layanan tersebut tidak memengaruhi minat 

mereka dalam menggunakan layanan pembayaran ZIS. 

 Kepercayaan dan kesadaran merek memiliki peran yang berbeda 

dalam memengaruhi minat masyarakat terhadap penggunaan BSI Mobile 

Banking untuk pembayaran ZIS. Meskipun kesadaran merek dapat 

meningkatkan pengenalan dan familiaritas terhadap layanan, kepercayaan 

yang kuat lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman langsung dan kualitas 

layanan yang dirasakan.  
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Brand awareness yang diartikan sebagai sebuah kesadaran merek 

merupakan hal pertama yang akan diingat dalam benak konsumen terkait 

dengan suatu produk dan jasa. Ketika konsumen sadar akan suatu merek 

maka dengan cepat konsumen akan berusaha mencari informasi terkait 

denga produk tersebut dan mempengaruhi perilakunya untuk dapat segera 

melakukan pembelian.222 Meskipun kepercayaan mungkin menjadi faktor 

yang penting, hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara brand awareness dan minat masyarakat, bahkan ketika 

dimoderasi oleh kepercayaan. Macdonald dan Sharp menemukan bahwa 

brand awareness tidak berpengaruh terhadap trust.223 Hal ini dikarenakan, 

brand awareness merupakan hal pertama yang diingat dan masuk ke dalam 

benak konsumen, namun hal ini tidak cukup untuk mempengaruhi 

kepercayaan dan minat dari konsumen.224 Trust atau kepercayaan perlu 

dibangun selama beberapa periode waktu tertentu agar konsumen percaya 

dalam menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan oleh BSI.  

 Hasil tersebut selaras dengan hasil penelitian Sidharta, dkk yang 

menyatakan bahwa brand awareness tidak berpengaruh terhadap 

kepercayaan, meskipun brand awareness dapat mempercepat konsumen 

                                                             
222Bernarto, Innocentius, et al. "The influence of brand awareness, brand image, and 

brand trust on brand loyalty." Jurnal Manajemen 24.3 (2020): 412-426.  
223Macdonald, Emma K., and Byron M. Sharp. "Brand awareness effects on consumer 

decision making for a common, repeat purchase product: A replication." Journal of business 
research 48.1 (2000): 5-15.  

224Sidharta, Raden Bagus Faizal Irany, Ni Luh Ariningsih Sari, and Wayan Suwandha. 
"Purchase intention pada produk bank syariah ditinjau dari brand awareness dan brand 
image dengan trust sebagai variabel mediasi." MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen 8.3 (2018): 
562-578.  
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dalam mengingat suatu merek, namun hal ini tidak mencukupi untuk 

membangun kepercayaan yang diperlukan dalam mempengarui minat 

pengunaan suatu produk.225 Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Syafira dkk, menunjukkan bahwa kepercayaan sebagai 

variabel moderasi dapat mempengaruhi secara tidak langsung memiliki 

pengaruh terhadap niat membayar zakat.226 Selanjutnya, penelitian 

Khairunnisa dkk, menyatakan bahwa brand awareness dan kepercayaan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan masyarakat untuk 

menyalurkan zakat dan donasi melalui Tokopedia.227  

 Teori perilaku konsumen menjelaskan bahwa, kesadaran merek 

biasanya dianggap penting karena dapat mempengaruhi preferensi dan niat 

konsumen untuk memilih suatu produk atau layanan.228 Dengan 

memperkuat kepercayaan konsumen melalui langkah-langkah yang konkret, 

BSI dapat membentuk hubungan yang lebih kuat dengan nasabahnya dan 

memengaruhi minat masyarakat secara positif dalam menggunakan layanan 

pembayaran ZIS melalui BSI Mobile Banking di Kota Makassar. Perlunya 

                                                             
225Sidharta, Raden Bagus Faizal Irany, Ni Luh Ariningsih Sari, and Wayan Suwandha. 

"Purchase intention pada produk bank syariah ditinjau dari brand awareness dan brand 
image dengan trust sebagai variabel mediasi." MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen 8.3 (2018): 
562-578.  

226Syafira, Fadillah Nur, Ririn Tri Ratnasari, and Shafinar Ismail, "The effect of 
religiosity and trust on intention to pay in ziswaf collection through digital payments", JEBIS: 
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 6, no. 1 (2020): h. 98.  

227Khairunnisa, Aziza Hanifa, Jahtu Widya Ningrum, Nurul Huda, and Nova Rini, 
"Pengaruh brand awareness dan kepercayaan terhadap keputusan menyalurkan zakat dan 
donasi melalui Tokopedia", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 2 (2020): h. 284.  

228Salam, Fitri Yana, and Rafika Rahmawati. "Pengaruh Brand Awareness, Brand 
Image Dan Media Communication Terhadap Minat Nasabah Memilih Bank Bri Syariah Kcp 
Cileungsi." Paradigma 17.1 (2020): 38-58. 
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melakukan upaya konkret dalam membangun kepercayaan konsumen akan 

menjadi kunci bagi BSI dalam meningkatkan pengaruh brand awareness 

mereka dan memperluas dampaknya dalam memengaruhi perilaku 

konsumen. 

 Faktor-faktor seperti brand awareness dan kepercayaan memainkan 

peran penting dalam menentukan minat seseorang dalam menggunakan 

platform online untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Tingkat 

kesadaran merek yang tinggi dan kepercayaan yang kuat pada suatu merek 

dapat meningkatkan minat pengguna dalam menggunakan platform digital 

untuk pembayaran ZIS. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan 

adanya variasi dalam persepsi kepercayaan dari pengguna BSI Mobile 

Banking, menyoroti perlunya edukasi yang lebih efektif untuk menyamakan 

persepsi mengenai kepercayaan terhadap produk. Ini penting untuk menjaga 

reputasi perusahaan dan meningkatkan minat masyarakat dalam 

menggunakan BSI Mobile Banking untuk pembayaran ZIS.  

5. Pengaruh Digital Payment Terhadap Minat Masyarakat yang 

Dimoderasi oleh Kepercayaan 

 Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menunjukkan bahwa 

hubungan variabel digital payment yang dimoderasi oleh kepercayaan 

menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat 

dalam pembayaran ZIS pada BSI Mobile Banking di Kota Makassar. Hasil 

tersebut, dapat diintepretasikan bahwa variabel kepercayaan mampu 
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memperkuat atau memoderasi pengaruh digital payment terhadap variabel 

dependen (minat).  

 Hasil analisis yang mendalam dari data menunjukkan adanya 

hubungan yang kuat antara digital payment dan minat masyarakat dalam 

melakukan pembayaran Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) melalui platform BSI 

Mobile Banking di Kota Makassar. Penemuan ini menegaskan bahwa adopsi 

teknologi pembayaran digital memiliki dampak positif yang signifikan 

terhadap partisipasi masyarakat dalam pembayaran ZIS, yang merupakan 

bagian penting dari praktik keagamaan dan sosial di masyarakat. Selain itu, 

temuan ini juga memperkuat peran penting teknologi dalam memfasilitasi 

aksesibilitas dan kenyamanan dalam melaksanakan kewajiban agama. 

 Persepsi kemudahan penggunaan, kegunaan, dan kepercayaan 

memainkan peran krusial dalam memengaruhi minat masyarakat terhadap 

layanan pembayaran ZIS melalui BSI Mobile Banking. Persepsi kemudahan 

penggunaan mencerminkan kemudahan dalam penggunaan pembayaran 

digital, sedangkan persepsi kegunaan menyoroti manfaat efisiensi dan 

kenyamanan transaksi. Persepsi kepercayaan menggambarkan rasa aman 

dan perlindungan informasi pribadi. Semua faktor ini saling berinteraksi 

untuk membentuk minat masyarakat dalam menggunakan layanan BSI 

Mobile Banking. 

 Indikator minat seperti Ketertarikan menunjukkan minat awal atau 

ketidakpastian masyarakat terhadap layanan ini. Perasaan senang 

mencerminkan kepuasan saat menggunakan layanan, terutama karena 
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kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan. Kecenderungan 

mencerminkan kebiasaan memilih BSI Mobile Banking untuk pembayaran 

ZIS secara berkala, dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan dan 

kepercayaan terhadap layanan tersebut. 

 Indikator Kepercayaan seperti integritas, kompetensi, loyalitas, dan 

keterbukaan sangat berperan. Integritas mencerminkan keyakinan bahwa 

BSI Mobile Banking menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi pribadi, 

serta bertindak secara jujur dalam transaksi perbankan. Kompetensi 

menunjukkan keyakinan pada kehandalan sistem, tim yang terampil, dan 

kemampuan dalam menangani masalah teknis. Loyalitas mencerminkan 

komitmen BSI Mobile Banking dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan 

nasabah serta mempertahankan loyalitas masyarakat. Keterbukaan 

menggambarkan keyakinan bahwa BSI Mobile Banking memberikan 

informasi jelas, komunikasi terbuka dengan nasabah, dan siap menerima 

umpan balik untuk perbaikan. 

 Kepercayaan memainkan peran yang krusial dalam memperkuat 

hubungan antara digital payment dan minat masyarakat terhadap 

pembayaran ZIS melalui platform BSI Mobile Banking. Tingkat kepercayaan 

yang tinggi terhadap keamanan, keandalan, dan kemudahan penggunaan 

platform digital membantu memperkuat keyakinan masyarakat dalam 

menggunakan teknologi tersebut untuk melaksanakan kewajiban keagamaan 

mereka. Dengan demikian, kepercayaan menjadi faktor moderator yang 
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penting dalam memperkuat dampak positif digital payment terhadap minat 

masyarakat.  

 Dalam menggunaakan aplikasi digital, diperlukan sebuah 

kepercayaan dari masyarakat maupun konsumen. Orang yang dipercaya 

memiliki kemauan dan kepekaan pada harapan orang lain yang meyakini 

bahwa tindakannya berperan sangat penting utamanya dalam mepengaruhi 

minat masyarakat dalam melakukan pembayaran pembayaran ziswaf melalui 

digital payment.229 Hal tersebut sejalan dengan penelitian Islamyanti, dkk 

menyatakan bahwa variabel kepercayaan dan pemanfaatan fintech 

bersama−sama berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki membayar 

zakat melalui fintech dompet dhuafa.230  

Sejalan dengan teori UTAUT, kepercayaan terhadap manfaat 

(Perceived Usefulness) dan kemudahan penggunaan (Perceived Ease of Use) 

menjadi faktor krusial dalam memengaruhi adopsi teknologi informasi. Pada 

penggunaan BSI Mobile Banking, kepercayaan terhadap layanan ini sangat 

penting. Ketika pengguna yakin bahwa BSI Mobile Banking menjaga 

integritas data mereka, memiliki kompetensi yang handal dalam 

menyediakan layanan perbankan, menunjukkan loyalitas terhadap 

kebutuhan nasabah, dan bersikap terbuka dalam komunikasi, masyarakat 

                                                             
229Ramadhan, Faizal Huda, and Firly Rio Triono. "Pengaruh Online Payment 

terhadap Minat untuk Berzakat Online." Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 8.2 
(2022): 139-151.  

230Islamyanti, Nur, Ayu Ruqayyah Yunus, and Muhammad Nasri Katman. "Pengaruh 
Trust, Corporate Image dan Pemanfaatan Fintech terhadap Keputusan Muzakki dalam 
Membayar Zakat di Dompet Dhuafa Sulsel degan Religiusitas sebagai Variabel 
Moderasi." ISLAMIKA 6.1 (2024): h. 92. 
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cenderung memiliki niat yang lebih kuat untuk secara aktif mengadopsi dan 

menggunakan layanan ini.231 

 Temuan utama dari analisis adalah bahwa adopsi digital payment 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat dalam 

melakukan pembayaran Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) melalui platform BSI 

Mobile Banking di Kota Makassar. Lebih lanjut, kepercayaan berperan 

sebagai faktor moderator yang memperkuat hubungan antara digital 

payment dan minat masyarakat. Dengan demikian, tingkat kepercayaan yang 

tinggi terhadap keamanan dan kemudahan penggunaan platform digital 

meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan BSI Mobile Banking 

untuk melaksanakan pembayaran ZIS. Implikasi dari temuan ini menekankan 

pentingnya pengembangan strategi yang efektif untuk memperkuat 

kepercayaan dan mempromosikan adopsi teknologi pembayaran digital 

dalam konteks aktivitas keagamaan dan sosial. 

6. Pengaruh Life Style Terhadap Minat Masyarakat yang Dimoderasi 

oleh Kepercayaan 

 Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menunjukkan bahwa 

hubungan variabel life style yang dimoderasi oleh kepercayaan menunjukkan 

pengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat dalam 

pembayaran ZIS pada BSI Mobile Banking di Kota Makassar. Hasil tersebut, 

dapat diintepretasikan bahwa variabel kepercayaan mampu memperkuat 

                                                             
231Diniyah, Fellasufah. "Faktor yang mempengaruhi niat perilaku muslim 

menggunakan platform crowdfunding waqf: Teori UTAUT model." Jurnal Ilmiah Ekonomi 
Islam 7.2 (2021): 544-552.  
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atau memoderasi pengaruh life style terhadap variabel dependen (minat). 

Gaya hidup yang mendukung inovasi dan kemajuan teknologi memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat masyarakat untuk 

menggunakan layanan pembayaran digital BSI Mobile Banking. 

 Selain faktor-faktor terkait teknologi seperti digital payment, faktor 

life style juga memainkan peran penting dalam membentuk minat 

masyarakat terhadap pembayaran ZIS melalui platform BSI Mobile Banking. 

Kepercayaan yang tinggi terhadap platform tersebut memperkuat pengaruh 

life style terhadap minat masyarakat, menunjukkan bahwa preferensi dan 

gaya hidup juga memengaruhi cara masyarakat memilih untuk melaksanakan 

kewajiban keagamaan mereka. Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan 

minat masyarakat dalam menggunakan platform digital untuk pembayaran 

ZIS juga harus memperhitungkan faktor life style dan upaya membangun 

kepercayaan yang kuat dalam penggunaan BSI Mobile Banking. 

 Minat masyarakat dipengaruhi oleh ketertarikan untuk menjelajahi 

fitur baru, keinginan untuk memaksimalkan teknologi dalam keuangan, serta 

keinginan untuk mengembangkan kemampuan dalam mengelola keuangan 

secara digital. Hal ini menunjukkan bahwa minat dalam menggunakan 

layanan pembayaran ZIS melalui BSI Mobile Banking tidak hanya dipicu oleh 

kebutuhan fungsional, tetapi juga oleh motivasi untuk eksplorasi dan 

pengembangan diri. 

 Pendapat positif terhadap BSI Mobile Banking, yang meliputi 

pandangan bahwa penggunaannya meningkatkan kenyamanan, efisiensi, 
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serta sesuai dengan gaya hidup modern, juga memainkan peran penting 

dalam membentuk minat masyarakat. Keyakinan bahwa platform tersebut 

dapat membantu mengontrol keuangan dengan lebih baik dalam gaya hidup 

yang sibuk dan dinamis juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan 

minat. 

 Kepercayaan terhadap keamanan, integritas, kompetensi, loyalitas, 

dan keterbukaan BSI Mobile Banking berperan sebagai moderator yang 

memperkuat hubungan antara gaya hidup dan minat masyarakat. Keyakinan 

bahwa platform BSI menjaga kerahasiaan informasi, memiliki sistem yang 

handal, serta bersikap terbuka terhadap umpan balik, memberikan 

kepercayaan tambahan yang memperkuat keterlibatan masyarakat dalam 

menggunakan layanan pembayaran ZIS melalui BSI Mobile Banking. 

 Temuan tersebut juga menyoroti peran penting kepercayaan dalam 

memperkuat hubungan antara life style dan minat masyarakat terhadap 

pembayaran ZIS melalui platform digital. Melalui hasil penelitian, ditemukan 

bahwa tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap keamanan, kemudahan 

penggunaan, dan ketersediaan layanan di platform BSI Mobile Banking 

menjadi faktor kunci dalam memperkuat pengaruh life style terhadap minat 

masyarakat.  

 Terdapat kesadaran yang semakin meningkat di kalangan 

masyarakat Kota Makassar akan pentingnya adopsi teknologi dalam 

melaksanakan aktivitas keagamaan. Faktor-faktor seperti kemudahan akses, 

fleksibilitas, dan kecepatan transaksi yang ditawarkan oleh pembayaran 
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digital menjadi dorongan bagi masyarakat untuk beralih dari metode 

konvensional ke metode digital dalam membayar ZIS. 

 Temuan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang 

dinamika antara life style, kepercayaan, dan minat masyarakat terhadap 

pembayaran ZIS melalui platform BSI Mobile Banking di Kota Makassar. 

Implikasi dari temuan ini memperkuat urgensi bagi pihak terkait, baik 

lembaga keuangan maupun lembaga keagamaan, untuk terus 

mengembangkan layanan digital yang memenuhi kebutuhan dan harapan 

masyarakat, serta membangun kepercayaan yang kokoh dalam penggunaan 

teknologi tersebut.  

 Sejalan dengan Teori Perilaku Terencana (TPB) yang 

mengungkapkan bahwa sikap individu terhadap teknologi digital 

mempengaruhi niat mereka untuk mengadopsi perilaku tersebut. Faktor-

faktor seperti kemudahan akses, fleksibilitas, dan kecepatan transaksi yang 

ditawarkan oleh pembayaran digital memperkuat niat positif ini, sementara 

norma subjektif, yaitu persepsi individu terhadap dukungan dan harapan 

dari orang lain, juga berkontribusi dalam memperkuat adopsi teknologi ini. 

Dengan demikian, pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika antara 

gaya hidup, kepercayaan, dan minat masyarakat terhadap teknologi 

pembayaran ZIS di Kota Makassar mendukung urgensi bagi lembaga 

keuangan dan lembaga keagamaan untuk terus mengembangkan layanan 

digital yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat serta 
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membangun kepercayaan yang kuat terhadap penggunaan BSI Mobile 

Banking. 

 Hasil tersbut selaras dengan penelitian Putra & Julianto menyatakan 

gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan penggunaan dompet digital. 

Gaya hidup adalah salah satu indicator dari faktor pribadi yang dapat 

berpengaruh ke perilaku konsumen akan suatu barang atau jasa. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat gaya hidup yang dimiliki 

seseorang maka akan semakin tinggi pula terhadap tingkat minat dan 

keputusan penggunaan dalam menggunakan suatu jasa/produk tersebut.232  

Tingkat kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap pembayaran zakat online. Variabel yang paling dominan dalam 

mempengaruhi pembayaryan zakat online adalah tingkat kepercayaan.233 

Dengan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap sistem pembayaran zakat 

secara digital, individu cenderung merasa nyaman dan yakin untuk 

melakukan transaksi tersebut melalui platform online. Hal ini menciptakan 

lingkungan yang mendukung dan memperkuat minat mereka dalam 

menggunakan layanan pembayaran zakat secara digital. 

                                                             
232Putra, Gede Galang, dan Jualianto, I Putu, " Pengaruh Gaya Hidup, Promosi dan 

Keamanan Transaksi Terhadap Keputusan Penggunaan Dompet Digital pada Generasi Z di 
Kabupaten Tabanan", Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi 10, no. 1 (2021): h. 27.  

233Pratama, Obit Dwi, Mustafa Kamal Rokan, and Nurul Inayah. "Pengaruh Brand 
Awareness, Tingkat Kepercayaan, Transparansi, Akuntabilitas Dan Tingkat Pendapatan 
Generasi Milenial Terhadap Pembayaran Zakat Melalui Lembaga Baznas Secara Online:(Studi 
Pada Generasi Milenial Sumatera Utara)." CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi 
Bisnis 4.1 (2024): h. 236. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Brand awarness berpengaruh namun tidak signifikan terhadap minat 

masyarakat dalam pembayaran ZIS melalui BSI Mobile Banking di kota 

Makassar.  

2. Digital payment berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat 

dalam pembayaran ZIS melalui BSI Mobile Banking di kota Makassar. 

3. Life style berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat dalam 

pembayaran ZIS melalui BSI Mobile Banking di kota Makassar 

4. Kepercyaan nasabah tidak memoderasi pengaruh brand awarness 

terhadap minat masyarakat dalam pembayaran ZIS pada BSI Mobile 

Banking di Kota Makassar. 

5. Kepercyaan nasabah memoderasi pengaruh digital payment terhadap 

minat masyarakat dalam pembayaran ZIS pada BSI Mobile Banking di 

Kota Makassar.  

6. Kepercyaan nasabah memoderasi pengaruh life style terhadap minat 

masyarakat dalam pembayaran ZIS pada BSI Mobile Banking di Kota 

Makassar 

B. Implikasi 

1. Brand awareness memiliki pengaruh yang tidak kuat terhadap minat 

masyarakat dalam menggunakan layanan pembayaran ZIS, namun 
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upaya untuk lebih memperkenalkan merek tersebut bisa membantu 

dalam meningkatkan minat masyarakat. 

2. Digital Payment yang diadopsi masyarakat akan mempengaruhi minat 

masyarakat dalam menggunakan layanan pembayaran ZIS melalui BSI 

Mobile Banking, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin akrab 

masyarakat dengan cara-cara pembayaran digital, semakin besar 

kemungkinan minatnya menggunakan layanan BSI Mobile Banking. 

3. Life style  seseorang terkait dengan teknologi juga memengaruhi minat 

mereka dalam menggunakan layanan pembayaran ZIS melalui BSI 

Mobile Banking, orang-orang yang lebih nyaman dengan teknologi 

cenderung lebih berminat menggunakan layanan BSI Mobile Banking. 

4. Kepercayaan masyarakat terhadap layanan memiliki peran penting 

dalam memperkuat pengaruh pembayaran digital dan gaya hidup 

terhadap minat masyarakat, namun tidak signifikan dalam 

memengaruhi hubungan antara brand awareness dan minat. Hal ini 

menandakan bahwa faktor kepercayaan lebih memengaruhi 

pemilihan layanan berdasarkan teknologi dan gaya hidup daripada 

kesadaran merek, shingga upaya membangun kepercayaan konsumen 

perlu diperkuat khususnya dalam konteks adopsi teknologi dan 

perubahan gaya hidup.  

C. Saran 

1. Untuk Bank Syariah Indonesia agar lebih meningkatkan infrastruktur 

keamanan dan privasi data pada platform BSI Mobile Banking. Ini 



169 
 

 

dapat dilakukan dengan mengimplementasikan teknologi keamanan 

terkini, seperti enkripsi data dan otentikasi dua faktor, serta 

memberikan informasi yang jelas kepada pengguna tentang langkah-

langkah keamanan yang diimplementasikan. 

2. Untuk masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang 

pentingnya menggunakan layanan pembayaran digital untuk 

pembayaran ZIS. BSI dapat menyelenggarakan program edukasi atau 

kampanye kesadaran untuk memperkenalkan manfaat dan 

kemudahan menggunakan BSI Mobile Banking untuk pembayaran ZIS. 

3. Untuk pengguna BSI untuk terus mengembangkan aplikasi BSI Mobile 

Banking dengan memperhatikan umpan balik dan kebutuhan 

pengguna. Hal ini meliputi peningkatan antarmuka pengguna, 

peningkatan fungsionalitas, dan penyediaan fitur-fitur baru yang 

memudahkan proses pembayaran ZIS. 

4. Untuk Peneliti Selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi faktor-

faktor lain yang memengaruhi minat dan adopsi masyarakat terhadap 

layanan pembayaran ZIS melalui platform digital, termasuk faktor-

faktor psikologis dan sosial yang lebih dalam. Selain itu, penelitian 

dapat difokuskan pada pengembangan model prediktif untuk 

memahami perilaku pengguna dengan lebih baik.  
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Lampiran 1 Kuesioner Penelitan 

 

PROGRAM PASCASARJANA 

EKONOMI SYARIAH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

 

Kepada Yth.  

Saudara/i  

Di Tempat.  

 

Dengan Hormat,  

Dengan kerendahan hati, saya mohon kesediaan Anda untuk mengisi 

kuesioner dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Saya 

adalah mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Syariah, UIN Alauddin Makassar 

yang sedang mengerjakan tesis dan melakukan penelitian mengenai 

“PENGARUH BRAND AWARENESS, DIGITAL PAYMENT DAN LIFE STYLE 

TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN ZIS MELALUI 

BSI MOBILE BANKING DENGAN KEPERCAYAAN NASABAH SEBAGAI 

VARIABEL MODERASI DI KOTA MAKASSAR”. Bersamaan ini perlu saya 

sampaikan, semua informasi yang diberikan hanya untuk kepentingan 

pengerjaan tesis dan dijamin kerahasiaannya. Demikian permohonan ini saya 

sampaikan, atas perhatiannya dan kesediaan saudara/i mengisi kuesioner ini, 

saya ucapkan terima kasih. 

 

Hormat saya,  

 

Nadila 



 
 

KUESIONER PENELITIAN 

PETUNJUK PENGISIAN  

1. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat saudara/i. 

adapun kriteria jawabannya sebagai berikut:  

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

RG : Ragu-ragu 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju  

2. Dan diharapkan tidak ada satu nomor pun yang terlewatkan dalam 

mengisi skala ini.  

3. Gunakan tanda (√) untuk jawaban yang anda pilih.  

BAGIAN I (Identitas Responden)  

1. Nama   :  

2. Usia   :  a. < 20 Tahun 

b. 20-25 Tahun 

c. 26-30 Tahun 

d. > 30 Tahun 

3. Jenis Kelamin :  a. Laki-laki 

b. Perempuan 

4. Pekerjaan : a. Pegawai (Swasta/Negri) 

b. Wiraswasta 

c. Mahasiswa 

d. Lainnya 

 

 



 
 

BAGIAN II 

Variabel X1 (Brand Awareness) 

 

No Pernyataan SS S RG TS STS 

Recall 

1 Saya mudah mengingat merek BSI 
ketika berpikir tentang perbankan 
syariah. 

     

2 Ketika disebutkan, saya langsung 
mengingat merek BSI. 

     

3 Saya sering mengingat merek BSI 
(Bank Syariah Indonesia). 

     

Recognition 

4 Logo atau merek BSI mudah 
untuk dikenali oleh saya 

     

5 Saya sering mengidentifikasi merek 
BSI dalam iklan atau promosi 

     

6 Saya yakin dapat mengenali logo BSI 
jika dilihat 

     

Purchase 

7 Saya telah melakukan pembelian 
produk atau layanan dari BSI dalam 
setahun terakhir 

     

8 Saya cenderung memilih BSI sebagai 
pilihan utama untuk kebutuhan 
perbankan saya. 

     

9 Saya sering memilih produk atau 
layanan dari BSI daripada yang lain 

     

Consumption 

10 Produk dan layanan BSI menjadi 
bagian penting dari aktivitas 
keuangan saya sehari-hari 

     



 
 

11 Saya secara aktif menggunakan 
aplikasi BSI Mobile Banking untuk 
melakukan transaksi perbankan 

     

12 Saya secara rutin menggunakan 
layanan perbankan BSI setiap minggu. 

     

 

Variabel X2 (Digital Payment (Pembayaran sistem digital) 

 
No Pernyataan SS S RG TS STS 

Perceived Ease of Use 

1 Menggunakan metode 
pembayaran digital terasa mudah 
bagi saya. 

     

2 Saya merasa tidak kesulitan ketika 
menggunakan layanan pembayaran 
digital 

     

3 Saya merasa dapat dengan cepat 
mempelajari cara menggunakan 
pembayaran digital. 

     

Perceived Usefullnes 

4 Saya yakin bahwa pembayaran 
digital dapat meningkatkan 
efisiensi transaksi saya 

     

5 Pembayaran digital membantu saya 
menghemat waktu dan tenaga. 

     

6 Saya merasa pembayaran digital 
sangat berguna bagi aktivitas 
keuangan saya 

     

Perceived Credibility 

7 Saya percaya bahwa pembayaran 
digital aman digunakan 

     

8 Saya yakin bahwa informasi pribadi 
saya akan terlindungi saat 
menggunakan pembayaran digital 

     



 
 

9 Saya memiliki kepercayaan yang 
tinggi terhadap platform pembayaran 
digital yang saya gunakan. 

     

Sosial Influence 

10 Saya mempertimbangkan pendapat 
atau pengalaman orang lain sebelum 
menggunakan pembayaran digital 

     

11 Saya merasa terdorong untuk 
menggunakan pembayaran digital 
karena banyak orang di sekitar saya 
melakukannya 

     

12 Saya mendapatkan rekomendasi 
atau pengaruh dari teman atau 
keluarga untuk menggunakan 
pembayaran digital. 

     

Behavior Intentions 

13 
Saya berniat untuk memperluas 
penggunaan pembayaran digital 
untuk transaksi lainnya 

     

14 Saya berencana untuk tetap setia 
menggunakan pembayaran digital 
sebagai metode utama pembayaran 
saya 

     

15 Saya bermaksud untuk terus 
menggunakan pembayaran digital 
di masa depan. 

     

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Variabel X3 (Life Style) 

 

No Pernyataan SS S RG TS STS 

Activities 

1 Saya menggunakan BSI mobile 
banking untuk melakukan transaksi 
keuangan sehari-hari, seperti 
transfer uang dan pembayaran 
tagihan 

     

2 Saya sering menggunakan fitur-fitur 
tambahan di BSI mobile banking, 
seperti pembelian pulsa atau 
pembayaran tiket 

     

3 Saya menghabiskan sebagian besar 
waktu online saya untuk berinteraksi 
dengan BSI mobile banking. 

     

Interest 

4 Saya merasa tertarik untuk mempelajari 
lebih lanjut tentang manfaat dan 
kemudahan menggunakan BSI mobile 
banking. 

 

     

5 Saya tertarik untuk menjelajahi 
fitur-fitur baru yang ditawarkan 
oleh BSI mobile banking 

     

6 Saya ingin mengembangkan minat 
saya dalam mengelola keuangan 
secara digital melalui   BSI mobile 
banking 

     

Opinion 

7 Saya percaya bahwa menggunakan BSI 
mobile banking membantu meningkatkan 
kenyamanan dan efisiensi dalam 
pengelolaan keuangan saya 

     

8 Saya setuju bahwa BSI mobile banking 
merupakan solusi yang sesuai dengan 
gaya hidup modern di mana segala 

     



 
 

sesuatunya serba cepat dan mudah 
diakses 

9 Saya memiliki pendapat bahwa BSI 
mobile banking dapat membantu saya 
mengontrol keuangan saya dengan 
lebih baik, sesuai dengan gaya hidup 
yang sibuk dan dinamis  

     

 

Variabel Z (Kepercayaan) 

 
No Pernyataan SS S RG TS STS 

Integritas 

1 Saya percaya bahwa BSI mobile 
banking menjaga keamanan dan 
kerahasiaan informasi pribadi saya 

     

2 Saya merasa yakin bahwa BSI mobile 
banking mematuhi standar etika dan 
prinsip-prinsip moral dalam 
layanannya  

     

3 Saya memiliki keyakinan bahwa 
BSI mobile banking tidak akan 
menyalahgunakan informasi 
pribadi saya untuk kepentingan 
pihak lain. 

     

Kompetensi 

4 Saya percaya bahwa BSI mobile 
banking memiliki sistem yang 
handal dan mampu mengelola 
transaksi perbankan dengan baik 

     

5 Saya yakin bahwa tim di balik BSI 
mobile banking memiliki keahlian 
dan pengetahuan yang cukup untuk 
memberikan layanan perbankan 
yang berkualitas 

     

6 Saya memiliki keyakinan bahwa BSI 
mobile banking telah membuktikan 
kompetensinya sebagai penyedia 
layanan perbankan yang dapat 

     



 
 

diandalkan. 

Loyalitas 

7 Saya merasa yakin bahwa BSI 
mobile banking peduli terhadap 
kebutuhan dan kepuasan 
nasabahnya. 

     

8 Saya memiliki keyakinan bahwa 
BSI mobile banking akan terus 
berupaya untuk meningkatkan 
layanannya demi kepuasan dan 
kepercayaan nasabah 

     

9 Saya yakin bahwa BSI mobile 
banking memiliki komitmen yang 
kuat untuk mempertahankan 
loyalitas nasabahnya. 

     

Keterbukaan 

10 Saya percaya bahwa BSI mobile 
banking memiliki komunikasi 
yang terbuka dan mudah diakses 
dengan nasabahnya 

     

11 Saya merasa yakin bahwa BSI mobile 
banking tidak menyembunyikan 
informasi penting dari nasabahnya 

12 Saya merasa yakin bahwa BSI mobile 
banking memberikan informasi yang 
jelas dan transparan tentang layanan 
dan kebijakannya. 

     

 

 

 

 

 

 



 
 

Variabel Y (Minat Membayar ZIS Melalui BSI Mobile Banking) 

 
No Pernyataa n SS S RG TS STS 

Ketertarikan 

1 Saya tertarik untuk menggunakan BSI 
Mobile Banking sebagai platform 
pembayaran ZIS 

     

2 Saya merasa penasaran dan ingin 
mencoba menggunakan fitur 
pembayaran ZIS yang disediakan 
oleh BSI Mobile Banking 

     

3 Saya merasa tertarik untuk 
membayar ZIS melalui BSI Mobile 
Banking karena kemudahannya 
dalam proses pembayaran 

     

Perasaan Senang 

4 Saya merasa senang dengan 
kemudahan menggunakan BSI 
Mobile Banking untuk membayar 
ZIS 

     

5 Saya merasa gembira ketika 
mengetahui fitur pembayaran ZIS 
yang tersedia di BSI Mobile Banking 

     

6 Saya merasa senang dengan 
kenyamanan dan kepraktisan yang 
ditawarkan oleh BSI Mobile Banking 
dalam pembayaran ZIS. 

 

     

Kecendrungan 

7 Saya cenderung memilih BSI Mobile 
Banking sebagai sarana pembayaran 
ZIS dibandingkan dengan metode 
pembayaran lainnya 

     

8 Saya memiliki kecenderungan untuk 
memilih pembayaran ZIS melalui 
BSI Mobile Banking karena 
kenyamanan dan kepraktisannya 

     



 
 

9 Saya cenderung akan menggunakan 
BSI Mobile Banking sebagai platform 
pembayaran ZIS secara berkala. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 2 Hasil Uji SEMPls 

Hasil Convergent Validity 

1. Outer loding 

  
Original 

sample (O) 
Sample 

mean (M) 

Standard 
deviation 

(STDEV) 

T statistics 
(|O/STDEV

|) P values 

X1.1 <- X1 0,770 0,770 0,041 18,608 0,000 

X1.10 <- X1 0,694 0,686 0,075 9,219 0,000 

X1.11 <- X1 0,767 0,761 0,054 14,324 0,000 

X1.12 <- X1 0,759 0,751 0,056 13,506 0,000 

X1.2 <- X1 0,806 0,804 0,034 23,522 0,000 

X1.3 <- X1 0,784 0,783 0,034 23,226 0,000 

X1.4 <- X1 0,737 0,737 0,045 16,491 0,000 

X1.5 <- X1 0,755 0,750 0,054 14,012 0,000 

X1.6 <- X1 0,749 0,743 0,060 12,528 0,000 

X1.7 <- X1 0,755 0,753 0,043 17,535 0,000 

X1.8 <- X1 0,734 0,726 0,060 12,256 0,000 

X1.9 <- X1 0,708 0,706 0,043 16,637 0,000 

X2.1 <- X2 0,649 0,649 0,049 13,299 0,000 

X2.10 <- X2 0,748 0,742 0,052 14,419 0,000 

X2.11 <- X2 0,737 0,731 0,056 13,163 0,000 

X2.13 <- X2 0,707 0,706 0,036 19,648 0,000 

X2.14 <- X2 0,784 0,783 0,029 26,868 0,000 

X2.2 <- X2 0,588 0,589 0,061 9,637 0,000 

X2.3 <- X2 0,668 0,670 0,046 14,369 0,000 

X2.4 <- X2 0,759 0,759 0,037 20,515 0,000 

X2.6 <- X2 0,675 0,675 0,052 12,894 0,000 

X2.7 <- X2 0,763 0,757 0,050 15,260 0,000 

X2.8 <- X2 0,709 0,702 0,059 12,037 0,000 

X2.9 <- X2 0,718 0,712 0,058 12,451 0,000 

X3.1 <- X3 0,882 0,879 0,035 24,880 0,000 

X3.2 <- X3 0,867 0,863 0,036 24,402 0,000 

X3.3 <- X3 0,892 0,887 0,035 25,133 0,000 

X3.4 <- X3 0,909 0,905 0,034 26,533 0,000 

X3.5 <- X3 0,920 0,919 0,038 24,458 0,000 

X3.6 <- X3 0,900 0,898 0,037 24,513 0,000 

X3.7 <- X3 0,924 0,922 0,036 25,744 0,000 

X3.8 <- X3 0,900 0,898 0,037 24,113 0,000 

Y1 <- Y 0,747 0,744 0,052 14,494 0,000 

Y2 <- Y 0,855 0,853 0,042 20,481 0,000 

Y3 <- Y 0,876 0,876 0,023 38,573 0,000 

Y4 <- Y 0,856 0,855 0,028 30,326 0,000 



 
 

Y5 <- Y 0,829 0,829 0,026 32,298 0,000 

Y6 <- Y 0,884 0,883 0,019 46,070 0,000 

Z1 <- Z 0,782 0,779 0,055 14,319 0,000 

Z2 <- Z 0,761 0,765 0,055 13,747 0,000 

Z3 <- Z 0,799 0,789 0,056 14,387 0,000 

Z4 <- Z 0,625 0,599 0,129 4,832 0,000 

Z5 <- Z 0,600 0,566 0,154 3,884 0,000 

Z x X1 -> Z x X1 1,000 1,000 0,000 n/a n/a 

Z x X3. -> Z x X3. 1,000 1,000 0,000 n/a n/a 

Z x X2 -> Z x X2 1,000 1,000 0,000 n/a n/a 

 

2. Discriminant Validity 

Fornell-Larcker Creterion 

 X1 X2 X3. Y Z 

X1 0,752         

X2 0,591 0,711       

X3 0,324 0,108 0,899     

Y 0,626 0,696 0,315 0,843   

Z 0,479 0,155 0,291 0,427 0,718 

 

Composite Reliability & Cronbach’s Alpha 

 

Cronbach's 
alpha 

Composite 
reliability 

(rho_a) 
Composite 

reliability (rho_c) 

Average 
variance 

extracted 
(AVE) 

X1 0,930 0,933 0,940 0,566 

X2 0,910 0,912 0,924 0,505 

X3 0,966 0,974 0,971 0,809 

Y 0,918 0,921 0,936 0,710 

Z 0,771 0,798 0,840 0,516 

 

3. R Square 

 R-square R-square adjusted 

Y 0,689 0,677 

 

 



 
 

4. Cross Loading 

 X1 X2 X3. Y Z Z x X3. Z x X2 Z x X1 

X1.1 0,770 0,548 0,227 0,520 0,347 -0,297 -0,021 -0,364 

X1.10 0,694 0,462 0,199 0,455 0,440 -0,296 -0,167 -0,409 

X1.11 0,767 0,284 0,358 0,391 0,465 -0,432 -0,124 -0,433 

X1.12 0,759 0,425 0,239 0,459 0,446 -0,380 -0,140 -0,396 

X1.2 0,806 0,471 0,233 0,534 0,286 -0,291 0,037 -0,307 

X1.3 0,784 0,525 0,227 0,542 0,295 -0,371 0,032 -0,363 

X1.4 0,737 0,383 0,173 0,473 0,286 -0,295 0,039 -0,263 

X1.5 0,755 0,311 0,339 0,400 0,450 -0,435 -0,131 -0,433 

X1.6 0,749 0,303 0,336 0,438 0,458 -0,461 -0,033 -0,452 

X1.7 0,755 0,519 0,217 0,496 0,273 -0,271 0,015 -0,241 

X1.8 0,734 0,370 0,288 0,379 0,385 -0,329 -0,090 -0,338 

X1.9 0,708 0,622 0,148 0,492 0,269 -0,202 -0,048 -0,287 

X2.1 0,705 0,649 0,197 0,482 0,427 -0,227 -0,153 -0,347 

X2.10 0,358 0,748 0,089 0,450 0,027 0,037 0,109 0,085 

X2.11 0,363 0,737 0,044 0,481 0,049 0,032 0,097 0,092 

X2.13 0,354 0,707 -0,118 0,493 0,076 0,113 0,079 0,078 

X2.14 0,368 0,784 0,050 0,584 0,144 0,100 0,071 0,056 

X2.2 0,677 0,588 0,238 0,503 0,372 -0,326 -0,022 -0,346 

X2.3 0,452 0,668 0,033 0,451 0,077 0,030 0,056 -0,114 

X2.4 0,472 0,759 0,030 0,542 0,187 -0,015 0,068 -0,081 

X2.6 0,327 0,675 0,107 0,544 0,068 -0,009 0,141 -0,004 

X2.7 0,350 0,763 0,091 0,472 -0,003 0,045 0,088 0,063 

X2.8 0,256 0,709 0,097 0,455 -0,087 0,102 0,141 0,120 

X2.9 0,330 0,718 0,062 0,423 -0,088 0,118 0,165 0,165 

X3.1 0,339 0,156 0,882 0,300 0,273 -0,279 -0,012 -0,325 

X3.2 0,332 0,130 0,867 0,263 0,264 -0,233 -0,049 -0,299 

X3.3 0,255 -0,006 0,892 0,203 0,258 -0,250 -0,004 -0,288 

X3.4 0,255 0,072 0,909 0,261 0,258 -0,263 0,000 -0,295 

X3.5 0,313 0,145 0,920 0,351 0,284 -0,281 0,044 -0,266 

X3.6 0,264 0,057 0,900 0,264 0,218 -0,213 -0,050 -0,245 

X3.7 0,295 0,117 0,924 0,305 0,266 -0,244 0,025 -0,250 

X3.8 0,260 0,054 0,900 0,273 0,266 -0,236 0,004 -0,302 

Y1 0,494 0,513 0,182 0,747 0,316 -0,313 0,097 -0,239 

Y2 0,557 0,559 0,308 0,855 0,430 -0,308 0,090 -0,259 

Y3 0,538 0,608 0,271 0,876 0,355 -0,261 0,034 -0,266 

Y4 0,530 0,575 0,268 0,856 0,314 -0,236 0,130 -0,215 

Y5 0,510 0,596 0,237 0,829 0,375 -0,291 0,156 -0,256 

Y6 0,535 0,659 0,311 0,884 0,362 -0,299 0,121 -0,281 

Z1 0,249 0,073 0,150 0,313 0,782 -0,386 -0,186 -0,391 



 
 

Z2 0,396 0,090 0,278 0,390 0,761 -0,485 -0,155 -0,426 

Z3 0,374 0,082 0,281 0,348 0,799 -0,556 -0,322 -0,528 

Z4 0,376 0,252 0,121 0,227 0,625 -0,342 -0,372 -0,470 

Z5 0,350 0,119 0,170 0,193 0,600 -0,490 -0,308 -0,527 

Z x X3. -0,444 -0,002 -0,279 -0,337 -0,627 1,000 0,421 0,844 

Z x X1 -0,470 -0,031 -0,314 -0,301 -0,632 0,844 0,562 1,000 

Z x X2 -0,062 0,097 -0,003 0,124 -0,348 0,421 1,000 0,562 

5. Uji Hipotesis 

 

Original 
sample (O) 

Sample 
mean (M) 

Standard 
deviation 

(STDEV) 
T statistics 

(|O/STDEV|) P values 

X1 -> Y 0,011 0,002 0,068 0,166 0,434 

X2 -> Y 0,618 0,618 0,061 10,103 0,000 

X3. -> Y 0,098 0,100 0,051 1,925 0,027 

Z -> Y 0,200 0,209 0,074 2,705 0,003 

Z x X3. -> Y 0,130 0,128 0,059 2,210 0,014 

Z x X2 -> Y 0,230 0,228 0,049 4,666 0,000 

Z x X1 -> Y -0,038 -0,036 0,043 0,868 0,193 

 

Koefisien Jalur dan P Value 

Pengaruh 
Original 
Sample 

(O) 

T Statistic 
(IO/STEDEVI) 

P 
Values 

Hipotesis Keterangan 

Brand Awareness 
Terhadap Minat 

Masyarakat 

0.011 0.166 0.434 H1 Tidak 
Signifikan 

Digital Payment 
Terhadap Minat 

Masyarakat 

0.618 10.103 0.000 H2 Signifikan 

Life Style  Terhadap 
Minat Masyarakat 

0.098 1.925 0.027 H3 Signifikan 

 

Koefisien Jalur Variabel Moderasi dan Nilai P Value 

Pengaruh 
Original 
Sample 

(O) 

T Statistic 
(IO/STEDEVI) 

P 
Values 

Hipotesis Keterangan 

Moderating effect 1 
-0.038 0.868 0.193 H1 Tidak 

Signifikan 



 
 

Moderating effect 2 
0.230 4.666 0.000 H2 Signifikan 

Moderating effect 3 
0.130 2.210 0.014 H3 Signifikan 
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