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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor 

yang dapat meningkatkan kepercayaan pengguna, sehingga dapat berpengaruh 

terhadap minat penggunaan mobile banking bank syariah di Indonesia. Dalam 

penelitian ini peneliti mencoba melihat paradigma berpikir dan sikap nasabah 

bank syariah menggunakan perspektif toeri UTAUT2 (Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology 2) dari Venkatesh, et.al (2012) yang 

dimodifikasi dengan menambahkan trust sebagai variabel kausalitas. Survei 

dilakukan terhadap 200 nasabah pengguna maupun calon pengguna mobile 

banking bank syariah di Indonesia menggunakan Google form yang 

didistribusikan secara online.  

Model analisis dalam penelitian ini meliputi metode PLS (Partial Least 

Square) yakni menggunakan SmartPLS 3.0. Hasilnya bahwa ekspektasi kinerja, 

ekspektasi usaha, dan nilai harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepercayaan pengguna. Adapun kepercayaan juga berpengaruh positif signifikan 

terhadap minat seseorang untuk menggunakan mobile banking bank syariah di 

Indonesia. Namun, dua variabel lain yakni motivasi hedonis, dan pengaruh sosial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan pengguna.  

Kata Kunci: UTAUT2, Minat Penggunaan, Kepercayaan, M-Banking, Perbankan 

Syariah 
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ABSTRACT 

 

This study aims to examine and analyze the factors that can increase user 

confidence, so that it can affect the interest in using Islamic bank mobile banking 

in Indonesia. In this study, researchers try to see the paradigm of thinking and 

attitudes of Islamic bank customers using the perspective of UTAUT2 (Unified 

Theory of Acceptance and Use of Technology 2) from Venkatesh, et.al (2012) 

which is modified by adding trust as a causality variable. The survey was 

conducted on 200 user customers and prospective Islamic bank mobile banking 

users in Indonesia using a Google form which is distributed online. 

The analysis model in this study includes the PLS (Partial Least Square) 

method using SmartPLS 3.0. The result is that performance expectancy, effort 

expectancy and price value have a positive and significant effect on user trust. 

The trust also has a significant positive effect on a person's interest in using 

Islamic bank mobile banking in Indonesia. However, two other variables, namely 

hedonic motivation, and social influence do not have a significant effect on user 

trust. 

Keywords: UTAUT2, Interest in Use, Trust, M-Banking, Islamic Banking 
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MOTTO 

 

―Kayata aja dumeh pinter, ning dadiya manungsa kang wicaksana‖ 

 

―Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan engkau 

menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi 

mudah.‖ 

 

―Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah sejak dari ayunan 

hingga liang lahat.‖ 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada era saat ini, segala aktivitas manusia 

menjadi lebih mudah, baik dibidang ekonomi maupun sosial. Hal tersebut 

tentunya tidak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi. Hal ini karena sistem teknologi informasi dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat dalam segala aspek kehidupan, serta mampu 

memberikan kemudahan di era mobilitas yang cukup tinggi seperti saat ini. 

Hal tersebut dibuktikan dengan survei yang dilakukan APJII (Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) pada tahun 2017 yang mencatat 

bahwa 54,68% penduduk Indonesia merupakan pengguna internet, yakni 

sebesar 143,26 juta jiwa dari total 262 juta penduduk Indonesia. 

Adapun salah satu industri yang juga fokus terhadap perkembangan 

teknologi adalah industri perbankan. Dimana pada dekade ini, pola perilaku 

masyarakat cenderung beralih menjadi cashless society. Masyarakat tidak 

harus membawa uang tunai dalam jumlah banyak ketika ingin melakukan 

transaksi finansial namun dapat memanfaatkan layanan teknologi digital 

perbankan yang efektif, efisien, dan aman didukung serta diawasi langsung 

oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
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Berbagai fasilitas perbankan disiapkan untuk para nasabah guna 

menjamin kemudahan transaksi, fleksibilitas waktu, kenyamanan, dan 

keamanan dalam menggunakan fasilitas tersebut. Salah satu fasilitas di sektor 

perbankan yang sedang digalakkan oleh Bank Indonesia selaku regulator 

adalah kehadiran mobile banking untuk mengakomodir trend dan kebiasaan 

di masyarakat modern. Layanan mobile banking ini disiapkan oleh bank atau 

lembaga keuangan lainnya guna memungkinkan pelanggan atau nasabahnya 

melakukan transaksi jarak jauh menggunakan perangkat seluler mereka 

seperti ponsel pintar (smartphone) dan juga tablet (Inayah, 2018).

 Namun, sayangnya masih banyak pengguna yang belum 

memaksimalkan gadget atau smartphone milik mereka untuk melakukan 

transaksi keuangan. Hal ini dibuktikan oleh survei yang dilakukan oleh 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017 yang 

menyatakan bahwa layanan yang paling rendah diakses dengan internet 

adalah di sektor perbankan dengan persentase 7,39%. 

 Survei tersebut berbanding terbalik dengan data dari OJK yang 

menunjukkan bahwa pertumbuhan e-banking justru mengalami peningkatan. 

Menurut OJK, pengguna e-banking di Indonesia terus mengalami 

peningkatan dari tahun 2012 yakni sebesar 13,6 juta nasabah, meningkat 

menjadi 50,4 juta nasbah pengguna e-banking pada tahun 2016 atau 

mengalami peningkatan sebesar 270% (Yani, dkk., 2018). Hal ini bisa saja 

terjadi karena kemungkinan masyarakat hanya menggunakan salah satu dari 

layanan e-banking yang tidak perlu mengaksesnya menggunakan internet di 
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gadget, seperti ATM dan mesin EDC (Electronic Data Capture). Namun, 

studi dari Riza (2021) juga membuktikan dan memperkuat pernyataan 

sebelumnya bahwa transaksi perbankan melalui sistem digital justru 

mengalami peningkatan yang drastis, dimana data dari Institute for 

Development of Economics and Finance (INDEF) tahun 2018 menunjukkan 

bahwa sebesar 41% dari frekuensi transaksi perbankan dilakukan melalui 

mobile banking. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi digital perbankan 

meningkat hampir tujuh kali lipat dibandingkan tahun 2010 (Katadata, 2020) 

dikutip dari Riza tahun 2021. 

Studi sebelumnya yang dilakukan oleh Wijayanti & Riza (2017); 

Aljaafreh (2016); Stewart & Jurjens (2018); Acar & Citak (2019) yang 

dikutip dari (Riza, 2019) juga melaporkan bahwa customer trust menjadi isu 

utama dalam pengggunaan digital banking. Hasil tersebut konsisten dengan 

survei yang dilakukan oleh MEF bahwa penghalang terbesar penggunaan 

mobile banking untuk transaksi finansial adalah masalah trust atau 

kepercayaan. Dimana, dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa 32% 

pengguna mobile di Indonesia menyebutkan kepercayaan sebagai masalah 

utama yang membuat khawatir untuk menggunakan mobile banking.  

Menurut Riza (2019) dalam studinya, ada banyak faktor yang 

mempengaruhi penggunaan digital banking syariah, seperti kemudahan 

transaksi (30,5%), kemudahan akses (12,1%), kepraktisan (10,4%), 

kemudahan penggunaan (6,6%), serta efektf dan efisien (6,6%). Namun studi 

ini juga membuktikan dan memperkuat pernyataan sebelumnya bahwa faktor 
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kepercayaan justru menjadi faktor yang menempati urutan cukup rendah 

dalam mempengaruhi penggunaan mobile banking, yakni hanya sebesar 

3,2%. 

Celah penelitian sebelumnya perlu dianalisis oleh peneliti, yakni 

berkaitan dengan faktor-faktor yang mampu meningkatkan user trust, 

sehingga minat menggunakan mobile banking bank syariah juga akan turut 

meningkat. Adapun pendekatan teori yang digunakan penulis yakni dengan 

model teori UTAUT2 (Unified Theori of Acceptance and Use of Technology 

2). Teori UTAUT2 merupakan model teori yang dikembangkan oleh 

Venkatesh, et.al (2003) yakni dengan mengkombinasikan delapan teori yang 

telah ada sebelumnya, sehingga dikembangkanlah sebuah model teori 

gabungan baru yang terintegrasi (Rivai, 2014). Alasan peneliti menggunakan 

model UTAUT2 ini karena menurut Venkatesh & Xu (2003) menyatakan 

bahwa dalam studi longitudinal penerimaan teknologi karyawan, UTAUT 

mampu menjelaskan sekitar 70% dari varians dalam niat perilaku untuk 

menggunakan teknologi atau sistem. 

Namun, hasil analisis model UTAUT2 oleh Venkatesh, et.al (2012) 

masih mempunyai beberapa kelemahan. Salah satunya adalah instrumen 

konstruk kebiasaan, yang didasarkan pada kenyataan bahwa untuk memeriksa 

peran kebiasaan, pelanggan harus memiliki pengalaman yang kaya dalam 

menggunakan teknologi (Alalwan, dkk (2017). Hal tersebut sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan Limayem, dkk (2007) dalam Pertiwi & Ariyanto 

(2017) yang menjelaskan bahwa kebiasaaan dipersepsikan sebagai sejauh 
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mana seseorang cenderung untuk berperilaku secara otomatis karena 

pembelajaran sebelumnya. Poin penting yang harus digaris bawahi dalam 

pernyataan tersebut bahwa seseorang cenderung berperilaku otomatis 

berdasarkan pengalaman sebelumnya.  

Dimana dalam penelitian ini sampel yang digunakan yakni bukan hanya 

pengguna mobile banking bank syariah yang telah mempunyai pengalaman 

sebelumnya, namun juga calon pengguna baru. Sehingga variabel kebiasaan 

dihilangkan, karena kurang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan 

(berdasarkan penelitian dari Limayem, dkk (2007) dan Alalwan, dkk (2017 

tersebut). Berdasarkan analisis tersebut, peneliti menggunakan rekonstruksi 

yang bersumber dari penelitian Alalwan, dkk (2017) dan Pertiwi & Ariyanto 

(2017). Rekonstruksi dalam hal ini adalah mengurangi konstruk atau variabel 

yang ada berdasarkan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian 

ini. 

Adapun variabel kedua yang peneliti hilangkan yakni konstruk atau 

variabel kondisi yang memfasilitasi, karena penelitian yang dilakukan oleh 

Triandis (1980) dalam Pertiwi dan Ariyanto (2017) menjelaskan bahwa 

perilaku tidak akan terjadi apabila kondisi obyektif di lingkungannya 

menghalangi. Poin penting yang perlu digaris bawahi yakni bahwa kondisi 

yang memfasilitasi akan mempengaruhi perilaku penggunaan. Hal ini sesuai 

dengan hipotesis yang diajukan oleh Triandis (1980) dalam Pertiwi dan 

Ariyanto bahwa kondisi yang memfasilitasi secara langsung mempengaruhi 

perilaku penggunaan mobile banking secara signifikan.  
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Dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel dependen 

minat penggunaan, bukan perilaku penggunaan. Sehingga konstruk kondisi 

yang memfasilitasi yang berhubungan langsung terhadap perilaku 

penggunaan yang bersumber dari penelitian Triandis (1980) dalam Pertiwi & 

Ariyanto (2017) kurang relevan dengan variabel dependen dalam penelitian 

ini. Berdasarkan analisis tersebut, maka peneliti merekonstruksi penelitian 

yang bersumber dari penelitian Triandis (1980) dalam Pertiwi & Ariyanto 

(2017) tersebut. 

Selain itu, alasan peneliti ingin melakukan penelitian ini dikarenakan 

masih terdapat gap variabel dalam UTAUT2 pada penelitian-penelitian 

sebelumnya, sehingga dari hal tersebut kemungkinan masih dapat diuji 

kembali. Adapun perbedaan gap penelitian pada studi sebelumnya dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

 Pada penelitian yang dilakukan oleh Putri & Suardikha (2020) 

menunjukkan hasil bahwa ekspektasi kinerja tidak berpengaruh terhadap 

minat penggunaan e-money di Kota Denpasar. Sedangkan pada penelitian 

Haris, dkk (2020) menunjukkan hasil yang berbeda, dimana ekspektasi 

kinerja mempengaruhi minat seseorang untuk menggunakan aplikasi Ruang 

Guru. Selanjutnya dalam penelitian Premi & Widyaningrum (2020) 

mengemukakan bahwa ekspektasi usaha berpengaruh positif signifikan 

terhadap minat penggunaan mobile banking KCU BCA Malang. Sedangkan 

dalam penelitian Putri & Suardikha (2020) menunjukkan hasil sebaliknya, 
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bahwa ekspektasi usaha tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan e-

money di Kota Denpasar.  

Kemudian pada penelitian Safitri & Andriansyah (2020) menunjukkan 

hasil bahwa pengaruh sosial berpengaruh terhadap minat penggunaan aplikasi 

fintech OVO. Sedangkan dalam penelitian Putri & Suardikha (2020) 

menunjukkan hasil sebaliknya, bahwa pengaruh sosial tidak berpengaruh 

terhadap minat penggunaan e-money di Kota Denpasar. Adapun dalam 

penelitian Premi & Widyaningrum (2020) menunjukkan hasil bahwa motivasi 

hedonis berpengaruh positif signifikan terhadap minat penggunaan mobile 

banking KCU BCA Malang. Sedangkan dalam penelitian Andrianto (2020) 

menunjukkan hasil yang berbeda, dimana motivasi hedonis tidak berpengaruh 

terhadap minat penggunaan aplikasi LinkAja.  

Dalam penelitian Putri & Suardikha (2020) mengemukakan hasil bahwa 

nilai harga berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan e-money di 

Kota Denpasar. Sedangkan dalam penelitian Mufingatun, dkk (2020) 

menunjukkan hasil sebaliknya bahwa nilai harga tidak mempengaruhi minat 

penggunaan mobile banking di Indonesia. 

Berdasarkan model UTAUT2, dalam penelitian ini variabel yang 

diusulkan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan pengguna 

dalam menggunakan teknologi mobile banking bank syariah adalah kelima 

konstruk atau variabel yang ada di UTAUT2 yakni performace expectancy, 

effort expectancy, social influence, hedonic motivation, dan price value. 

Selain itu, variabel kepercayaan dalam penelitian ini dimunculkan sebagai 
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variabel kausalitas. Hal tersebut didasari oleh pemikiran bahwa seseorang 

cenderung akan menggunakan aplikasi mobile banking bank syariah apabila 

ia percaya bahwa aplikasi tersebut dapat memberikan manfaat terhadap 

pekerjaannya (ekspektasi kinerja), memberikan kemudahan dalam 

menggunakan sistem untuk menunjang pekerjaannya (ekspektasi usaha), 

percaya bahwa adanya orang-orang sekitar yang mempengaruhinya dan 

seberapa besar pengaruh yang diberikan maka akan meningkatkan minat 

menggunakan sistem (pengaruh sosial), percaya bahwa sistem yang 

memberikan kesenangan atau kenikmatan dalam menggunakan teknologi 

akan meningkatkan minat penggunaan (motivasi hedonis), serta percaya 

bahwa biaya yang ia keluarkan sebanding dengan manfaat yang ia peroleh 

akan meningkatkan minat untuk menggunakan sistem (nilai harga). 

Adapun alasan lain peneliti memodifikasi konstruk UTAUT2 dengan 

menambahkan variabel kepercayaan sebagai variabel kausalitas yakni 

bersumber dari penelitian Riza (2021)—dimana ia juga memodifikasi model 

UTAUT2 dengan menambahkan variabel trust dan variabel satisfaction untuk 

mengeksplorasi kemungkinan variabel baru yang muncul dari persepsi 

pelanggan dengan menyajikan pertanyaan terbuka sebelum ditutup 

pertanyaan dalam kuesioner. Setelah itu, data tersebut akan digunakan untuk 

memasukkan variabel atau model baru yang lebih spesifik untuk penerimaan 

teknologi mobile banking bank syariah. Hal ini sejalan dengan rekomendasi 

dari Venkatesh, et.al (2016) yang dikutip dari Riza (2021) untuk 

mengembangkan model UTAUT untuk konsep baru dan fenomena baru. 
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Selain itu, alasan lain mengapa penulis menambahkan variabel trust 

dalam penelitian ini dikarenakan kepercayaan dalam penelitian sebelumnya 

ditemukan menjadi pengaruh penting dalam mempengaruhi niat perilaku 

untuk mengadopsi teknologi. Hal tersebut ditemukan pada penelitian 

Hanafizadeh, dkk (2014); Alalwan, dkk (2015); Sharma, dkk (2019); 

Malaquias, dkk (2016) yang dikutip dari Merhi, dkk (2019) yang 

mengemukakan bahwa kepercayaan ditemukan menjadi pengaruh penting 

niat perilaku untuk mengadopsi teknologi karena asosiasi terbalik dengan 

risiko. Dengan demikian, kepercayaan yang lebih tinggi pada teknologi akan 

menurunkan risiko yang dirasakan dan akibatnya secara positif memengaruhi 

niat perilaku. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Alalwan, dkk (2017); El-

Masri & Tarhini (2017); Luo, dkk (2010); Kim, dkk (2008) dalam Merhi, dkk 

(2019) juga mengemukakan bahwa kepercayaan sebelumnya ditemukan 

memiliki dampak positif yang signifikan terhadap penerapan mobile banking. 

Adapun urgensi lain penelitian ini perlu dilakukan karena investasi 

yang dilakukan oleh dunia perbankan dalam pengembangan teknologi digital 

seperti mobile banking ini sangatlah besar, sehingga penting pengembangan 

sistem informasi di dunia perbankan perlu diidentifikasi, yakni berkaitan 

mengenai faktor-faktor yang menjadi penentu penerimaan teknologi 

informasi tersebut. Seperti halnya yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat 

Indonesia Tbk (BRI) pada tahun 2017 menganggarkan dana Rp 2,4 triliun 

untuk pengembangan digital banking (Kontan.co.id). Adapun PT Bank 

Mandiri Tbk (Bank Mandiri) pada tahun 2020 ini menganggarkan biaya 
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modal IT terkait digital banking sebesar Rp 2,3 triliun (Bisnis.com), serta PT 

Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) pada tahun 2019 menganggarkan belanja 

modal sebesar Rp 1,6 triliun untuk ekspansi teknologi (Kontan.co.id). 

Berdasarkan latar belakang, fenomena, data-data, serta teori yang sudah 

ada dan didukung oleh beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti ingin 

mengetahui faktor-faktor yang mampu meningkatkan user trust, sehingga 

minat menggunakan mobile banking bank syariah juga akan turut 

meningkat—yakni dengan pendekatan model teori UTAUT2. Oleh sebab itu, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

UTAUT2 (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2) 

Modifikasi terhadap Intention to Use Mobile Banking Bank Syariah di 

Indonesia dengan Trust sebagai Variabel Kausalitas”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dihadapi pada 

penelitian ini adalah minat penggunaan mobile banking bank syariah 

berdasarkan korelasi sebab-akibat diantara variabel-variabel dalam 

UTAUT2. Dari hal tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Apakah Ekspektasi Kinerja berpengaruh terhadap Kepercayaan 

Pengguna Mobile Banking Bank Syariah di Indonesia? 

2. Apakah Ekspektasi Usaha berpengaruh terhadap Kepercayaan Pengguna 

Mobile Banking Bank Syariah di Indonesia? 
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3. Apakah Pengaruh Sosial berpengaruh terhadap Kepercayaan Pengguna 

Mobile Banking Bank Syariah di Indonesia? 

4. Apakah Motivasi Hedonis berpengaruh terhadap Kepercayaan Pengguna 

Mobile Banking Bank Syariah di Indonesia? 

5. Apakah Nilai Harga berpengaruh terhadap Kepercayaan Pengguna 

Mobile Banking Bank Syariah di Indonesia? 

6. Apakah Kepercayaan berpengaruh terhadap Minat Penggunaan Mobile 

Banking Bank Syariah di Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk memberikan bukti empiris, yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Ekspektasi Kinerja terhadap Kepercayaan 

Pengguna Mobile Banking Bank Syariah di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Ekspektasi Usaha terhadap Kepercayaan 

Pengguna Mobile Banking Bank Syariah di Indonesia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Pengaruh Sosial terhadap Kepercayaan 

Pengguna Mobile Banking Bank Syariah di Indonesia. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Motivasi Hedonis terhadap Kepercayaan 

Pengguna Mobile Banking Bank Syariah di Indonesia. 

5. Untuk mengetahui pengaruh Nilai Harga terhadap Kepercayaan 

Pengguna Mobile Banking Bank Syariah di Indonesia. 
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6. Untuk mengetahui pengaruh Kepercayaan terhadap Minat Penggunaan 

Mobile Banking Bank Syariah di Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi dunia pendidikan, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan ilmu berkaitan dengan faktor-faktor 

yang dapat memperngaruhi minat penggunaan teknologi digital 

perbankan (mobile banking), khususnya terkait kemudahan dan 

benefit yang didapat dalam menggunakan teknologi mobile 

banking bank syariah di Indonesia. 

b. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai sumber atau referensi penelitian yang 

berkaitan dengan penerimaan teknologi mobile banking dengan 

menggunakan model UTAUT2. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Sebagai salah satu bahan untuk menambah referensi bagi 

mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

b. Bagi Perbankan Syariah 
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Sebagai salah satu gambaran untuk mengambil kebijakan 

perbankan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

minat penggunaan teknologi perbankan (mobile banking) bank 

syariah. 

c. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, 

wawasan, dan sarana dalam mengaplikasikan ilmu yang telah 

diperoleh selama di bangku perkuliahan. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab. 

Guna memperoleh gambaran umum mengenai pembahasan dalam penelitian 

ini, maka penulis akan memaparkan sistematika pembahasan yang merupakan 

garis besar kajian dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan 

dalam penelitian ini meliputi: 

BAB I  PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Penelitian 

Latar belakang penelitian ini memuat berbagai aspek yang melatar 

belakangi mengapa penelitian ini dilakukan, antara lain: 

a. Peta permasalahan yang akan di teliti. Permasalahan ini terdiri atas 

fenomena, isu, serta permasalahan di lapangan yang membutuhkan 

solusi maupun penjelasan secara teoritis oleh peneliti maupun pihak 

terkait yang terlibat di dalamnya. Disamping itu, dalam menjelaskan 
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uraian permasalahan, penulis juga menyertakan data serta fakta 

dilapangan yang mendukung perlunya penelitian mengenai topik 

tersebut. Adapun pembahasan kali ini mengenai pengaruh UTAUT2 

(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2) Modifikasi 

terhadap Intention to Use Mobile Banking Bank Syariah di Indonesia 

dengan Trust sebagai Variabel Kausalitas. 

b. Urgensi penelitian. Urgensi ini menjelaskan mengapa topik penelitian 

ini penting untuk dilakukan atau diteliti, serta memaparkan upaya 

pemecahan masalah yang akan dilakukan oleh peneliti. 

c. Kontribusi penelitian dalam keilmuan dan industri perbankan syariah. 

2. Rumusan Masalah, merupakan problem atau persoalan penelitian yang 

disajikan dalam bentuk kalimat tanya. 

3. Tujuan Penelitian, yakni memaparkan sesuatu yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini. Adapun tujuan ini disajikan dalam bentuk kalimat 

pernyataan. 

4. Manfaat penelitian, yakni menjelaskan manfaat yang akan diperoleh oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan topik yang akan diteliti. 

Adapun manfaat dalam penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. 

5. Sistematika Pembahasan, yakni terdiri atas bagian-bagian penulisan 

penlitian yang terdiri atas BAB I, II, III, IV, dan V serta uraian singkat 

dari setiap bab. 
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BAB II  KAJIAN PUSTAKA 

Penjelasan dalam bab II ini terdapat 4 aspek pembahasan yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Teori yang relevan atau mendukung penelitian yang sedang dilakukan. 

Adapun teori yang digunakan yakni tentang performace expectance, 

effort expectancy, social influence, hedonic motivation, price value, trust, 

dan intention to use. Teori-teori tersebut kemudian akan dikaitkan 

dengan pengaruhnya terhadap minat penggunaan mobile banking bank 

syariah. Garis besar mengenai teori ini meliputi konsep dan definisi yang 

saling keterkaitan untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena atau 

fakta. Teori-teori yang digunakan merupakan grand theory yang sudah 

mapan atau valid. Penjelasan mengenai teori disajikan dalam sub bab 

terpisah. 

b. Penelitian terdahulu yang serupa dan mendukung penelitian yang akan 

dilakukan. Penelitian terdahulu yang digunakan bersumber dari jurnal 

yang terupdate dari tahun 2018-2020. Dalam penelitian terdahulu 

dipaparkan pula posisi research yang sedang dilakukan oleh peneliti. 

c. Pengembangan Hipotesis, yakni upaya untuk merumuskan hipotesis atau 

dugaan sementara dengan argumen yang dibangun dari penelitian 

sebelumnya yang mendukung atau relevan dengan penelitian yang 

sedang dilakukan. Pengembangan hipotesis ini terdiri atas konsep atau 

definisi teori, penelitian yang mendukung dugaan sementara, serta proses 
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keterkaitan antara variable independen yang digunakan terhadap variable 

kausalitas maupun dependen. 

d. Kerangka penelitian, merupakan sebuah kerangka berfikir yang 

digunakan sebagai model penelitian yang saling berkaitan antara variable 

independen, variable kausalitas, dan variable dependen yang digunakan. 

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini, secara umum menjelaskan rencana dan cara atau metode 

penelitian yang akan dilakukan penulis untuk menjawab hipotesis yang 

diajukan. Adapun rincian dalam bab ini yakni sebagai berikut: 

a. Penjelasan mengenai jenis dan sifat penelitian berdasarkan tujuan 

penelitiannya. Misalnya kuantitatif dengan pendekatan kuesioner online 

dll. 

b. Sumber data dan sample yang digunakan, serta teknik memperolehnya. 

c. Pengukuran variable. 

d. Model pengujian hipotesis yang digunakan, yakni dalam hal ini 

menggunakan teknik analisis data menggunakan Partial Least Square 

(PLS). 

 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini memuat penjelasan objek penelitian, karakteristik responden, 

hasil analisis data, serta pembahasan secara mendalam terkait hasil temuan 

dan menjelaskan implikasinya. Pada bab hasil penelitian akan dipaparkan 
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proses analisis sesuai dengan alat analisis yang sudah dikemukakan pada bab 

III, serta hasil pengujian hipotesisnya. Adapun hasil penelitian disajikan 

dalam bentuk teks, tabel, gambar, maupun grafik. 

 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini dijelaskan mengenai 3 hal pokok yakni kesimpulan, 

implikasi penelitian, serta keterbatasan dan saran bagi penelitian selanjutnya 

yang akan dijabarkan sebagai berikut: 

a. Kesimpulan, bagian ini diuraikan mengenai kesimpulan hasil penelitian 

untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan oleh penulis, serta 

diskusi singkat atas hasil penelitian yang diperoleh. 

b. Implikasi Penelitian, bagian ini diuraikan mengenai implikasi dari hasil 

penelitian yang dilakukan terhadap industri perbankan syariah pada 

khususnya, serta dunia pendidikan pada umunya mengenai 

pengidentifikasian faktor-faktor penenetu penggunaan teknologi mobile 

banking bank syariah dengan pendekatan model teori UTAUT2 

modifikasi. 

c. Keterbatasan Penelitian dan Saran, bagian ini diuraikan hal-hal apa saja 

yang menjadi keterbatasan dalam penelitian yang sedang dilakukan oleh 

penulis, serta saran ataupun rekomendasi bagi penelitian selanjutnya 

yang bersumber dari penelitian ini. 
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DAFTAR PUSTAKA 

Merupakan daftar sumber referensi yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, artikel atau website 

lainnya yang terkait dengan penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang berjudul 

―Pengaruh UTAUT2 (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 

2) Modifikasi terhadap Intention to Use Mobile Banking Bank Syariah di 

Indonesia dengan Trust sebagai Variabel Kausalitas‖ maka dapat dirumuskan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa konstruk atau variabel ekspektasi kinerja terbukti berpengaruh 

positif dan signifikan dalam meningkatkan kepercayaan pengguna, 

yang juga akan berpengaruh terhadap minat seseorang dalam 

menggunakan mobile banking bank syariah di Indonesia. Artinya 

bahwa semakin bermanfaatnya aplikasi mobile banking bank syariah 

terhadap penggunanya, maka kepercayaan seseorang akan meningkat 

dan hal tersebutlah yang juga akan meningkatkan minat seseorang 

untuk menggunakan mobile banking bank syariah di Indonesia. 

2. Konstruk ekspektasi usaha terbukti berpengaruh positif dan signifikan 

dalam meningkatkan kepercayaan pengguna, yang juga akan 

berpengaruh terhadap minat seseorang dalam menggunakan mobile 

banking bank syariah di Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa semakin mudah seseorang untuk menggunakan mobile banking 

bank syariah, maka kepercayaan akan meningkat dan hal tersebut juga 
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akan meningkatkan minat seseorang untuk menggunakan mobile 

banking bank syariah di Indonesia. 

3. Konstruk atau variabel pengaruh sosial terbukti tidak berpengaruh 

signifikan dalam meningkatkan kepercayaan pengguna mobile banking 

bank syariah di Indonesia. Artinya bahwa semakin tinggi atau 

rendahnya kepercayaan seseorang terhadap pengaruh sosial yang ada, 

maka tidak akan meningkatkan minat seseorang untuk menggunakan 

mobile banking bank syariah di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan 

pengaruh lingkungan atau orang-orang sekitar kepada calon individu 

yang akan menggunakan teknologi masih belum begitu besar. 

4. Konstruk atau variabel motivasi hedonis terbukti tidak berpengaruh 

signifikan dalam meningkatkan kepercayaan pengguna mobile banking 

bank syariah di Indonesia. Artinya bahwa semakin tinggi atau 

rendahnya  kepercayaan seseorang terhadap kesenangan, kebanggaan, 

dan prestise dalam diri seseorang dari penggunaan mobile banking bank 

syariah tidak akan meningkatkan minat seseorang untuk menggunakan 

mobile banking bank syariah di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan 

mayoritas responden belum memperoleh kesenangan yang maksimal 

dari penggunaan mobile banking bank syariah di Indonesia yang 

berkaitan dengan fitur/layanan, fasilitas, serta keamanan yang ada saat 

ini. 

5. Konstruk atau variabel nilai harga terbukti berpengaruh positif dan 

signifikan dalam meningkatkan kepercayaan pengguna, yang juga akan 
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berpengaruh terhadap minat seseorang dalam menggunakan mobile 

banking bank syariah di Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa ketika tarif yang dikeluarkan pengguna relatif murah terhadap 

manfaat yang ia peroleh, maka kepercayaan seseorang akan meningkat 

dan hal tersebutlah yang akan meningkatkan minat seseorang untuk 

menggunakan mobile banking bank syariah di Indonesia. 

6. Konstruk atau variabel kepercayaan terbukti berpengaruh positif dan 

signifikan dalam meningkatkan minat seseorang dalam menggunakan 

mobile banking bank syariah di Indonesia. Hal tersebut membuktikan 

bahwa kepercayaan sebagai variabel kausalitas terbukti memainkan 

peranan yang cukup penting dalam meningkatkan minat seseorang 

untuk menggunakan aplikasi mobile banking bank syariah di Indonesia 

melalui pendekatan teori UTAUT 2. 

 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan penelitian mengenai ―Pengaruh UTAUT2 (Unified Theory 

of Acceptance and Use of Technology 2) Modifikasi terhadap Intention to Use 

Mobile Banking Bank Syariah di Indonesia dengan Trust sebagai Variabel 

Kausalitas‖ maka, penelitian ini memberikan kontribusi bagi dunia perbankan 

pada khususnya yakni terkait pentingnya peran kepercayaan dalam 

meningkatkan minat penggunaan mobile banking bank syariah di Indonesia 

yakni dengan menguji melalui teori UTAUT2. Pengidentifikasian faktor-

faktor penentu penggunaan teknologi ini sangat penting untuk dilakukan 
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karena investasi yang dilakukan dunia perbankan dalam pengembangan 

teknologi digital banking sangatlah besar seperti yang telah dijelaskan dalam 

latar belakang penelitian ini. 

Dalam penelitian ini terbukti bahwa variabel yang signifikan 

berpengaruh dalam meningkatkan kepercayaan pengguna sekaligus 

meningkatkan minat seseorang untuk menggunakan sistem mobile banking 

ini adalah berkaitan tentang kebermanfaatan aplikasi mobile banking bank 

syariah bagi penggunanya (ekspektasi kinerja), kemudahan penggunaan 

aplikasi mobile banking bank syariah (ekspektasi usaha), serta tarif yang 

murah dengan manfaat yang sebanding atau bahkan lebih besar (nilai harga). 

Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan manajemen perbankan dalam 

mengambil kebijakan selanjutnya, khususnya dalam pengembangan teknologi 

digital banking menuju masyarakat yang cashless society. 

 

C. Keterbatasan Penelitian dan Saran 

Berikut ini merupakan keterbatasan dalam penelitian ini yang akan 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan di masa pandemi Covid-19, sehingga teknik 

pengumpulan data hanya dilakukan menggunakan kuesioner online 

berupa google form dan tidak bisa dilakukan secara offline. Dari hal 

tersebut penulis tidak bisa bertemu secara langsung dengan calon 

responden dan melakukan wawancara secara singkat mengenai 

karakteristik responden, sehingga informasi yang didapat tergantung 
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dari persepsi responden atau kurang bisa menangkap fenomena secara 

menyeluruh terkait penggunaan mobile banking bank syariah di 

Indonesia.  

2. Berdasarkan analisis pada nilai R-Square variabel kepercayaan hanya 

sebesar 55,8% dapat dijelaskan oleh variabel independen, sisanya 

dijelaskan oleh variabel lain dalam penelitian ini. Sedangkan variabel 

minat penggunaan hanya sebesar 59,7% atau sekitar 60% mampu 

dijelaskan oleh variabel kepercayaan, sisanya dijelaskan oleh variabel 

lain dalam penelitian ini. Dari kedua analisis diatas, maka model 

penelitian ini bisa dikatakan ―cukup kuat‖. 

3. Berdasarkan wilayah persebaran data, penelitian ini masih memiliki 

keterbatasan yakni distribusi sample-nya belum dapat digeneralisasi ke 

seluruh wilayah di Indonesia. Dimana persebaran data untuk masing-

masing provinsi masih kurang proporsional antar satu dengan yang 

lainnya, serta mayoritas sebanyak 64% masih didominasi oleh 

mahasiswa/pelajar. 

 

Adapun saran yang diberikan penulis yakni diharapkan bagi penelitian 

selanjutnya untuk menggunakan kombinasi teknik kuantitatif dan kualitatif 

(campuran) misalnya melalui teknik kuesioner dan wawancara secara 

langsung dengan responden, sehingga data dan informasi yang didapatkan 

mampu menangkap fenomena secara menyeluruh terkait penggunaan mobile 

banking bank syariah di Indonesia. Karena kepercayaan ini memainkan 
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peranan yang penting dalam mempengaruhi hubungan kausalitas minat 

penggunaan teknologi mobile banking, sehingga fenomena mengapa dua 

variabel seperti pengaruh sosial, dan motivasi hedonis belum cukup mampu 

meningkatkan kepercayaan pengguna perlu diidentifikasi lebih dalam. 
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