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ABSTRAK 

Nama :  Armin Rusli Makatita 

NIM :  80500220003 

Prodi :  Ekonomi Syariah 

Judul :  Pengaruh Suku, Marga, dan Agama Terhadap Minat Beli  

  Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah Dengan Harga  

  Sebagai Variabel Intervening Pada Pasar Mardika Kota  

  Ambon 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dari variabel 

suku, marga, agama, dan harga terhadap minat beli serta untuk mengetahui 

hubungan secara tidak langsung variabel suku, marga, dan agama terhadap 

variabel minat beli melalui harga pada pasar Mardika kota Ambon.  

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, adapun sumber data yang diperoleh dari 

data primer yang bersumber dari pembagian kuesioner kepada seluruh responden 

yang merupakan sampel dalam penelitian ini. Dimana sampel yang diambil dari 

populasi adalah sebanyak 160 orang dan teknik pengolahan data yang digunakan 

adalah Structural Equation Model (SEM), dimana analisis data yang digunakan 

adalah analisis outer model, analisis inner model, dan pengujian hipotesis. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku berpengaruh positif signifikan 

terhadap minat beli. Marga berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli. 

Agama berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli. Harga berpengaruh 

positif signifikan terhadap minat beli. Suku berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap harga. Marga berpengaruh positif signifikan terhadap harga. Agama 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap harga. Suku berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap minat beli melalui harga. Marga berpengaruh positif 

signifikan terhadap minat beli melalui harga. Agama berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap minat beli melalui harga  

 Implikasi penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu implikasi secara 

teoritis dan implikasi secara praktis: pertama, implikasi teoritis yaitu untuk 

meningkatkan minat beli masyarakat saat melakukan transaksi muamalah di pasar 

Mardika kota Ambon dapat menggunakan variabel seperti suku, marga, agama, 

dan harga. Kedua, implikasi praktis yaitu penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

masukan dan pembelajaran untuk seluruh masyarakat terkhusus pembeli dan 

penjual di pasar Mardika kota Ambon untuk memudahkan dan mendapatkan 

keuntungan dalam melakukan transaksi muamalahnya. 

Kata Kunci: Suku, Marga, Agama, Harga, Minat Beli, Ekonomi Syariah 

 

 

 

 



 

xii 
 

 

ABSTRACT 

Name  : Armin Rusli Makatita 

ID :  80500220003 

Major : Ekonomi Syariah 

Title :  The Influence of Ethnicity, Clan, and Religion on People's  

  Buying Interest in Sharia Economic Perspective with Price  

  as an Intervening Variable in the Mardika Market in  

  Ambon City 

 This study aims to determine the direct effect of the variables of ethnicity, 

clan, religion, and price on buying interest and to determine the indirect 

relationship between ethnicity, clan, and religion variables on buying interest 

through prices at the Mardika market in Ambon city. 

 The research method used in this study was a quantitative research with a 

descriptive approach, while the data source was obtained from primary data from 

distributing questionnaires to all respondents who were the sample in this study. 

Where the sample taken from the population is as many as 160 people and the 

data processing technique used is the Structural Equation Model (SEM), where 

the data analysis used is the outer model analysis, inner model analysis, and 

hypothesis testing. 

 The results showed that ethnicity had a significant positive effect on 

purchase intention. Marga has a significant positive effect on purchase intention. 

Religion has a significant positive effect on purchase intention. Price has a 

significant positive effect on buying interest. Tribe has no significant positive 

effect on prices. Marga has a significant positive effect on prices. Religion has no 

significant positive effect on prices. Ethnicity has no significant positive effect on 

buying interest through price. Marga has a significant positive effect on buying 

interest through price. Religion has no significant positive effect on purchase 

intention through price. 

 The implications of this research are divided into two parts, namely 

theoretical implications and practical implications: first, theoretical implications, 

namely to increase people's buying interest when conducting muamalah 

transactions at the Mardika market in Ambon city can use variables such as 

ethnicity, clan, religion, and price. Second, the practical implication is that this 

research can be used as input and learning for the whole community, especially 

buyers and sellers at the Mardika market in Ambon city to facilitate and benefit in 

conducting muamalah transactions. 

Keywords: Ethnicity, Marga, Religion, Price, Purchase Intention, Islamic 

Economics 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia merupakan sebuah Negara dengan berbagai keragaman suku, 

budaya, dan juga agama. Berbagai keanekaragaman tersebut disatukan oleh 

falsafah hidup dengan, “Bhineka tunggal ika” sebagai pedomannya, yang merupa-

kan arti dari, “Berbeda-beda tetap satu jua”. Keberagaman suku yang ada di 

Indonesia melahirkan berbagai hal-hal yang unik, seperti halnya bentuk rumah, 

model atau cara berpakaian, serta lain sebagainya.
1
 Bahkan tercatat bahwa 

terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau lebih tepatnya 1.340 suku bangsa 

yang ada dimana sangat kaya akan keanekaragaman.
2
 Keberagaman suku bangsa 

ini juga telah dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat/49 : 13. 

   

   

  

  

   

   

     

     

 

Terjemahnya: 

 “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, 

                                                             
 

1
Ahmad Izzuddin, Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan Terhadap 

Minat Beli Makanan Kuliner, Jurnal Penelitian Ipteks, Vol.3, No.2, 2018, hal. 101. 

 
2
Nurul Huda, Wildatul Islamiyah, Nilai-nilai Kesetraan Ras dalam al-Qur’an (Kajian Atas 

Tafsir Al-Misbah), Jurnal Islam Nusantara, Vol. 05, No. 02, 2021, hal. 116-124. 
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yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 

bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teiliti”.
3
  

 

 Berdasarkan ayat ini sudah jelas bahwa keberagaman dalam suatu tatanan 

kehidupan itu suatu hal yang menjadi rencana dan takdir tuhan. Keberagaman ini 

juga membentuk suatu tatanan kehidupan yang begitu unik, khususnya di Wilayah 

Timur Indonesia, salah satu bentuk keunikan tersebut ialah model dalam transaksi 

ekonominya yaitu minat beli pada masyarakat setempat. 

 Secara umum minat beli masyarakat merupakan sebuah kecenderungan 

dari seorang konsumen untuk membeli sesuatu berupa barang ataupun jasa dari 

produsen sebagai penyedia barang dan/atau jasa tersebut.
4
 Dalam ungkapan lain 

dijelaskan bahwa minat beli merupakan suatu tingkat kemungkinan konsumen 

melakukan pembelian suatu barang dan/atau jasa.
5
 Minat beli ini akan mencipta-

kan suatu bentuk motivasi yang secara terus menerus terekam dalam pikirannya 

dan menjadi suatu keinginan yang begitu kuat dan pada akhirnya ketika seorang 

konsumen membeli barang dan/atau jasa dalam memenuhi kebetuhannya untuk 

mengaktualisasikan apa yang ada dalam pikirannya.
6
 Minat beli, juga dapat di-

katakan sebagai perilaku pembelian dari seseorang sebagai sesuatu yang unik, hal 

itu dikarenakan preferensi dan juga sikap terhadap obyek setiap orang berbeda. 

Tidak hanya sekedar itu, karena perilaku pembelian ini dapat diakibatkan karena 

                                                             
3
Alqur’an dan Terjemahan, QS. Al-Hujurat: 49/13. 

 
4
Ranu Nugraha, M. Kholid Mawardi, Aniesa Samira Bafadhal, Pengaruh Labelisasi Halal 

Terhadap Minat Beli Konsumen (Survei Pada Mahasiswa Muslim Konsumen Mie Samyang 

Berlogo Halal Korean Muslim Federation di Kota Malang, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 

Vol.50, No.5, 2017, hal. 116. 

 
5
Dadan Abdul Aziz Mubarok, Pengaruh Celebrity Endorsment Terhadap Minat Beli 

Konsumen (Studi pada Konsumen Mahasiswa Kelas Reguler Sore STIE INABA Bandung), Jurnal 

Indonesia Membangun, Vol.15, No.3, 2016, hal. 62-63. 

 
6
Aptaguna. A, Pitaloka. E, Pengaruh Kualitas Layanan dan Harga Terhadap Minat Beli 

Jasa Go-Jek, Jurnal: Widyakala, Vol.3, 2016, hal. 49. 
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adanya berbagai segmen konsumen, sehingga apa yang dibutuhkan dan diinginkan 

juga berbeda.
7
 Untuk menentukan minat beli seorang konsumen terdapat beberapa 

indikator yang dapat digunakan, yaitu; 1) Tertarik untuk mencari informasi 

mengenai produk, 2) mempertimbangkan untuk membeli, 3) tertarik untuk 

mencoba, 4) ingin mengetahui produk dan, 5) ingin memiliki produk.
8
  

 Terdapat berbagai faktor yang melatar belakangi seseorang secara umum 

untuk membeli sesuatu, misal pada pasar tradisional konsumen cenderung mem-

beli berdasarkan lokasi, keberagaman produk, harga, dan kualitas pelayanan.
9
 Hal 

yang juga menjadi latar belakang dari minat seseorang terhadap sesuatu ialah 

keamanan pangan, yang merupakan perwujudan dari tanggal kadaluarsa, label 

jaminan keamanan, kondisi produk, dan asal produk sangat menjadi pertimbangan 

bagi masyarakat umum untuk membeli sesuatu.
10

 Lebih lanjut juga dijelaskan 

terdapat berbagai faktor yang membuat orang untuk berminat dan sampai pada 

tahap memutuskan untuk membeli, misal faktor harga yang menjadi salah satu 

faktor penentu untuk menentukan minat beli seseorang, hal itu sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Arief Adi Satria dimana hasil penelitian me-

nunjukkan bahwa variabel harga, promosi, dan kualitas produk berpengaruh 

secara simultan terhadap minat beli. Selanjutnya dijelaskan bahwa variabel harga, 

                                                             
 

7
Muhammad Fakhru Rizky Nst, Hanifa Yasin, Pengaruh Promosi dan Harga Terhadap 

Minat Beli Perumahan Obama PT. Nailah Adi Kurnia Sei Mencirim Medan, Jurnal Manajemen & 

Bisnis, Vol.14, No.2, 2014, hal. 135. 

 
8
Miftakhul Janah, Pengaruh Kesadaran Halal dan Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli 

Produk Mi Samyang (Studi pada masyarakat Muslim di Kecamatan Kebumen), hal. 4. 

 
9
Hendra Fure, Lokasi, Keberagaman Produk, Harga, dan Kualitas Pelayanan pengaruhnya 

Terhadap Minat Beli pada Pasar Tradisional Bersehati Calaca, Jurnal EMBA, Vol.1, No.3, 2013, 

hal. 274-275. 

 
10

Saniatun Murhasanah, Jono M Munandar, Muhammad Syamsun, Faktor-fakotr yang 

Mempengaruhi Minat Beli Produk Makanan Olahan Halal pada Konsumen, Jurnal Manajemen 

dan Organisasi, Vol.VIII, No.3, 2017, hal. 256. 
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promosi, dan kualitas produk berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pem-

belian.
11

 

 Pasar Mardika merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Kota 

Ambon. Berfungsi sebagai tempat dimana terjadinya interaksi masyarakat dalam 

aktivitas muamalah berupa jual beli dan lain sebagainya.
12

 Letaknya yang begitu 

strategis di Kota Ambon memungkinkan pasar tersebut sebagai daerah yang 

sangat mudah dijangkau oleh masyarakat yang bermukim di Kota Ambon dan 

wilayah sekitarnya. Kota Ambon yang merupakan Ibukota Provinsi Maluku 

menjadi pusat administrasi bagi pemerintah Daerah serta pusat perekonomian 

Provinsi.
13

                                                                    

 Pasar Mardika merupakan salah satu tempat interaksi masyarakat setempat 

dalam bidang muamalah yang beralamat di jalan Pantai Mardika dan dibawah 

naungan Dinas Perdagangan dan Pendistribusian Kota Ambon. Pasar Mardika 

terletak dibagian utara Kota Ambon, tepatnya terletak dengan berbagai fasilitas 

Kota seperti pelabuhan dan juga perkantoran. Pasar mardika sampai sekarang 

masih dipertahankan kondisi tradisionalitasnya karena merupakan suatu kelebihan 

tersendiri jika dibandingkan dengan maraknya berbagai pembangunan Pasar 

modern saat ini.
14

 

                                                             
 

11
Arief Adi Satria, Pengaruh Harga, Promosi, dan Kualitas Produk terhadap Minat Beli 

Konsumen pada Perusahaan Ã-36, PERFORMA: Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis, Vol. 2, 

No. 1, 2017, hal. 45-53. 

 
12

Nur Ali, Natsi, Chaldun Kilwouw, Salim, Penerapan Teknologi Pembuatan Pupuk 

Organik Dalam Pengelolaan Limbah Pasar Mardika Ambon, Jurnal Biology Science & Education 

: Biologi Sel, Vol.5, No.1, 2016, hal. 12. 

 
13

Yolanda MTN Apituley, dkk, Pemetaan Rantai Nilai Ikan Pelagis Kecil di Kota Ambon, 

Jurnal PAPALELE, Vol. 1, No. 1, 2017, hal. 16. 

 
14

Margaretha Pattiasina Saripatty, Maichel Tantoly, Keputusan Konsumen Dalam 

Pemebelian Buah-buahan di Pasar Mardika Kota Ambon, AGRILAN : Jurnal Agribisnis 

Kepulauan, Vol.7, No.3, 2019, hal. 29-30. 
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 Kondisi Pasar Mardika yang begitu heterogen dimana terdapat banyak 

perbedaan atau keanekaragaman mulai dari, latar belakang agama penduduknya, 

asal suku, dan juga marga atau fam yang begitu beraneka ragam memunculkan 

suatu model dalam proses transaksi jual belinya. Sesuai penjelasan di atas terkait 

latar belakang seseorang untuk membeli sesuatu entah barang atau jasa itu 

berdasarkan, lokasi, ketahanan pangan, asal produk, dan kualitas produk, dan 

kehalalan dalam membeli sesuatu.
15

 Akan tetapi terdapat alasan atau latar 

belakang yang berbeda bagi masyarakat khususnya di kota Ambon dalam me-

lakukan transaksi jual beli di Pasar Mardika. Masyarakat disana cenderung akan 

mempertimbangkan asala suku, marga, agama, dan tentunya harga dalam proses 

transaksi jual belinya. Kecenderungan membeli atau memperdagangkan barang 

ataupun jasa itu bisa muncul di karenakan kesamaan suku, marga, dan bahkan 

agama serta harga yang dapat dijangkau oleh pembeli. 

 Anekaragam suku di Kota Ambon dapat dilihat dari banyaknya 

masyarakat yang berasal dari luar Kota Ambon yang datang ke Kota tersebut demi 

mencari nafkah salah satu melalui cara berdagang, selain suku Ambon yang 

merupakan suku mayoritas terdapat pula berbagai suku lainnya seperti suku Arab, 

Buton, Tionghoa, dan suku Minahasa, Jawa, serta Minang, Bugis, Makassar dan 

masih banyak lagi. Berdasarkan keberagaman suku inilah yamg akhirnya mem-

bentuk hubungan dikalangan masyarat terkhusus mereka yang membeli barang 

dan/atau jasa di Pasar Mardika, para pembeli akan lebih mengutamakan membeli 

sesuatu kepada penjual yang mereka tahu bahwa mereka berasal dari suku yang 

                                                             
 

15
Nurwulan Purnasari, dkk.Menilai Tingkat Religiusitas dan Pengetahuan pada Perilaku 

Beli Generasi Muda Terhadap Produk Pangan Halal, Jurnal BISNIS, Vol. 6, No. 2, 2018, hal. 58. 
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sama contohnya suku Buton, orang yang berasal dari suku buton akan cenderung 

membeli kepada penjual yang juga merupakan orang dari suku Buton juga, hal itu 

dikarenakan pembeli mengharapkan harga yang murah dikarenakan latar belakang 

asal suku yang sama dan juga penggunaan bahasa yang sama. Disisi lain peng-

gunaan bahasa yang sama akan memudahkan proses jual beli yang ada. Hal inilah 

yang membuat minat beli masyarakat akan sangat bergantung pada asal suku yang 

sama. Disisi lain berdasarkan apa yang peneliti temukan dilapangan melalui 

observasi awal yang dilakukan bahwa dengan adanya kesamaan suku, atau asal 

daerah terlebih penggunaan bahasa yang sama akan membuat interaksi muamalah 

dalam hal ini jual-beli lebih terjalin dengan baik. 

 Kesamaan suku akan membuat minat beli seseorang meningkat, ini 

diperkuat oleh tesis yang tulis oleh Daniel Parlindungan dimana dalam penelitian-

nya dijelaskan bahwa kesamaan agama dan suku berpengaruh signifikan terhadap 

minat beli pelanggan.
16

 Lebih lanjut dijelaskan bahwa kesamaan suku akan 

meningkat minat beli hal itu tidak terlepas dari kondisi pasar mardika yang 

merupakan pasar yang masih tradisonal dan masih menjungjung nilai-nilai ke-

arifan lokal, maka ketika seseorang berbelanja akan ada interaksi yang dilakukan 

oleh penjual dan pembeli. Interkasi inilah yang mempermudah menge-tahui asal 

suku seseorang. Dengan kesamaan suku pembeli mendapatkan pengurangan harga 

jual serta kelebihan lainnya yang dapat memudahkan pembeli dan ketika sudah 

memiliki kesamaan suku cenderung pembeli akan selalu belanja barang dan/atau 

                                                             
 

16
Daniel Parlindungan, Pengaruh Kesamaan Karakteristik Sub Budaya dan Pribadi 

Antara Pelanggan dengan Agen Penjualan terhadap Minat Beli Produk pada PT. Asuransi 

Jasindo (Persero) Cabang Makassar, Tesis, Program Magister Manajemen Pacsarjana Universitas 

Hasanuddin Makassar, 2008, hal. 1-74. 
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jasa dipenjual yang juga memiliki suku yang sama, serta pembeli juga akan selalu 

diproritaskan. 

 Salah satu keanekaragaman yang juga terdapat di Pasar Mardika ialah 

adanya berbagai masyarakat dengan berbagai latar belakang marga, dimana marga 

secara sederhana dapat dipahami sebagai garis keturunan yang menjadi sebuah 

identitas dalam masyarakat dan adat. Dengan adanya marga yang melekat pada 

diri dan juga nama seseorang maka itu akan memberikan kemudahan untuk saling 

mengenal satu sama lain. Konsep pengenalan satu dengan yang lainnya ber-

dasarkan marga inilah yang juga tercermin dalam praktek jual beli dikalangan 

masyarakat di Pasar Mardika Kota Ambon yang mampu mempengaruhi minat beli 

seorang konsumen.
17

 Minat beli itu akan muncul dikarenakan keterkaitan 

hubungan antar pembeli dan penjual berdasarkan marga, dengan mengetahui 

marga seseorang, maka setiap orang akan secara otomatis lebih mudah untuk 

mengetahui hubungan sosial antara mereka.
18

 Akan tetapi untuk mengetahui 

marga seseorang dibutuhkan komunikasi dan juga interaksi, inilah yang biasanya 

terjadi di pasar-pasar tradisional dimana komunikasi dan interaksi selalu menjadi 

bagian dari proses muamalah. 

 Kesamaan marga akan mempengaruhi minat beli seseorang hal itu biasa 

terjadi di Pasar Mardika, contohnya seperti kesamaan marga berdasarkan ke-

turunan dari Arab. Pembeli atau masyarakat yang merupakan keturunan Arab 

langsung akan diberikan potongan harga yang sangat besar ketika berbelanja 

                                                             
 

17
Khairuddin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Se-Marga di Desa 

Lae Balno Danau Paris Aceh, Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-

Syakhsiyyah, Vol. 3, No. 02, 2020, h. 122. 

 
18

Yuvika, Korelasi Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Mengenai Marga-Marga Batak 

Terhadap Perilaku Nalilu di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, JOM FISIP, Vol. 4, No. 1, 

2017, h. 2. 
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kepenjual yang juga merupakan keturunan Arab langsung. Hal itu sudah seperti 

tradisi bagi mereka yang memang kalau dilihat dari sejarahnya bangsa Arab 

datang ke Nusantara yang salah satu tujuannya adalah berdagang. Apalgi kesama-

an marga masih sangat dekat atau masih satu jalur nasab kekeluargaan. Maka 

minat beli secara tidak langsung akan terpengaruh dengan adanya kesamaan 

marga tersebut.  

 Adanya percampuran agama di Kota Ambon dimana terdapat berbagai 

agama disana contohnya seperti agama Islam, Protestan, Katolik dan lainnya, itu 

juga berpengaruh kepada aktivitas jual beli di Pasar Mardika. Hal itu terlihat  jelas 

terutama bagi masyarakat muslim yang berbelanja di Pasar Mardika selain mem-

perhatikan unsur kehalalan dari apa yang ingin dibeli, masyarakat muslim juga 

memperhatikan siapa dan apa agamanya si penjual terutama jika yang dijual 

adalah sesuatu yang dapat di konsumsi secara langsung.
19

 Hal ini merupakan 

sikap berhati-hati dalam membeli dan juga mengkonsumsi sesuatu yang belum 

jelas kehalalannya bagi umat muslim. Disisi lain hal ini juga bisa dikatakan 

sebagai kesadaran halal yang dimiliki oleh seseorang karena kehalalan sudah 

menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat muslim.
20

 Akan tetapi 

seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa sikap hati-hati ini hanya berlaku ketika 

seorang muslim ingin membeli kepada non muslim yang dimana non muslim ter-

sebut menjual sesuatu yang langsung dapat di konsumsi contohnya seperti makan, 

atau sayur masak yang biasa di temui di pasar Mardika.  

                                                             
 

19
Nurwulan Purnasari, Fuad Hasyim, Imam Sabarisman, Menilai Tingkat Religiusitas dan 

Pengetahuan Beli Generasi Muda Terhadap Produk Pangan Halal, Jurnal BISNIS, Vol. 6, No. 2, 

2018, h. 57. 

 
20

Saniatun Nurhasanah, Jono M Munandar, Muhammad Syamsun, Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Minat Beli Produk Makanan Olahan Halal pada Konsumen, Jurnal Manajemen 

dan Organisasi, Vol. VIII, No. 3, 2017, h. 251. 
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 Masyarakat atau konsumen muslim akan merasa aman dan juga yakin 

ketika berminat membeli sesuatu kepada penjual yang juga merupakan orang 

muslim. Kesamaan agama akan memunculkan rasa aman dan yakin, hal inilah 

yang akan meningkatkan minat beli seseorang terlebih keadaan di Pasar Mardika 

Kota Ambon yang dimana penjualnya memiliki keberagaman agama. Hal ini 

diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Dwi Apriyanto dan Ignatius 

Haruwasto dimana hasil penelitiaanya menunjukkan bahwa kejelasan label halal 

dan tingkat ketaan ketaan muslim dalam melaksanakan agama atau taat dalam 

beragama merupakan pendorong untuk menentukan minat beli seseorang.
21

  Disisi 

lain bagi mereka yang beragama kristen atau katolik berdasarkan apa yang 

ditemui oleh peneliti dilapangan bahwa mereka memiliki kecenderungan untuk 

membeli terhadap sesama mereka yang memiliki agama yang sama karena ter-

dapat semangat atau perasaan untuk mencoba memberikan kehidupan yang layak 

atau keuntungan yang bagus bagi penjual yang ada di pasar Mardika kota Ambon 

terkhusus bagi Ibu-Ibu atau biasa dikenal dengan istilah mama-mama yang 

menjual ikan asar di pasar tersebut dimana banyak dari penjual ikan asar di pasar 

tersebut adalah mama-mama yang beragama kristen atau non muslim. Masyarakat 

yang beragama non muslim akan cenderung membeli kepada mereka yang juga 

memiliki kesamaan agama yang sama. 

 Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Suku, Marga, dan Agama Terhadap Minat Beli 

Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah dengan Harga sebagai Variabel 

                                                             
 

21
Wahyu Dwi Apriyanto, dan Ignatius Heruwato, Pengaruh Kejelasan Labelisasi Halal 

dan Perilaku Beragama terhadap Minat Beli Konsumen: Analisis Dua Model Alternatif, 

Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 10, No. 1, 2019, hal. 201-223. 
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Intervening pada Pasar Mardika Kota Ambon”. Dari uraian permasalahan di atas, 

maka penulis membatasi masalah penelitian antara lain sebagai berikut  

B. Rumusan Masalah 

 Mengacu pada permasalahan yang telah diuraikan bahwa, secara umum 

masyarakat akan berminat membeli sesuatu entah itu barang dan/atau jasa ber-

dasarkan kehalalan, pelayanan, akses, harga, kualiatas dan tempat. Hal itu juga 

berlaku untuk masyarakat yang ingin membeli sesuatu akan tetapi kasus berbeda 

terlihat di Pasar Mardika Kota Ambon dimana pasar tersebut merupakan pasar 

dengan berbagai macam suku, marga, dan agama di dalamnya. Akhirnya ketika 

ingin menentukan minat beli, masayarkat akan cenderung menambahkan unsur 

harga, suku, marga, dan agama ketika hendak membeli barang dan/atau jasa. 

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah suku berpengaruh terhadap minat beli masyarakat pada pasar 

Mardika kota Ambon? 

2. Apakah Marga berpengaruh terhadap minat beli masyarakat pada pasar 

Mardika kota Ambon ? 

3. Apakah agama berpengaruh terhadap minat beli masyarakat pada pasar 

Mardika kota Ambon ? 

4. Apakah harga berpengaruh terhadap minat beli masyarakat pada pasar 

Mardika kota Ambon ?  

5. Apakah suku berpengaruh terhadap harga pada pasar Mardika kota Ambon 

? 
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6. Apakah marga berpengaruh terhadap harga pada pasar Mardika kota 

Ambon ? 

7. Apakah agama berpengaruh terhadap harga pada pasar Mardika kota 

Ambon ? 

8. Apakah suku berpengaruh terhadap minat beli masyarakat pada pasar 

Mardika kota Ambon melalui harga sebagai variabel intervening? 

9. Apakah marga berpengaruh terhadap minat beli masyarakat pada pasar 

Mardika kota Ambon melalui harga sebagai variabel intervening? 

10. Apakah agama berpengaruh terhadap minat beli masyarakat pada pasar 

Mardika kota Ambon melalui harga sebagai variabel intervening ? 

C. Hipotesis 

 Bertolak dari rumusan masalah di atas, maka penulis mengemukakan 

hipotesis sebagai jawaban sementara antara lain sebagai berikut: 

1. Ho : ρ = 0 tidak terdapat pengaruh suku terhadap minat beli 

Ha : ρ ≠ 0 terdapat pengaruh suku terhadap minat beli 

2. Ho : ρ = 0 tidak terdapat pengaruh marga terhadap minat beli 

Ha : ρ ≠ 0 terdapat pengaruh antara marga terhadap minat beli 

3. Ho : ρ = 0 tidak terdapat pengaruh agama terhadap minat beli 

Ha : ρ ≠ 0 terdapat pengaruh agama terhadap minat beli 

4. Ho : ρ = 0 tidak terdapat pengaruh harga minat beli minat beli  

Ha : ρ ≠ 0 terdapat pengaruh harga terhadap minat beli  

5. Ho : ρ = 0 tidak terdapat pengaruh suku terhadap harga 

Ha : ρ ≠ 0 terdapat pengaruh suku terhadap harga  
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6. Ho : ρ = 0 tidak terdapat pengaruh marga terhadap harga  

Ha : ρ ≠ 0 terdapat pengaruh marga terhadap harga  

7. Ho : ρ = 0 tidak terdapat pengaruh agama terhadap harga  

Ha : ρ ≠ 0 terdapat pengaruh agama terhadap harga  

8. Ho : ρ = 0 tidak terdapat pengaruh suku terhadap minat beli melelaui harga 

Ha : ρ ≠ 0 terdapat pengaruh suku terhadap minat beli melalui harga 

9. Ho : ρ = 0 tidak terdapat pengaruh marga terhadap minat beli melalui 

marga 

Ha : ρ ≠ 0 terdapat pengaruh marga terhadap minat beli melalui harga 

10. Ho : ρ = 0 tidak terdapat pengaruh agama terhadap minat beli melalui 

harga 

Ha : ρ ≠ 0 terdapat pengaruh agama terhadap minat beli melalui harga. 

D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Devinisi Operasional 

 Devinisi operasional yaitu sebuah petunjuk yang menjelaskan kepada 

penulis mengenai bagaimana mengukur sebuah variabel secara konkret.
22

 Dimana 

variabel independen (bebas) dalam penelitian ini adalah, “Suku, marga, dan 

agama” dan variabel dependen (terikat) adalah, “Minat beli”, serta variabel 

intervening adalah harga. 

a. Suku  

 Suku merupakan suatu kelompok/gelongan manusia yang yang bisa 

dikenali dengan sesamanya berdasarkan garis keturunan yang di anggap sama 

                                                             
 

22
Sofyan siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Prenada Group, 2013), hal. 160. 
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dengan mangacu pada ciri khas tertentu, seperti: budaya, bangsa, bahasa, agama 

dan juga perilaku. Suku bangsa merupakan kelompok sosial yang berbeda dengan 

kelompok-kelompok sosial lainnya, hal itu dikarenakan suku memiliki ciri-ciri 

yang paling mendasar dan juga umum yang berkaitan degan asal-usulnya, tempat 

darimana dia berasal, dan tentunya bagaimana kebudayaannya. 

b. Marga 

 Marga atau biasa disebut sebagai nama keluarga merupakan nama atau 

identitas yang dimiliki oleh seseorang untuk menenjukkan asal-usul keluarga dan 

biasa marga terletak pada akhir atau belakang nama seseorang, misal Armin Rusli 

Makatita. Makatita merupakan marga atau nama keluarga yang diturunkan dari 

ayah kepada anak-anaknya, budaya seperti ini sering disebut dengan (Patriarchal) 

yang merujuk pada nama keluarga. 

c. Agama  

 Agama merupakan suatu sistem kepercayaan yang dianut atau diikuti oleh 

masyarakat secara umum. Agama merupakan identitas diri bagi individu maupun 

kelompok, agama berfungsi sebagai pembeda antara kepercayaan yang satu 

dengan yang lainnya. Agama merupakan wadah dimana individu-individu 

maupun kelompok saling berinteraksi didalamnya. 

d. Minat Beli 

 Minat beli merupakan kecenderungan seseorang atau konsumen untuk 

membeli suatu barang atau jasa. Kecenderungan ini biasa berasal dari penilaian 

awal yang dilakukan konsumen terhadap suatu produk, selanjutnya kecenderung-

an juga biasa berasal dari  ketertarikan konsumen terhadap sesuatu yang ia lihat 

ataupun yang ia dengar dari orang lain tentang barang atau jasa. 



14 
 

 

e. Harga  

 Harga merupakan suatu nilai yang dijadikan sebagai bahan pertukaran 

antara pembeli dan penjual terhadap keuntungan atau pemanfaatan atas barang 

maupun jasa yang dimiliki atau digunakan oleh pembeli.  

Tabel 1.1 

Definisi Operasional 

No. Variabel Indikator 

1. Suku a. Asal daerah 

b. Budaya 

c. Bahasa 

2. Marga a. Silsilah keturunan dari ayah 

b. Silsilah keturunan dari ibu 

c. Tradisi 

3. Agama a. Ketaatan Beragama 

b. Kesamaan Agama 

c. Label dan kesadaran halal 

4. Minat Beli a. Menaruh perhatian 

b. Ketertarikan 

c. Keinginan 

d. Memutuskan/Tindakan 

5. Harga a. Potongan Harga 

b. Harga sesuai dengan kualitas 

produk 

c. Harga terjangkau 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

 Penentuan ruang lingkup adalah salah satu langkah penting yang harus 

dilakukan. Apabila ruang lingkup penelitian tidak dibatasi maka peneliti akan 

tidak fokus pada permasalahan yang sebenarnya. Oleh karena itu perlu adanya 

ruang lingkup yang menjadi batasan fokus utama peneliti dalam mengkaji 

permaslahan yang akan diteliti. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah suku, 

marga, agama, dan harga  yang berada di Kota Ambon, sedangkan yang menjadi 
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subjek penelitian ini adalah masyarakat yang mempunyai minat beli berdasarkan 

suku, marga, agama, dan harga di pasar Mardika Kota Ambon. Sehingga penulis 

dapat mengetahui Pengaruh suku, marga, agama,  terhadap minat beli masyarakat 

pada Pasar Mardika Kota Ambon dengan harga sebagai variabel intervening. 

E. Kajian Pustaka 

 Sepanjang pengetahuan penulis dari membaca berbagai referensi, penulis 

belum mendapatkan atau belum menemukan ada penelitian atau kajian ilmiah 

yang khusus mengkaji secara spesifik tentang masalah pengaruh suku, marga, dan 

agama terhadap minat beli masyarakat pada Pasar Mardika Kota Ambon dengan 

harga sebagai variabel intervening, sehingga penulis merasa perlu adanya 

penelitian yang mendalam terkhusus pada permasalahan ini. Sebagai persyaratan 

dari sebuah karya ilmiah, penulis mengutip berbagai sumber referensi untuk men-

dukung dan juga menguatkan penelitian ini terutama yang membahas tentang 

minat beli masyarakat, suku, marga, agama, dan harga. Referensi tersebut penulis 

dapatkan dari jurnal-jurnal yang terakreditasi. Adapun penelitian yang berkaitan 

dengan judul ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.2  

Kajian Pustaka 

No. Nama dan Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Ghina Kamilah dan Aniek 

Wahyuati. Jurnal dengan judul, 

“Pengaruh labelisasi halal dan 

brand image terhadap keputusan 

pembelian melalui minat beli”. 

Hasil penelitian menunjuk-kan 

bahwa labelisasi halal terbukti ber-

pengaruh signifikan dan positif 

terhadap keputusan pembelian. 

Labelisasi halal tidak terbukti ber-

pengaruh signifikan terhadap minat 

beli, dan brand image terbukti 

berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap minat beli. Minat beli 
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berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap keputusan pembelian. 

2. Ahmad Izzuddin. Jurnal, “Pengaruh 

label halal, kesadaran halal dan 

bahan makanan terhadap minat beli 

makanan kuliner”. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kesadaran halal dan bahan 

makanan berpengaruh terhadap 

minat beli nasi pecel garahan 

Jember. Tetapi label halal tidak 

berpengaruh terhadap minat beli 

nasi pecel garahan, yang artinya 

meski tidak ada label halal di-

bungkusan nasi pecel garahan, se-

benarnya responden tetap membeli 

nasi pecel garahan. 

3. Hendra Eure. Jurnal, “Lokasi, 

keberagaman produk, harga, dan 

kualitas pelayanan pengaruhnya 

terhadap minat beli pada pasar 

tradisional bersehati calaca”. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa lokasi, keberagaman produk, 

harga, dan kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap minat beli 

pada Pasar tradisional Bersehati 

Calaca. 

4. Mahyarani Tiara Ghassani. Jurnal, 

“pengaruh kualitas produk dan 

harga terhadap minat beli ulang 

bandeng juwana vaccum melalui 

kepuasan konsumen sebagai 

variabel intervening (studi kasus 

pada pelanggan PT. Bandeng 

Juwana Elrina Semarang)”. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh antara 

harga terhadap minat beli ulang 

melalui kepuasan konsumen. 

5. Muhammad Fakhru Rizky, dan 

Hanifa Yasin. Jurnal, “Pengaruh 

promosi dan harga terhadap minat 

beli perumahan obama PT. nailah 

adi kurnia sei mencirim Medan”. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa berdasarkan hasil ui t 

menunjukkan nilai t = 2,506 dengan 

nilai signifikansi sebesar = 0,014 < 

0,05 dengan demikian berarti nilai 

signifikansi 0,014 adalah lebih 

kecil dari 0,05 yang berarti 

menunjukkan bahwa daya harga 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap minat beli 

6. Umar Bakti, Hairudin, dan Maria 

Septijantini Alie. Jurnal, “Pengaruh 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa harga memiliki tingkat 
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kualitas pelayanan, produk dan 

harga terhadap minat beli pada toko 

online lazada di Bandar Lampung”.  

signifikansi sebesar 0,000. Dari 

hasil ui t menyatakan bahwa tingkat 

signifikansi uji t lebih kecil dari 

0,05 dan nilai t hitung yang 

diperoleh yaitu 6,235 lebih besar 

dari t tabel yaitu 1,661. Ber-

dasarkan hasil tersebut maka 

hipotesis yang menyatakan “harga 

berpengaruh positif terhadap minat 

beli pada toko online lazada 

dinyatakan diterima. 

7. Arief Adi Satria. Jurnal, “Pengaruh 

harga, promosi, dan kualitas produk 

terhadap minat beli konsumen pada 

perusahaan Ã-36”.  

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel harga, promosi, dan 

kualitas produk berpengaruh secara 

simultan terhadap minat beli. 

Variabel harga, promosi, dan 

kualitas produk juga memiliki 

pengaruh secara parcial. 

8. Daniel Parlidungan. Tesis, 

“Pengaruh kesamaan karakteristik 

sub budaya dan pribadi antar 

pelanggan dengan agen penjualan 

terhadap minat beli produk pada 

PT. Asuransi Jasindo (Persero) 

Cabang Makassar”. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa 1) kesamaan latar belakang 

sub budaya dan karakteristik 

pribadi secara bersama-sama secara 

simultan mempengaruhi minat beli 

pelanggan berdasarkan nilai F test 

sebesar 26,271 dengan signifikansi 

pada 0,000, 2) kesamaan agama 

dan suku berpengaruh signifikan 

a=0,05 terhadap minat beli 

pelanggan, 3) kesamaan ras, bahasa 

daerah dan gaya hidup berpengaruh 

signifikan pada a=0,05 terhadap 

minat beli pelanggan, 4) kesamaan 

agama pada nilai signifikan pada 

0,003 merupakan variabel yang 

dominan mempengaruhi minat beli 

pelanggan. 

9. Muhandis. Jurnal, “Relasi Bahasa 

Arab dengan strata sosial 

masyarakat dan implikasinya 

terhadap kehidupan sosial, 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa relasi bahasa arab 

berimpilkasi terhadap kehidupan 

ekonomi komunitas Arab 
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ekonomi, politik dan agama”.  keturunan. Mereka mayoritas 

adalah pedagang batik dan ketika 

melakukan transaksi bisnisnya 

mereka berkomunikasi dengan 

menggunakan bahasa Arab prokem 

dialek Yaman Hadramaut yang 

ternyata bisa dipahami juga oleh 

komunitas masyarakat Jawa dan 

komunitas Cina keturunan karena 

adanya asimilasi dan pembauran 

diantara mereka. Mereka 

memanggil sesama komunitas arab 

keturunan dengan sebutan 

‘jamaah’, mereka menyebut orang 

Jawa dengan ‘akhwal’ dan Cina 

keturunan dengan ‘Baodeh’ itu 

yang sering terjadi menjadi 

pembeda harga dalam transaksi 

bisnis.  

10. Wahyu Dwi Apriyanto dan Ignatius 

Heruwato. Jurnal, “pengaruh 

kejelasan labelisasi halal dan 

perilaku beragama terhadap minat 

beli konsumen: analisis dua model 

alternatif”. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kejelasan label halal 

merupakan faktor utama yang dapat 

mendorong minat beli konsumen 

muslim. Kemudian selanjutnya, 

tingkat ketaatan muslim dalam 

melaksanakan agama/taat dalam 

beragama juga mendorong minat 

beli produk halal.  

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, adapaun tujuan dan juga manfaat 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh suku terhadap minat beli masyarakat pada pasar 

Mardika kota Ambon. 
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b. Untuk mengetahui pengaruh marga terhadap minat beli masyarakat pada 

pasar Mardika kota Ambon ? 

c. Untuk mengetahui pengaruh agama terhadap minat beli masyarakat pada 

pasar Mardika kota Ambon ? 

d. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap minat beli masyarakat pada pasar 

Mardika kota Ambon ?  

e. Untuk mengetahui pengaruh suku terhadap harga pada pasar Mardika kota 

Ambon ? 

f. Untuk mengetahui pengaruh marga terhadap harga pada pasar Mardika kota 

Ambon? 

g. Untuk mengetahui pengaruh agama terhadap harga pada pasar Mardika kota 

Ambon ? 

h. Untuk mengetahui pengaruh suku terhadap minat beli masyarakat pada pasar 

Mardika kota Ambon melalui harga sebagai variabel intervening? 

i. Untuk mengetahui pengaruh marga terhadap minat beli masyarakat pada 

pasar Mardika kota Ambon melalui harga sebagai variabel intervening? 

j. Untuk mengetahui pengaruh agama terhadap minat beli masyarakat pada 

pasar Mardika kota Ambon melalui harga sebagai variabel intervening? 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

 Aspek teoritis dari kegunaan penelitian ini adalah, diharapkan bahwa 

penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan lagi teori-teori tentang 

minat beli terkhusus pada masayarakat yang melakukan transaksi ekonominya di 

pasar-pasar tradisional di daerahnya. Penelitian ini juga diharapkan mampu 
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memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan keilmuan di bidang 

ekonomi pada lingkup universitas secara umum dan khususnya pada lingkup 

Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Aluddin Makassar maupun 

akademisi lainnya. 

b. Manfaat Praktis 

 Aspek praktis dari kegunaan penelitian ini adalah, diharapkan penelitian 

ini mampu dijadikan sebagai bahan ajar bagi para pengajar ataupun dosen 

ekonomi di lingkup universitas mengingat penelitian ini mencoba untuk meng-

hasilkan informasi dan juga pengetahuan tentang minat beli masyarakat yang bisa 

dijadikan sebagai solusi ataupun alternatif tambahan dari teori-teori minat beli 

pada umumnya. Penelitian ini juga diharapkan mampu mengubah pola pikir dan 

juga perilaku dari masayarakat yang ingin membeli suatu produk barang dan/atau 

jasa itu dengan berdasarkan unsur kesukuan, marga, dan juga agama, dan harga  

ketika melakukan ativitas jual belinya di pasar-pasar tradisional di daerahnya dan 

terkhsus bagi segenap masyarakat di wilayah kota Ambon yang senantiasa 

melakukan aktifitas muamalah atau jual beli di pasar Mardika kota Ambon agar 

kiranya dapat mempertimbangkan asal suku, kesamaan marga dan juga unsur 

agama serta harga dalam menentukan minat belinya. 



 

21 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pemasaran 

 Pemasaran (marketing) ialah merupakan sebuah subjek yang sangat 

penting dan dinamis, hal itu dikarenakan pembicaraan terkait dengan pemasaran 

akan selalu berkaitan dengan kegiatan dan/atau aktifitas sehari-hari dalam ke-

hidupan masyarakat.
23

 Pemasaran sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan yang 

berupaya untuk meletakkan asumsi-asumsi yang dapat digunakan dalam men-

ciptakan nilai optimal bagi para stakeholders dari waktu ke waktu.
24

 Pemasaran 

merupakan suatu sistem dari strategi bauran pemasaran dan startegi pemasaran itu 

sendiri merupakan sub sistem dari proses manajemen pemasaran, dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa strategi pemasaran  menempati posisi tersendiri 

dalam pembahasan terkait dengan ilmu pemasaran itu sendiri.
25

 Pemasaran 

merupakan sebuah faktor penting dalam siklus yang berhubungan dengan 

pemenuhan kebutuhan konsumen. Contoh dari betapa pentingnya pemasaran itu 

dapat dilihat di perusahaan, dimana kegiatan pemasaran merupakan salah satu dari 

kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan ke-

langsungan hidupnya, berkembang dan memperoleh laba.
26

 Sejauh ini dalam per-

kembangannya, pemasaran diartikan sebagai masalah penyaluran barang dan jasa 

                                                             
 23

Ari Setiyaningsih, Jusuf Udaya, Efendi, Prinsip-prinsip Pemasaran Plus Tren Terkini, ( 
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24

Ernani Hadiyati, Kajian Pendekatan Pemasaran Kewirausahaan dan Kinerja Penjualan 

Usaha Kecil, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. II, No. 2, 2009, hal. 185. 

 
25

Mohammad Kanzunnudin, Konsep Penjualan Versus Konsep Pemasaran, Jurnal:Fokus 

Ekonomi, Vol. 4, No. 2, 2009, hal. 5. 

 
26

Ambar Lukitaningsih, Perkembang Konsep Pemasaran: Implementasi dan Implikasinya, 

Jurnal MAKSIPRENEUR, Vol. 3, No. 1, 2013, hal. 22. 
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kepada pembeli dan/atau konsumen dalam sebuah bisnis, melainkan juga 

menyangkut berbagai kegiatan yang tidak saja dilakukan oleh sebuah bisnis, tetapi 

juga organisasi-organisasi nirlaba, seperti gereja, universitas atau kegiatan 

pendidikan lainnya, dan organisasi-organisasi sosial.
27

 Konsep pemasaran ialah 

merupakan sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan 

konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup 

perusahaan. Konsep pemasaran juga menyatakan bahwa untuk meraih tujuan dari 

organisasi maka sesuatu yang dibutuhkan ialah menciptakan efektifitas yang 

tinggi, yang melebihi pesaing-pesaing lainnya, jika hal ini terwujud maka potensi 

untuk dapat memuasakan kebutuhan pasar akan dapat terwujud.
28

 Dari berbagai 

fungsi yang ada dalam suatu perusahaan terutama yang bergerak dalam dunia 

bisnis, fungsi dari pemasaran ialam merupakan salah satu dari sekian banyak 

fungsi yang sangat penting dan juga vital serta sangat strategis bagi perusahaan 

tersebut.
29

 

 Konsep pemasaran sejatinya telah lama diperbincangkan mulai tahun 

1950-an, sampai saat ini perbincangan mengenai konsep pemasaran telah banyak 

diekspresikan dalam banyak cara yang beraneka ragam. Theodore Levvit dari 

Harvard, menggambarkan perbedaan terkait pemahaman antara konsep penjualan 

dan konsep pemasaran. Menurutnya bahwa konsep penjualan berfokus pada ke-

butuhan dari para penjual sedangkan konsep pemasaran lebih berfokus terhadap 

                                                             
 

27
Ari Setiyaningsih, Jusuf Udaya, Efendi, Prinsip-prinsip Pemasaran Plus Tren Terkini, 
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28

Fawaid, Merubah Konsep Pemasaran Batik Madura, dari Konvensional ke Digital 

Marketing, Jurnal : 5 Eksyar, Vol. 5, No. 1, 2018, hal. 59. 

 
29

Moh. Aris Pasigai, Pentingnya Konsep dan Strategi Pemasaran dalam Menghadapi 

Persaingan Bisnis, Balance : Jurnal Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Vol. 1, No. 1, 2009, hal. 

51. 
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kebutuhan dari pembeli. Konsep penjualan memberi perhatian terhadap segala 

kebutuhan penjual guna mengubah produk dan/atau jasanya menjadi uang tunai 

sedangkan konsep pemasaran mempunyai sebuah gagasan yaitu guna memuaskan 

para pembeli dan/atau pelanggan lewat sarana-sarana produk dan/atau jasa yang 

dihubungkan dengan hal menciptakan, menyerahkan dan akhirnya mengkonsumsi 

dan/atau menggunakannya.
30

 Philip Kotler yang merupakan seorang guru besar 

dalam bidang atau disiplin ilmu pemasaran internasional yang sekaligus di anggap 

sebagai bapak pemasaran konvensional menjelaskan bahwa, adanya pergeseran 

perilaku pasar dimana fenomena ini memaksa terjadi pergeseran orientasi 

pemasaran dari product-centric markeitng ke concumer-oriented marketing ke 

value-driven marketing. Product-centric marketing misalnya dapat menghasilkan 

suatu starategi pemasaran yang berfokus pada fungsionalitas dari suatu produk itu 

sendiri, sedangkan disisi lain misal seperti consumer-oriented marketing dapat 

menghasilkan suatu bentuk strategi pemasaran yang mengedepankan sebuah 

hubungan emosional dengan para konsumen, sementara values-driven marketing 

dapat mengahasilkan suatu model atau strategi pemasaran yang sangat menge-

depankan nilai-nilai konsumen.
31

                                  

 Sejatinya apabila pemahaman terkait dengan konsep pemasaran dimaknai 

sebagai sebuah filosofi yang merupakan bagian paling penting dan juga sangat 

strategis dari sebuah perusahaan, maka orientasi pasar harus juga dipahami 

sebagai bentuk dari implementasi konsep pemasaran itu sendiri, hal ini tidak ter-

                                                             
 

30
Akhmad Saefudin, Redefinisi Bauran Pemasaran (Marketing Mix) “4P” ke “4C”, 

Journal of Applied Business and Economics, Vol. 1, No. 1, 2014, hal. 19. 

 
31

Muhammad Anwar Fathoni, Konsep Pemasaran dalam Perspektif Hukum Islam, 

Jurisdictie : Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 9, No. 1, 2018, hal. 129. 
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lepas dari pemahaman bahwa orientasi pasar merupakan budaya organisasi yang 

efektif dan juga efisien guan menciptakan superior value bagi pembeli dan juga 

superior performance bagi perusahaan.
32

   

 Agama Islam merupakan agama yang sangat komplek dimana di dalamnya 

terdapat unsur keyakinan, konsep tentang ibadah dan tak terkecuali persoalan 

muamalah. Pembahasan mengenai pemasaran juga dapat ditemui dalam agama 

Islam dimana hal itu dapat ditemui di kajian tentang muamalah. Pemasaran dalam 

Islam atau biasa dikenal dengan pemasaran syariah adalah suatu proses bisnis 

yang dimana seluruh prosesnya selalu menerapkan nilai-nilai Islam didalamnya. 

Satu hal yang perlu dipahami ketika menerapkan pemasaran syariah maka seluruh 

proses tidak ada yang boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan/atau prinsip-

prinsip syariah islam itu sendiri. 
33

        

 Istilah pemasaran dalam pandangan agama Islam dikenal dengan sebutan 

at-tarwij yang dimana secara bahasa dapat dipahami sebagai, “segala sesuatu yang 

mendorong atau menarik minat (membujuk) orang lain untuk membeli apa yang 

diperjual belikan. Sedangkan secara terminologis, Khalid bin Abd Allah men-

jelaskan bahwa at-tarwij diartikan sebagai sesuatu yang mendorong orang lain 

untuk membeli disebut dengan istilah promotion (promosi).
34

 

 Kalau dalam bidang pemasaran secara umum nama yang sangat dikenal 

ialah Philip Kotler sedangkan dalam bidang pemasaran syariah ada nama 

                                                             
 

32
Samtim Eko Putranto, Studi Mengenai Orientasi Strategi dan Kinerja Pemasaran, Jurnal 

Sains Pemasaran Indonesia, Vol. II, No. 1, 2003, hal. 94. 

 
33

Hendra Saputra, M. Robby Kaharudin,Analisis Strategi Pemasaran Keripik Tempe 

Azzahra Desa Sumber Rahayu Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal: Adl Islamic Economic, 

Vol. 2, No. 2, 2021, hal. 143-162.   

 
34

Fitri Aulia Sari, Analisis Strategi Pemasaran Via Online dalam Menarik Minat Beli 

Konsumen Produk Sarang Madu Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Sarang Madu Lampung), 

Jurnal Tamwil: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. VII, No. 2, 2021, hal. 43-48. 
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Muhammad Syakir Sula, yang merupakan salah satu dari enam pemegang gelar 

profesor ahli asuransi syariah sekaligus merupakan CEO pada Batasa Tazkia yang 

merupakan sebuah konsultan syariah yang cukup dikenal dikalangan para pelaku 

perbankan syariah dan asuransi syariah. Menurut Muhammad Syakir Sula, 

pemasaran syariah dapat dipahami sebagai sebuah disiplin strategis yang meng-

arahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari suatu inisiator 

kepada stakeholder-nya, dimana dalam setiap prosesnya harus sesuai dengan akad 

dan juga prinsip-prinsip mualah dalam islam.
35

 Artinya bahwa dalam syariah 

marteketing, seluruh proses, baik dari proses penciptaan, dilanjutkan ke proses 

penawaran, dan berkhir pada tahapan proses peruibahan nilai (value), itu tidak 

boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan syariah Islam. pemasaran dapat 

dilakukan jika terjamin bahwa hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariah 

Islam itu tidak ada.
36

 

 Adapun konsep bisnis dalam hal ini adalah pemasaran telah dijelaskan 

dalam QS. An-Nisa/4 : 29. 

  

   

  

    

      

    

        

Terjemahnya:  
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Susilawati, Analisis Pemasaran Ikan Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan di 

Kabupaten Bengkalis (Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam), IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah 

Ekonomi Kita, Vol. 8, No. 1, 2019, hal. 65-76. 
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Nurhadi, Agus Salim, Strategi Bauran Pemasaran Industri Tempe dalam Perspektif 

Ekonomi Syariah di Kabupaten Sri Indrapura Provinsi Riau, Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, 

Keuangan, dan Perbankan Syariah, Vol. 3, No. 2, 2019, hal. 140-158. 
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 “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.
37

 

 

 Penerapan konsep pemasaran syariah sejatinya harus selalu diikuti juga 

dengan penerapan manajemen profesional dalam peleksanaannya, hal ini artinya 

setiap melakukan kegiatan pemasaran tersebut maka produk yang dihasilkan 

berupa barang atau jasa pasti memiliki positioning tersendiri. Disisi lain keberada-

an pesaing bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau menjadi penghalang, akan 

tetapi pesaing dapat di jadikan sebagai  motivasi untuk memperbaiki. Adanya 

pesaing mampu meningkatkan kinerja pemasaran untuk selalu bersaing lebih baik 

lagi kedepannya.  

 Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula menjelaskan bahwa ter-

dapat 4 (empat) karakteristik pemasaran syariah, yaitu ketuhanan (rabbaniyyah), 

Etis (akhlaqiyyah), realistis (al-waqi’iyyah), dan humanistis (insaniyyah), dimana 

penjabarannya adalah sebagai berikut:
38

 

1. Ketuhanan (rabbaniyyah) 

 Salah satu yang menjadi ciri khas dari pemasaran syariah adalah sifatnya 

yang religius. Jiwa seorang yang bergerak dalam  bidang marketing syariah akan 

selalu meyakini bahwa hukum-hukum syariah yang ber-orientasi ketuhanan 

adalah hukum yang sangat adil jika diterapkan dalam rangka melakukan aktivitas 

pemasaran. Para pelaku pemasaran syariah senantiasa merasa bahwa setiap 
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Alqur’an dan Terjemahan, QS. An-Nisa: 4/29. 
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Hilmiatus Sahla, Konsep Pemasaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Pionir 

LPPM Universitas Asahan, Vol. 5, No. 2, 2019, hal. 57-61 
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aktivitasnya diawasi oleh Allah swt dan dari setiap aktivitasnya pula akan 

dilakukan hisab, hal itu sejalan dengan QS. Al-Zalzalah/99 : 7-8. 

    

      

    

     

Terjemahnya : 

 “Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia 

akan melihat (balasannya). Dan barang siapa mengerjakan kejahatan 

seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasannya).
39

 

2. Etis (akhlaqiyyah) 

 Hal lain yang menjadi suatu keistimewaan atau spesial dari syariah 

marketer ialah selalu mengedepankan perihal akhlak dalam setiap aspek 

kegiatannya. Konsep marketing syariah merupakan sebuah konsep pemasaran 

yang sangat menjungjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam setiap aktivitas-

nya tanpa memperdulikan apa agamanya, karena persoalan etis ialah persoalan 

yang bersifat universal. 

3. Realistis (al-waq’iyyah) 

 Pemasaran syariah merupakan sebuah konsep pemasaran yang tidak kaku 

seperti kayu malah sebaliknya pemasaran syariah merupakan suatu konsep 

pemasaran yang fleksibel dalam setiap penerapannya. Pemasaran syariah adalah 

konsep yang fleksibel akan tetapi terdapat aturan atau rambu-rambu didalamnya 

contoh seperti penampilan harus rapi, bersih, dan juga bersahaja apapun model 

atau gaya berpakaiannya. Menurut Yadi Purwanto bahwa, seorang muslim tidak 
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bisa menghindari tanggung jawab yang hanya sekedar jangka pendek semata 

karena seorang muslim di tuntut untuk selalu bersikap profesional dan 

akuntabilitas yang tinggi yang bahkan melewati dimensi duniawi.
40

 Allah swt, 

sengaja memeberikan fleksibilitas agar kiranya pengaplikasian konsep syariah 

senantiasa realistis dan juga selalu mengikuti perkembangan zaman. Hal itu 

sejalan dengan firman Allah swt, dalam QS. Al-Maidah/5 : 101. 

  

    

    

   

   

   

     

      

Terjemahnya: 

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada 

Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan 

kamu dan jika kamu menanyakan di waktu al-Qur’an itu diturunkan, 

niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang 

hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.
41

  

 

 Mengenai ayat ini Al-Qardhawi menjelaskan bahwa ayat ini sebagai 

sebuah kelonggaran (al-‘afw). Penjelasan mengenai ayat ini akan sampai kepada 

pemahaman bahwa konsep fleksibilitas bukanlah sesuatu yang muncul secara 

kebetulan melainkan sudah direncanakan oleh Allah swt, melalui firmannya di 

dalam al-Qur’an, ini mengindikasikan bahwa syari’at islam senantiasa abadi dan 

selalu mengikuti perkembangan zaman. Lebih lanjut bahwa penerapan 
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fleksibilitas dalam marketing syariah dapat dilihat seorang marketer syariah 

bergaul dimana tidak bisa pungkiri bahwa pergaulan itu terjadi di tengah-tengah 

transaksi bisnis yang memunculkan realitas kecurangan, kemunafikan, kebohong-

an, dan penipuan. Akan tetapi seorang syariah marketer harus selalu tegar dan 

istiqomah dalam mewujudkan pemasaran yang sesuai dengan nilai-nilai syari’at 

Islam.  

4. Humanistis (insaniyyah) 

 Pemaknaan humanis dapat dipahami bahwa syariah diciptakan untuk 

meningkatkan derajat manusia dan disisi lain untuk mengekang sifat-sifat 

kebinatangan dalam diri manusia. Syariah islam diciptakan mengatur jalannya 

hidup agar senantiasa selalu berada dalam jalan kebaikan, dimana hal ini tidak 

memperdulikan persoalan ras, warna kulit, status,  dan kebangsaan, sehingga 

pemasaran syariah bersifat universal. 

 Lebih lanjut dijelaskan oleh Hermawan Kertajaya dan Syakir Sula, bahwa 

dalam penerapan marketing syariah juga harus memperhatikan nilai-nilai etika di 

dalamnya, dimana hal ini bisa diterapkan oleh pelaku usaha ataupun perusahaan 

yang secara langsung atau tidak langsung berinteraksi dengan para nasabah atau 

konsumennya, hal ini dilakukan agar pemasaran selalu sesuai dengan koridor yang 

sudah di tetapkan dalam syari’at Islam sehingga perusahaan bisa melakukan 

bisnisnya secara maksimal secara Islami, yaitu sebagai berikut:
42

 

 Memiliki kepribadian spritual (taqwa) 

 Perilaku jujur, baik, simpatik (siddiq) 
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 Berlaku adil dalam bisnis (adl) 

 Bersikap melayani dan rendah hati (khidmah) 

 Menepati janji dan tidak curang 

 Bisa dipercaya (amanah) 

 Tidak suka berburuk sangka (su’udzon) 

 Tidak suka menjelek-jelekkan (ghibah) 

 Tidak melakukan sogok (risywah). 

 Penjelasan mengenai marketing syariah yang harus memperhatikan nilai-

nilai etika islam di dalamnya telah jauh diperkenalkan oleh Rasulullah saw, yang 

telah mengajarkan kepada umatnya bahwa ketika berdagang sudah seharusnya 

selalu menjunjung tinggi etika keislaman. Disisi lain segala aktivitas ekonomi 

yang dilakukan oleh manusia dilarang dilakukan dengan menggunakan cara-cara 

yang bathil.
43

 Oleh karenanya setiap aktivitas ekonomi haruslah dengan jalan yang 

terdapat saling ridho di dalamnya, seabagaimana firman Allah swt. QS. An-Nisa/4 

: 29. 

  

   

  

    

      

    

        

Terjemahnya: 

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sma suka di anatara kamu dan janganlah kamu 
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membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”.
44

 

 

 Lebih lanjut dijelaskan oleh Nurhazirah Hashim dan Muhammad iskandar 

Hamzah bahwa konsep pemasaran Islam ialah konsep pemasaran yang terintegrasi 

dengan ajaran Islam dimana hal itu dikenal dengan istilah 7P’s, yang dimaksud 

dengan 7P’s adalah 7 elemen bauran pemasaran, yaitu product, promotion, price, 

people, physical environment, dan process. Selanjutnya ketujuh elemen bauran 

pemasaran ini kemudian diintegrasikan dengan 7P’s Islam yang di perkenalkan 

oleh Wilson J.A.J. yaitu pragmatism, pertinence, palliation, peer, pedagogy, 

persistent, dan pattience.
45

 Ilustrasi dari penjelasan ini bisa dilihat dalam skema 

sebagai berikut.  

Gambar 2.1  

Konsep Pemasaran islam dengan 7P’s 
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 Pragmatism and product yang dimkasud disini ialah bagaimana memilih 

suatu produk ataupun jasa itu haruslah sesuai dengan kebutuhan manusia. 

Pertinence and promotion merupakan kegiatan promosi dimana kegiatan promosi 

ini harus tepat dan sesuai dengan apa adanya. Hal ini dikarenakan Islam melarang 

bentuk promosi barang ataupun  jasa dengan cara memberikan janji yang berlebih-

an karena ditakutkan konsumen akan meraasa kecewa apabila ada hal yang tidak 

sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Palliation and price ialah memberikan 

harga yang sesuai dimana dapat diterima oleh pasar, bentuknya bisa berupa 

pemberian diskon atau hal lain yang sejenis. Hal ini telah lama di contohkan oleh 

Rasulullah saw, dimana Rasulullah selalu menetapkan harga atas apa yang dijual-
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nya itu selalu diterima oleh para pembelinya. Selanjutnya ialah peer-support and 

people yaitu menjaga hubungan dan juga kepauasan konsumen. Pedagogy and 

physical environement, ialah dimana pedagogy dapat dimaknai dengan berlaku 

transparan kepada para stakeholder. Persistence and process atau ketekunan dan 

proses ialah dua hal yang harus dilakukan secara bersamaan. Dan yang terakhir 

adalah pattience and place atau kesabaran dan tempat. 
46

 

B. Manajemen Pemasaran           

 Manajemen pemasaran adalah salah satu bentuk dari berbagai macam 

kegiatan yang bersifat pokok yang dilakukan oleh sebuah perusahaaan guna 

mempertahankan keberlengsungan dari perusahaannya, untuk berkembang, dan 

mendapatkan laba. Sejatinya kegiatan pemasaran pada suatu pemasaran idealnya 

atau harusnya memberikan kepuasan terhadap para konsumen jika menginginkan 

agar usahanya terus berjalan dengan lancar, atau konsumen mempunyai 

pandangan yang lebih terhadap perusahaan.
47

    

 Perkembangan pemasaran sejatinya memulai perkembangannya sejalan 

dengan sejak adanya kebutuhan manusia dan usaha guna memenuhi kebetuhan 

manusia itu melalui pertukaran. Pada masa ini permasalahan yang diutamakan 

ialah bagaiamana untuk menghasilkan suatu barang. Hal inilah yang membuat 

orientasi pemikiran manajemen pemasaran pada saat itu adalah orientasi 

produksi.
48

 Dengan meningkatnya jumlah barang yang diproduksi dan dengan 

adanya peningkatan usaha guna memenuhi kebutuhan manusia, muncullah kegiat-
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an perdagangan dan juga usaha untuk mendistribusikan barang dari pihak 

produsen kepada pihak konsumen. Pada masa ini mulailah muncul persaingan 

antar para produsen untuk mendapatkan konsumen. Persaingan inilah yang 

membuat orientasi pada saat itu berubah yang sebelumnya orientasi produksi 

menjadi orientasi penjualan.
49

 

 Proses dari suatu kegiatan pemasaran biasanya diawali dengan perencana-

an kegiatan terlebih dahulu, selanjutnya adalah kegiatan pengorganisasian, 

maksud dari pengorganisasian adalah menetukan setiap individu dengan tugsanya 

masing-masing. Penentuan tugas ini juga biasanya didasarkan oleh kemampuan 

setiap individu yang berada dalam perusahaan tersebut, selanjutnya adalah kegiat-

an pengawasan atau kegiatan pengontrolan, Semua proses kegiatan tersebut dalam 

ilmu manajemen disebut dengan istilah Planning, Organizing, Actuating, dan 

Controlingi atau biasa disingkat (PAOC).
50

     

 Islam sebagai salah satu agama yang ada di dunia ini juga turut membahas 

terkait dengan manajemen pemasaran yang dikenal dengan istilah manajemen 

pemasaran Islami yaitu, untuk mencapai optimalisasi kinerja, pemasaran produk, 

organisasi harus membentuk suatu sturktur atau badan khusus yang bertugas 

menjalankan tugas pemasaran. Manajemen pemasaran haruslah dilandasi oleh 

nilai-nilai Islami yang dijiwai dengan semangat untuk senantiasa beribadah 

kepada Allah swt, dimana selalu bertujuan untuk kepentingan atau kesejahteraan 

bersama. 
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 Adapu implementasi manajemen pemasaran islami dalam suatu bisnis 

ialah sebagai berikut:
51

      

1. Analisis keesaan dalam manajemen pemasaran 

 Islam telah mengajarkan untuk tidak melakukan eskploitasi dalam hal 

promosi, eksploitasi disini ialah yang berkaitan dengan gen (perempuan) guan 

mendukung promosinya. Perilaku mengeksploitasi gen (perempuan) dalam hal 

promosi sangat banyak dilakukan oleh marketer saat ini. Perilaku inilah yang 

tidak boleh dilakukan oleh seroang marketer Islami, dan seorang marketer Islami 

diharus menerapkan prinsip keasaan yaitu: 

 Tidak mencela produk yang diperdagangkan oleh pedagang lain 

 Berlaku jujur atas kuantitas dan juga kulitas produk  

 Memegang teguh nilai-nilai ialhiah 

 Berniat untuk senantia menolong orang lain serta berniat baik dalam 

menjalankan bisnis. 

2. Analisis keseimbangan dalam manajemen pemasaran 

 Allah swt, memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk selalu 

memperhatikan kehidupan di dunia maupun di akhirat, hal ini juga berlaku dalam 

hal melakukan bisnis. Pelaku bisnis senantiasa harus mampu menyeimbangankan 

persoalan dunia dan akhiratnya. Pelaku bisnis juga harus mampu berlaku adil dan 

juga melindungi konsumenya, adil yang dimaksud dapat berupa berlaku adil 

dalam menakar dan juga menimbang sehingga para pembeli tidak merasa 
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dirugikan. Berlaku seimbang dalam melakukan takaran telah di firmankan oleh 

Allah swt dalam QS. Al-Isra/17 : 35. 

   

  

 

    

      

 

Terjemahnya: 

 “Dan sempurnakanlan takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah 

dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih 

baik akibatnya”.
52

 

3. Analisis kehendak bebas dalam manajemen pemasaran 

 Konsep kehendak bebas ini dapat dipahami sebagai kebebasan untuk 

menciptkan suatu produk barang dan/atau jasa demi pengembangan bisnis. Oleh 

karena itu seorang marketing dapat melakukan inovasi produk berdasarkan konsep 

kehendak bebas ini, akan tetapi kehendak bebas yang diberikan oleh Islam ini 

tetap di batasi oleh nilai-nilai Islam itu sendiri, semisal halal dan haram yang 

harus selalu menjadi fokus utama bagi marketing syariah. 

4. Analisis tanggung jawab dalam manajemen pemasaran 

 Tanggung jawab yang dimaksud ialah bertanguung jawab dari mulai tahap 

produksi hingga sampai ke tangan konsumen. Oleh karena itu seorang marketing 

syariah yang menerapkan analisis tanggung jawab, yaitu: 

 Bertanggung jawab pada proses distribusi 

 Bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial sekitar 
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5. Analisis kebajikan dalam manajemen pemasaran 

 Kebajikan yang dimaksud ialah berbuat baik yang dilakukan oleh setiap 

pelaku bisnis kepada para setiap konsumen. Oleh karenanya seorang marketing 

syariah yang menerapkan prinsip kebajikan, yaitu: 

 Berbuat baik atau ikhsan kepada konsumen 

 Memiliki kode etik dan norma etika. 

C. Minat Beli 

 Minat merupakan salah satu aspek psikologis yang mempunyai pengaruh 

cukup besar terhadap sikap perilaku dan minat juga merupakan sumber motivasi 

yang akan mengarahkan seseorang dalam melakukan apa yang mereka lakukan. 

Minat adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan dengan sikap, individu yang 

berminat terhadap suatu obyek akan mempunyai kekuatan atau dorongan untuk 

melakukan serangkaian tingkah laku untuk mendekati atau mendapatkan objek 

tersebut. Minat merupakan suatu motif yang menyebabkan individu berhubungan 

secara aktif dengan obyek yang menarik baginya. Oleh karena itu minat di-

katakan sebagai suatu dorongan untuk berhubungan dengan lingkungannya, ke-

cenderungan untuk memeriksa, menyelidiki atau mengerjakan suatu aktivitas yang 

menarik baginya. Apabila individu menaruh minat terhadap sesuatu hal ini di-

sebabkan obyek itu berguna untuk menenuhi kebutuhannya.
53

 

 Kecenderungan seseorang untuk memberikan perhatian apabila disertai 

dengan perasaan suka atau sering disebut dengan minat. Minat tersebut apabila 
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sudah terbentuk pada diri seseorang maka cenderung menetap sepanjang obyek 

minat tersebut efektif baginya, sehingga apabila obyek minat tersebut tidak efektif 

lagi maka minatnya pun cenderung berubah. Pada dasarnya minat merupakan 

suatu sikap yang dapat membuat seseorang merasa senang terhadap obyek situasi 

ataupun ide-ide tertentu yang biasanya diikuti oleh perasaan senang dan ke-

cenderungan untuk mencari obyek yang disenangi tersebut. Minat seseorang baik 

yang bersifat menetap atau yang bersifat sementara, dan berbagai sistem motivasi 

yang dominan merupakan faktor penentu internal yang benar-benar mendasar 

dalam mempengaruhi perhatiannya.
54

 

 Minat merupakan suatu kecenderungan untuk bertingkah laku yang ber-

orientasi pada obyek, kegiatan dan pengalaman tertentu, selanjutnya menjelaskan 

bahwa intensitas kecenderungan yang dimiliki seseorang berbeda dengan yang 

lainnya, mungkin lebih besar intensitasnya atau lebih kecil tergantung pada 

masing-masing orangnya. Artinya ketika seseorang menyalurkan keinginan 

dengan suatu tindakan dan terus dilakukan sehingga membentuk kebiasaan maka 

dapat dikatakan sebagai terbentuknya minat.
55

 

 Dunia bisnis sekarang kita akan sering mengenal dan mendengar berbagai 

macam taktik atau kiat dari para penjual baik penjual partai besar maupun penjual 

partai kecil dalam menarik dan menggoda para pembeli atau calon pembelinya 

untuk membeli atau hanya liat–liat saja. Pembeli dalam membeli suatu barang 

dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pedagang di pasar sering kali berdasarkan 
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pada naluri atau minat. Minat yang timbul dalam diri pembeli seringkali ber-

lawanan dengan kondisi keuangan yang dimiliki. Minat beli dalam diri seseorang 

itu akan muncul ketika orang tersebut telah mendapatkan informasi yang baik dan 

juga mendalam terkait produk yang ia inginkan. Minat beli konsumen merupakan 

keinginan tersembunyi dalam benak konsumen. Minat beli ialah merupakan 

segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan 

rencana konsumen untuk review, membeli suatu produk atau jasa tertentu, serta 

berapa banyak unit produk atau jasa yang dibuthkan dalam kurun waktu tertentu.
56

 

Minat membeli  merupakan suatu bentuk perilaku dari seorang konsumen dimana 

konsumen tersebut memiliki keinginan untuk memilih, menggunakan, dan juga 

bahkan menginginkan suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau 

perusahaan.
57

  Minat beli konsumen selalu terselubung dalam tiap diri individu 

yang mana tak seorang pun bisa tahu apa yang diinginkan dan diharapkan oleh 

konsumen. Berikut ini akan diberikan beberapa defenisi tentang minat beli 

konsumen dari para ahli pemasaran.
58

 

 Minat beli dapat ditingkatkan dengan memperhatikan faktor–faktor, antara 

lain faktor psikis yang merupakan faktor pendorong yang berasal dari dalam diri 

konsumen yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan dan sikap, selain itu faktor sosial 

yang merupakan proses dimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh keluarga, 

status sosial dan kelompok acuan, kemudian pemberdayaan bauran pemasaran 
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yang terdiri dari produk, harga, promosi dan juga distribusi. Minat beli konsumen 

merupakan keinginan seorang konsumen terhadap pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan yang tersembunyi dalam benak konsumen. Minat beli konsumen selalu 

terselubung dalam tiap diri individu yang mana tak seorangpun bisa tahu apa yang 

diinginkan dan diharapkan oleh konsumen.
59

 

 Minat beli merupakan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pem-

belian suatu merek atau kecenderungan konsumen mengambil tindakan yang 

berkaitan dengan pembelian.
60

 Dalam penjelesan yang lain dijelaskan bahwa 

minat beli merupakan suatu instruksi atau arahan yang bersumber dari dalam diri 

seorang konsumen dengan tujuan untuk melakukan pembeliam atas suatu produk, 

hal itu diawali dengan melakukan perencanaan, selanjutnya mengambil tindakan-

tindakan yang relevan atau sesuai, dan selanjutnya memilih serta terahkir meng-

ambil sebuah keputusan untuk melakukan sebuah transaksi pembelian.
61

 Indikator 

minat beli konsumen menggunakan konsep AIDA yang meliputi Attention 

(perhatian) yaitu adalah sebuah tahap awal dalam menilai suatu produk atau jasa 

yang dibutuhkan oleh seorang calon pelanggan. Perhatian adalah tingkat kepeka-

an terhadap suatu produk ataupun jasa.
62

 Ketika berada dalam tahapan ini seorang 

calon pelanggan akan menilai dan juga mempelajari tentang suatu produk atau 
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jasa yang ditawarkan kepadanya, Interest atau ketertarikan ialah merupakan 

sebuah minat seorang pelanggan yang ditimbulkan dari sejumlah informasi yang 

telah didapatkan dari hasil pengamatan tentang produk atau jasa, Desire 

(keinginan) pada tahapan ini, para calon pelanggan akan memikirkan dan juga 

berdiskusi dan hal ini akan meneybabkan munculnya hasrat dan juga keinginan 

untuk membeli suatu produk atau jasa yang ditawarkan, hal yang paling penting 

dalam tahapan ini adalah munculnya hasrat yang kuat dari calon pelanggan untuk 

membeli suatu produk atau jasa dan mencobanya dan tahapan terkahir adalah 

Action, dimana action merupakan tahapan dimana calon pelanggan mengambil 

sebuah keputusan yang pasif atas penawaran. Tahap ini calon pelanggan yang 

telah mengunjungi tempat dimana produk atau jasa itu disediakan akan 

mempunyai tingkat kemantapan yang tinggi dan akan membeli atau menggunakan 

produk atau jasa yang ditawarkan.
63

 Untuk tahapan Action tidak digunakan, 

karena menurut Kinnear dan Taylor “minat beli merupakan bagian dari komponen 

perilaku konsumen dalam sikap mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk 

bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan.
64

 Dapat di-

simpulkan bahwa minat beli adalah kemungkinan konsumen akan melakukan 

pembelian dengan mencari informasi dari berbagai sumber. Konsumen memiliki 

ketertarikan terhadap suatu suatu produk atau jasa tetapi belum tentu konsumen 

akan melakukan pembelian produk atau jasa tersebut. 
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 Konsep tentang minat beli sejatinya dapat diidentifikasi dengan melalaui 

dimensi, sebagai berikut:
65

 

1. Minat transaksional merupakan kecenderungan seseorang untuk membeli 

suatu produk barang dan/atau jasa. Hal ini merupakan bentuk dari niat 

yang telah muncul dari konsumen untuk membeli suatu produk yang ia 

ingini. 

2. Minat refrensial merupakan suatu bentuk kecenderungan dari seseorang 

guna untuk mereferensikan suatu produk atau jasa kepada orang lain atau 

calon pembeli. 

3. Minat preferensial merupakan minat yang menggambarkan tentang 

perilaku seseorang atau calon pembeli yang mempunyai preferensi utama 

pada suatu produk atau jasa tersebut. Terkait dengan prefrensi, hal ini 

hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk atau jasa 

preferensinya. 

4. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan suatu perilaku tertentu dari 

seseorang yang selalu berusaha mencari segala bentuk informasi tentang 

produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-

sifat yang positif dari suatu produk atau jasa tersebut. 

 Fakot-faktor minat beli dijelaskan oleh Swastha dan Irawan bahwa yang 

mempengaruhi minat erat kaitannya dengan emosi, hal ini dikarenakan jika 

seseorang merasa puas dan merasa senang saat membeli barang maka itu akan 

membuat niat beli orang tersebut akan semakin menguat, sebaliknya jika meng-
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alami kegagalan maka akan berdampak terhadap penurunan bahkan peng-hilangan 

minat beli.
66

 

 Minat beli dalam pandangan Islam dipahami sebagai hasrat atau kemauan 

konsumen untuk memiliki sehingga berupaya untuk memilikinya. Sikap 

konsumen untuk membeli sesuatu harus berdasarkan al-Qur’an dan juga Hadsist. 

Hal itu dikarenakan tujuan dari aktivitas ekonomi Islam ialah untuk kemaslahatan 

ummat bukan untuk memenuhi keinginan atau kepuasaan diri sendiri. Seorang 

konsumen muslim haruslah dapat membedakan yang namanya kebutuhan dan 

keinginan, hal ini juga sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali 

tentang perbedaan keinginan (syahwat) dan kebutuhan (hajat). Imam Al-Ghazali 

menjelaskan bahwa dalam mengkonsumsi sesuatu haruslah dilandasi niat untuk 

beribadah kepada Allah swt. Pada dasarnya Islam tidak melarang pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan, hal itu dikarenakan setiap apa yang ada di bumi telah 

disediakan untuk keperluan hidup umat manusia, akan tetapi kebebasan yang 

diberikan itu tetaplah di batasi pada halal dan haram terkait barang dan/atau jasa 

yang dikonsumsi, dan dilarang berlebihan dalam melakukan konsumsi.
67

 

Pembatasan mengenai halal haram dalam mengkonsumi telah dijelaskan oleh 

Allah swt dalam firmannya yaitu pada QS. al-Maidah/5 : 88. 
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Terjemahnya: 

 “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah 

rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 

kepada-Nya”. 
68

 

 Berdasarkan ayat ini, Allah swt memerintahkan kepada hambanya agar 

senantiasa mecari rezeki yang halal lagi baik. Halal disini bermakna halal secara 

dzatnya dan halal karena cara perolehannya. Sedangkan baik disini dapat 

dipahami sebagai segi kemanfaatannya bagi diri dan tubuh manusia diamana hal 

itu mengandung kemaslahatan didalamnya, contohnya seperti terdapat keterangan 

kandungan gizi, vitamin, dan juga protein dalam kemasan barang atau produk 

yang ingin dikonsumsi.
69

 

D. Suku 

 Konsep suku atau kelompok etnik (ethnic groups) merupakan konsep yang 

sudah melekat di dalam antropologi, karena sejak lahirnya antropologi, para 

ahlinya sudah bekerja menggali kebudayaan kelompok etnik atau suku dari 

berbagai belahan dunia ini. para antropolog barat sejak awal abad keduapuluh 

sudah bertebaran di muka bumi untuk menggali dan mendeskripsikan berbagai 

kelompok etnik yang ribuan jumlahnya. Hasil-hasil penelitian ini dikumpulkan di 

dalam ‘ensiklopedi’ yang diberi judul Human Relation Area Files (HRAF), yang 

merupakan sebuah lembaga di Yale University di Amerika Serikat. Awalnya 
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dengan mengungkap suku yang masih hidup sederhana dengan kebudayaannya 

atau struktur sosialnya, kemudian mulai beralih untuk mengenal kebudayaan 

berbagai sukubangsa yang sudah mulai maju dan yang sudah maju, seperti 

berbagai kebudayaan di Eropa dan Amerika. Penelitian secara wholistic dilakukan 

untuk mengungkap ‘rahasia tersembunyi’ di balik kebudayaan manusia yang ber-

beda di berbagai belahan dunia. 

 Buku-buku antropologi seperti yang dideskripsikan oleh Narroll,  banyak 

yang menjelaskan terkait kelompok etnik bahwa hal itu dapat dijelaskan sebagai 

populasi yang (1) secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, (2) 

mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam 

suatu bentuk budaya, (3) membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, 

dan (4) menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain 

dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain.
70

 Koentjaraningrat menyatakan 

suku sebagai kelompok sosial atau kesatuan hidup manusia yang mempunyai 

sistem interaksi, sistem norma yang mengatur interaksi tersebut, adanya 

kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya serta me-

miliki sistem kepemimpinan sendiri. Sedangkan ahli lain seperti Tumin me-

nyatakan kelompok etnik adalah suatu kelompok sosial yang berada dalam sebuah 

sistem sosial dan kebudayaan yang lebih besar dan mendasarkan pengelompokkan 

diri mereka pada status sosial khusus karena suatu penurunan ciri etnik bawaan 

yang dianggap ada. Abner Cohen menyatakan kelompok etnik adalah kesatuan 

orang-orang yang secara bersama-sama menjalani pola-pola tingkah laku 

normatif, atau kebudayaan, dan yang membentuk suatu bagian dari populasi yang 

                                                             
 

70
Fredrik Barth. Kelompok Etnik dan Batasannya. Jakarta: UI-Press, 1988, hal.11. 



46 
 

 

lebih besar, saling berinteraksi dalam kerangka suatu sistem sosial bersama, 

seperti negara.
71

 Oleh Parsudi Suparlan suku adalah kategori atau golongan sosial. 

Sebagai golongan sosial, suku adalah golongan sosial yang khusus yaitu askriptif, 

yaitu golongan sosial yang didapat begitu saja. Suku itu ada dan dikenal karena 

adanya interaksi dengan suku lainnya dan melalui adanya interaksi ini ada 

pengakuan mengenai keberadaan dan ciri-cirinya yang saling ber-beda. Di antara 

ciri-ciri suku sebagai golongan sosial, yang terpenting yang membedakan 

sukubangsa dan golongan sosial lainnya adalah ciri-cirinya yang aksriptif yang 

mincul dan lestari di dalam interaksi yang menghasilkan peng-akuan, atau saling 

mengakui dan diakui.
72

 Selanjutnya Suparlan menyatakan ciri-ciri suku sebagai 

berikut: (1) Sebuah satuan kehidupan yang secara biologi mampu berkembang 

biak dan lestari; (2) Mempunyai kebudayaan serta pranata-pranata yang mereka 

miliki bersama, yang merupakan pedoman bagi kehidupan mereka, yang secara 

umum berbeda dari yang dipunyai oleh kelompok atau masyarakat suku lainnya; 

(3) Keanggotaan dalam suku yang bercorak aksriptif, yaitu keanggotaan yang 

didapat oleh seseorang dengan begitu saja, bersamaan dengan kelahirannya yang 

mengacu kepada kesukubangsaan orang tua yang me-lahirkannya dan/atau daerah 

asal tempat kelahiran dan dibesarkannya hingga dewasa.
73

 Dari beberapa defenisi 

tersebut sukubangsa (ethnic group) dapat dilihat dari beberapa ciri seperti bahasa, 

garis keturunan, rasa identitas, kebudayaan, me-ngaku dan diakui,  dan daerah 

asal. Bahasa memang menjadi ciri yang menonjol, tetapi orang lain di luar 
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sukubangsa yang bersangkutan bisa saja memiliki ke-mampuan berbahasa yang 

luar biasa. Penjelasan terkait dengan persoalan suku bangsa juga dijelaskan dalam 

kitab suci al-Qur’an yang terletak pada QS. Al-Hujurat/49 : 13. 

   

   

  

  

   

   

     

     

Terjemahnya : 

 “Wahai manuia! Sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, 

yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 

bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”
74

 

 

 Imam Al-Qurthubi menafsirkan penggalan ayat tersebut terutama awalan 

ayat tersebut dimana ia membaginya menjadi 4 bagian utama, yaitu: pertama, 

penafsiran tentang asal yang sama dimana disini dapat dipahami bahwa Adam dan 

Hawa adalah asal dari umat manusia. Kedua, dalam ayat ini juga Allah swt, telah 

menejalaskan mengenai penciptaan manusia yaitu laki-laki dan perempuan. 

Ketiga, Allah swt, menciptakan manusia laki-laki dan perempuan yang 

memupunyai macam-macam nasab, macam-macam marga, macam-macam suku 

dan juga berbangsa-bangsa. Hal itu dikarenakan Allah swt, mengehendaki per-

kenalan atara umat manusia baik perempuan dan laki-laki apapun latar 

belakanganya. Keempat, ayat ini menjelaskan tentang unsur penciptaan manusia 
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yang berasal dari air mani yang berasal dari sperma seorang manusia laki-laki dan 

kemudian campuran darah dari rahim seorang manusia perempuan.
75

 

 Terkait dengan manusia laki-laki dan perempuan pada dasarnya al-Qur’an 

selalu menggunakan kata an-Nas untuk menjelaskan tentang manusia. Dimana 

manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang berawal dari laki-laki dan 

perempuan yang kemudian berkembang menjadi suku dan bangsa untuk saling 

mengenal satu dengan yang lainnya. Hal ini juga sejalan dengan apa yang 

dijelaskan oleh Giddens tentang teori “strukturalisme” bahwa manusia merupakan 

suatu individu merapakan agen sosial yang dapat mempengaruhi atau bahkan 

dapat membentuk suatu tatanan sosial kebudayaan masyarakat dimana ia berada.
76

 

Lebih lanjut penjelasan mengenai asal kejadian keturunan umat manusia 

dijelaskan dalam QS. an-Nisa/4 : 1. 

  

   

    

   

   

   

   

  

     

      

Terjemahnya: 

 “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 
menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan 

isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki 

dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 
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(perihalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasi kamu”.
77

  

 

 Suku bisa diketahui dari bahasa yang sama dari masing-masing anggota 

suku tersebut. Oleh karena itu bahasa menjadi indikator yang penting, sehingga 

orang lain dapat mengakui bahwa seseorang atau person tersebut dapat diakui 

sebagai anggota dari suku tertentu. Kesamaan identitas ini dapat tumbuh jika se-

seorang dilahirkan dan dibesarkan di dalam kelompok suku atau lingkungan 

sosialnya dimana dia dibesarkan. Pengenalan bahasa yang diajarkan sejak lahir itu 

sekaligus merupakan pengenalan terhadap kebudayaan sukubangsa bersangkutan. 

Bahasa sebagai indikator atau ciri yang utama dari sebuah sukubangsa. Bahasa 

juga dapat dipelajari oleh orang dari kebudayaan yang berbeda sampai menguasai 

bahasa tersebut dengan fasih. Persoalannya adalah pada pemaknaan dan 

penguasaan kebudayaan oleh individu tersebut. 

 Terakhir kalinya, Sensus Penduduk di Indonesia yang memuat items suku 

adalah yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sensus 

penduduk yang dilakukan pada 1970 dan dalam dasawarsa berikutnya, tidak men-

cantumkan items suku. Mengingat hal tersebut, ada kesulitaan untuk mengetahui 

secara pasti laju pertumbuhan penduduk berdasarkan suku dan distribusi 

mereka.
78

 Hal ini menunjukkan betapa sulitnya untuk mendeteksi atau mendata 

tentang suku di indonesia, akan tetapi sekalipun ada kesulitan yang ditemukan 

terkait pendataan suku, ada pula berbagai usaha untuk mengetahui hal tersebut 

antara lain pernah dicoba oleh Pangkaikasa Research yang menyebutkan bahwa 
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suku, Jawa mencapai 45,8% dari total penduduk Indonesia pada tahun 1974 yang 

berkisar sekitar 120.000.000 orang. Berbagai distribusi penduduk di indonesia 

berdasarkan suku ialah Sunda (14,1%), Madura (7,1%), Minangkabau (3,3%), 

Bugis (2,5%), Batak (2,0%), Bali (1,8%), 24 suku lainnya (20,3%) dan orang Cina 

(2,7%).
79

 Sampai saat ini harus diakui bahwa realitas sosial bangsa Indonesia 

terdiri dari berbagai suku dengan berbagai macam bentuk kebudayaannya masing-

masing pada setiap daerah. Sejauh ini masih terdapat banyak perbedaan 

pemahaman tentang mengartikan konsep dari suku tersebut, hal ini menyebabkan 

ketidaksamaan perhitungan tentang berapakah jumlah suku yang ada di Indonesia. 

Efek yang ditimbulkan dari perbedaan pemahaman inilah maka muncul pendapat 

yang mengatakan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 300 suku, ada juga yang 

berpendapat bahwa jumlah suku di Indonesia tidak kurang dari 520 suku.
80

 

E. Marga 

 Konsep pemargaan menjadi salah satu indikator pengungkap karakteristik 

budaya dikalangan masyarakat. Tradisi pemargaan ini dapat merefleksikan 

kondisi psikologis masyarakat secara umum, yang kemudian dapat dilihat struktur 

berpikir dari masyarakatnya. Pola pikir ini pada akhirnya turut merefleksikan 

struktur sosial budaya masyarakat pada tataran yang lebih praktis. Di samping itu, 

praktek pemargaan juga menjadi salah satu indikator idiologis suatu kelompok 

masyarkat yang mencakup nilai-nilai yang dianut (baik-buruk, pantas-tidak 

pantas), serta keyakinan, dan harapan bahwa nama yang diberikan tersebut akan 
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sesuai dengan yang dicita-citakan kelak. Marga menyimpan berbagai refleksi 

kehidupan yang terdapat di dalamnya. Melalui marga tersimpan cerita, peristiwa, 

kejadian, keadaan, kenangan, dan harapan dari para leluhur kepada si pemilik 

marga. Dengan demikian, fenomena pemargaan secara implisit dapat meng-

ungkapkan pikiran, perasaan, dan perilaku dari suatu bangsa atau kelompok 

masyarakat yang tercermin dari suatu marga.
81

  

 Ketika menggunakan komunikasi sehari-hari, nama marga merupakan 

istilah rujukan untuk mengetahui identitas kekerabatan seseorang. Marga “nama 

keluarga/ kerabat” adalah nama yang diberikan kepada seseorang dengan otomatis 

ber-dasarkan kekerabatan yang unilinear atau garis keturunan geneologis secara 

patrilineal dari satu nenek moyang. Oleh karena itu, melalui marga dapat di-

ketahui asal-usul kekerabatan pada diri seseorang. Nama marga ini diletakkan 

dibelakang nama diri seseorang. Penamaan marga muncul tidak serta merta begitu 

saja, namun melalui berbagai proses sosial-kultural. Proses penamaan marga di-

latarbelakangi dari berbagai aspek. Aspek penamaan marga dapat dilatarbelakangi 

antara lain untuk menjaga garis keturunannya agar tidak luntur akibat per-

kawinan.
82

 

 Nama marga/fam lazim-nya digunakan secara kolektif oleh suatu 

kelompok masyarakat yang terikat dalam suatu sistem kekerabatan dan atau ke-

keluargaan secara turun-temurun dan merupakan ciri pengenal garis keturunan 

umum atau kolektif bagi seluruh anggota keluarga/marga/fam tersebut. Nama 
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keluarga/marga/fam di Indonesia meskipun berfungsi sebagai ciri pengenal 

kolektif, namun memiliki perbedaan secara etnik, seperti halnya masyarakat di 

Batak, Minahasa, dan Indonesia bagian Timur tanpa menyandang status sosial. 

Nama marga/fam merupakan produk budaya kolektif dalam sistem kekerabatan 

masyarakat. Pada etnis tertentu di Indonesia, misalnya, orang Jawa dan Sunda 

tidak lazim menggunakan nama marga/fam, tetapi pada golongan tertentu 

menggunakan gelar adat/kebangsawanan.
83

 

 Klan (Clan) sering juga disebut kerabat luas atau keluarga besar (marga). 

Klan merupakan kesatuan keturunan (Genealogis), kesatuan kepercayaan 

(religiomagis) dan kesatuan adat (tradisi). Klan adalah sistem sosial yang ber-

dasarkan ikatan darah atau keturunan yang sama umumnya terjadi pada 

masyarakat unilateral baik melalui garis ayah (Patrilineal) maupun garis ibu 

(matrilineal), hal ini dapat di urai sebagai berikut:
84

 

1. Klan atas dasar garis keturunan ayah (Patrilineal) antara lain terdapat 

pada: 

a. Masyarakat Batak (dengan sebutan Marga) 

 Marga Batak Angkola : Siagian, Silali, Silo, Siregar 

 Marga Batak Karo : Ginting, Karo-karo, Perangin-angin Sembiring, 

Taringan 

 Marga Batak Mandailing : Batubara, Daulay, harahap, Lubis Nasution, 

Rangkuti 
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 Marga Batak Pak-pak : Anakampun, Angkat, Bako, Bancin, Banurea, 

Berampu, Capah, Cibro, Dabutar, Linggah 

 Marga Batak Simalungun : Damanik, Purba, Saragih, Sinaga 

 Marga Batak Toba : Nababan, Simatupang, Siregar 

b. Masyarakat Minahasa (klannya disebut Fam) antara lain: Mandagi, Lasut, 

Tombokan, Pangkarego, Paat, Supit 

c. Masyarakat Ambon (klannya disebut Fam) antara lain : Pattinasarani, 

Latuconsina, Lotul, Manuhutu, Goeslaw 

d. Masyarakat Flores (klannya disebut Fam) antara lain : Fernandes, Wangge, 

Da Costa, Leimena, Kleden, De- Rosari, Paeira. 

2. Klan atas dasar garis keturunan ibu (matrilineal) antara lain terdapat pada : 

 Masyarakat Minangkabau, (klannya disebut Suku), merupakan 

gabungan dari kampuang - kampuang. Nama-nama klan di 

Minangkabau antara lain : Chaniago, Dalimo, Kampai, Koto, Melayu, 

Piliang, Sikumbang, Solok, dsb. 

 Masyarakat di Flores, yaitu suku Ngada juga menggunakan sistem 

Matrilineal. 

 Pandangan Islam mengenai marga memang pada dasarnya tidak ada 

konsep yang secara spesifik mengindikasikan hal tersebut akan tetapi berbicara 

mengenai garis keturunan terdapat istilah yang dipakai yaitu nasab dan nasl. 

Nasab dapat dipahami sebagai garis keturunan kebawah misal, anak, cucu, dan 

sampai seterusnya. Sedangkan nasl dapat dipahami sebagai garis keturunan keatas 

misal, ayah, ayahnya ayah, ayahnya ibu, dan sampai seterusnya. Lebih lanjut 
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dijelaskan bahwa ketika marga ingin terus disematkan pada nama keturunan entah 

dari ibu ataupun bapak sudah seharusnya anak tersebut dijaga nasabnya, berbagai 

cara dapat dilakukan untuk menjaga nasab tesebut diantaranya ialah. Pertama, 

tidak dianjurkan untuk hidup menjomblo seterusnya, baik itu alasannya untuk 

menuntut ilmu atau yang lainnya. Kedua, diaharamkannya melakukan hubungan 

seksual diluar nikah atau melakukan zina. Ketiga, dilarang melakukan tindakan 

aborsi atau mengugurkan janin. Berdasarkan penjelasan tersebut maka sudah 

sepantasnya jalur keturunan dijaga dengan sebaik-baiknya hal itu dikarenakan 

akan membuat marga yang dimiliki oleh suatu keturunan akan hilang dengan 

sendirinya. 
85

 

F. Agama 

 Beberapa pendapat memberikan makna “agama” memang cukup beragam, 

diantaranya memaknai”agama” berasal dari bahasa sanksekerta mempunyai 

beberapa arti. Satu pendapat mengatakan bahwa agama berasal dari dua kata, 

yaitu a dan gam yang berarti a = tidak kacau (teratur). Ada juga yang mengarti-

kan a = tidak, sedangkan gam = pergi, berarti tidak pergi, tetap ditempat, turun 

menurun. Agama adalah buah atau hasil kepercayaan dalam hati, yaitu ibadat 

yang muncul (terbit) lantaran telah ada iktiqad lebih dahulu, menurut dan patuh 

iman.
86

 

 Beberapa definisi agama secara terminologi, diantaranya Menurut 

Departemen Agama, pada masa  Presiden Soekarno pernah diusulkan definisi 
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agama adalah jalan hidup dengan kepercayaan kepada Tuhan Ynag Maha Esa 

yang berpedoman pada kitab suci dan dipimpin oleh seorang nabi. Ada empat hal 

yang harus ada dalam definisi agama, yakni: Agama mengajarkan kepercayaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, agama harus mempunyai kitab suci (wahyu), 

agama harus dipimpin oleh seorang nabi dan rasul.
87

  

 Aplikasi semua ajaran agama merupakan standar moralitas bernilai tinggi 

dalam kehidupan umat manusia, karena seseorang dianggap bernilai dan 

berakhlak karimah ketika ia mampu mewujudkan nilai-nilai kepatuhannya kepada 

semua ajaran Tuhannya maupun agamanya dalam kehidupan sehari-hari sebagai 

patokan atau pedoman hidupnya. Sejatinya, manusia tidak boleh lepas sedikitpun 

dari ikatan ajaran agama Islam sebagai kebutuhan rohaninya. Ketika nilai-nilai 

agama Islam hengkang dan terlepas dari dalam diri seseorang, maka berakibat 

rohaninya jadi rusak dan tentu berpengaruh pada kerusakan diri dan akhlak 

manusia baik lahir maupun bathin. 

 Sesungguhnya agama merupakan pembina kepribadian dan faktor utama 

pengendali kehidupan umat manusia supaya manusia yang menjalankan aktifitas 

keberagamaannya secara sempurna akan dapat membahagiakan dirinya sendiri. 

Dalam sudut pandang yang lain, agama dapat dilihat sebagai sesuatu yang ber-

harga ketika berada dalam lingkungan konflik atau dalam sebuah skema 

rekonsiliasi, hal itu bisa berjalan sesuai dengan yang dinginkan apabila agama 

tersedia untuk memainkan peran apapun yang sesuai dengan tujuan.
88

 Prof. 

K.H.M. Taib Thahir Abd. Mu’in merumuskan dalam bukunya “Ilmu Kalam” 
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tentang definisi agama, yaitu: “Agama adalah suatu peraturan Tuhan yang 

mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal memegang peraturan Tuhan itu 

dengan kehendaknya sendiri untuk mencapai kebaikan hidup dan kebahagiaan 

kelak di akhirat”.
89

 

 Agama apabila dipandang dari sudut pandang supranatural maka, agama 

akan mewakili sesuatu yang sifatnya lebih ditekankan kepada komponen-

komponen seperti moralitas, etika, dan bahkan akhlak, serta sesuatu yang bersifat 

kebajikan sedangkan disisi lain apabila agama dilihat dari sudut pandang 

supernatural maka, agama akan memperlihatkan sesuatu seperti sikap toleransi 

terhadap kelompok luar.
90

 

 Indonesia, agama memiliki peran yang sangat penting, karena Indonesia 

adalah negara, “agama” dimana pancasila sebagai dasar negara ditegaskan tidak 

ada orang yang tidak beragama di Indonesia. Dalam sejarah tercatat bahwa 

sebelum munculnya Undang-Undang tersebut, Indonesia telah memiliki sebuah 

agama yang memiliki jumlah pengikut yang tidak bisa dibilang kecil, yaitu 

Agama konghucu (kongfusianisme). Bahkan hasil sensus penduduk tahun 1971. 

Menunjukkan bahwa penganut agama ini hampir satu juta orang. Banyak 

kalangan menilai bahwa, “Penghapusan” agama Konghucu dan kemudian 

menempatkannya hanya sebagai suatu, “Ajaran etika” memiliki keterkaiatan 

dengan kepentingan politik sebagai akses dari munculnya Gerakan 30 september 
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PKI pada tahun 1965.
91

 Kehadiran undang-undang tersebut pada akhirnya me-

munculkan konvensi besar besaran penganut konghucu kedalam agama Kristen. 

 Indonesia, sejarah pengakuan dan eksistensi agama Khunghuchu 

mengalamai pasang surut. Pada awalnya tahun 1965 sesuai dengan penetapan 

Presiden No.1 pn.ps/1965 atau undang-undang Nomor 5 tahun 1969 tentang jenis-

jenis agama yang diakui adalah Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan 

Khunghuchu. Akan tetapi isi dari ketetapan itu berbeda dengan isi edaran yang 

dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri no. 477/74054/BA.01.2/ 4683/95 tanggal 

18 November 1978. Surat Menteri Dalam Negeri No 77/2535/ POUD, tanggal 25 

Juli 1990. Surat Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur tanggal 

28 Novenber 1995 No.683/ 95 yang menyebutkan bahwa jenis agama di Indonesia 

terdiri atas Islam, Katholik, Kristen Protestan, Hindu, dan Budha. Hal ini berarti 

bahwa agama yang diberi hak diakui di Indonesia adalah hanya 5 agama 

(Khunghuchu tidak diakui). Karena itu wajar jika agama Khunghuchu menjadi 

kurang jelas statusnya, walaupun secara riil banyak penganut agama Khunghuchu. 

Hal inilah akhirnya pemerintah pada masa Orde Baru meminta supaya orang-

orang Cina membaurkan diri kepada orang-orang Pribumi. Maka mulai sejak itu 

orang-orang Cina berpindah agama untuk sebuah status, ada yag ke Islam, 

Katolik, Protestan dan Budha. Kepindahan penganut agama Khunghuchu ke 

Kristen atau Budha menjadi kurang jelas, banyak penganutnya yang jika ditanya 

beragama Kunghuchu tetapi dalam prakteknya tetap memakai tradisi Kunghuchu, 

seperti Imlek.
92
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1. Agama Islam 

 Al-Islam secara etimologi berarti (tunduk).
93

 Kata “Islam” berasal dari : 

salima yang artinya selamat. Dari kata itu terbentuk aslama yang artinya me-

nyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. 

Al-Baqarah/2 : 112.  

     

   

    

    

     

Terjemahnya : 

“Bahkan, barangsiapa aslama (menyerahkan diri) kepada Allah, sedang ia 

berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada 

kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati”.
94

 

 Menurut al-Qur’an, agama yang dianut oleh semua Nabi-Nabi Allas swt 

itu seluruhnya adalah agama Islam, hal itu perkuat dengan banyaknya ayat al-

Qur’an yang menjelaskan hal tersebut, di antaranya yaitu: QS. 2:130-131, dan QS. 

10:72.
95

 

 Islam yang merupakan suatu agama yang sumber ajarannya itu bersumber 

dari al-Qur’an dan Sunnah yang telah banyak sekali memberikan gambaran dan 

juga contoh terkait dengan kehidupan didunia ini seperti politik, ekonomi, ibadah, 
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interaksi terhadap sesama, dan lain sebagainya. Islam sebagai agama sangat 

komperhensif dan juga universal hal ini dapat dilihat dari gambar berikut:
96

 

Gambar 2.2 

Islam Kaffah 

 

Ajaran Islam Kaffah 

  

    Akidah   Syariah   Akhlak 

    (Iman)   (Amal)    (Moral) 

 

 

  Rukun Islam  Ibadah (Mahdah  Muamalah 

1. Syahadat   

2. Shalat   

3. Zakat           Hukum  Hubungan Publik 

4. Puasa 

5. Haji 

 

        Perdata Pidana  Hubungan         Hubungan 

       Internal              Eksternal 

 

  Rukun Iman       Administratif     Ekonomi    Politik        Hubungan 

1. Allah                  Internasional  

2. Malaikat 

3. Kitab Allah  

4. Rasulullah    Perdagangan  Keuangan      Industri 

5. Hari Kiamat 

6. Qadha-Qadar 

 

2. Kristen Katolik 

 Agama Kristen/katolik bermula dari pengajaran Yesus Kristus sebagai 

tokoh utama agama ini. Yesus lahir di kota Betlehem yang terletak di Palestina 
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sekitar tahun 4-8 SM, pada masa kekuasaan raja Herodes. Yesus lahir dari rahim 

seorang wanita perawan, Maria, yang dikandung oleh Roh Kudus. Sejak usia tiga 

puluh tahun, selama tiga tahun Yesus berkhotbah dan berbuat mukjizat pada 

banyak orang, bersama kedua belas rasulnya. Yesus yang semakin populer dibenci 

oleh orang-orang Farisi, yang kemudian berkomplot untuk menyalibkan Yesus. 

Yesus wafat di salib pada usia 33 tahun dan bangkit dari kubur pada hari yang 

ketiga setelah kematiannya. Setelah kebangkitannya, Yesus masih tinggal di dunia  

sekitar empat puluh hari lamanya, sebelum kemudian naik ke surga.
97

 

 Saat itu, kepercayaan yang berkembang di Romawi adalah paganisme, di 

mana terdapat konsep, ‘Balas jasa langsung’. Namun dengan gencarnya para rasul 

menyebarkan ajaran Kristen, perlahan agama ini mulai berkembang jumlahnya, 

sehingga pemerintah Romawi semakin terancam oleh keberadaan agama Kristen. 

Romawi pun berusaha menekan, dan bahkan melarang agama Kristen, karena 

umat Kristen saat itu tidak mau menyembah Kaisar, dan hal ini menyulitkan 

kekuasaan Romawi. Selain itu, paganisme dan ramalan-ramalan yang sejak zaman 

Republik sudah dipakai sebagai alat-alat propaganda dan pembenaran segala 

tingkah laku penguasa atau alasan kegagalan penguasa, sudah tidak efektif lagi 

dengan keberadaan agama Kristen. Maka, di masa-masa ini, banyak umat Kristen 

yang dibunuh sebagai usaha pemerintah Romawi untuk menumpas agama Kristen. 

Penyebar utama agama Kristen pada masa itu adalah Rasul Paulus, yang paling 

gencar menyebarkan ajaran Kristen ke berbagai pelosok dunia.
98
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 Pada masa inilah, datang masa-masa kegelapan (192-284), mulai dari 

Kaisar Commodus hingga Kaisar Diocletian. Pada masa inilah orang-orang masa 

itu kehilangan kepercayaan terhadap konsep balas jasa langsung yang dianut di 

Paganisme, sehingga agama Kristen pun semakin diminati. Hingga akhirnya pada 

tahun 313, Kaisar Konstantinus melegalkan agama Kristen dan bahkan minta 

untuk dipermandikan, dan 80 tahun setelahnya, Kaisar Theodosius melarang 

segala bentuk paganisme dan menetapkan agama Kristen sebagai agama negara. 

 Sebagai agama resmi negara Kekristenan menyebar dengan sangat cepat. 

Namun Gereja juga mulai terpecah-pecah dengan munculnya berbagai aliran 

(bidaah). Salah satu upaya untuk menekan bidaah adalah dengan diadakannya 

Konsili Nicea yang pertama pada tahun 325 M. pada masa ini jugalah doktrin 

kepercayaan katolik dirumuskan melalui kredo dari konsili necea yang berbunyi : 

“ Aku percaya kepada gereja yang suci. Konsili Nicea mencetuskan pengakuan 

iman umat Kristen keseluruhan pertama kali, sebagai tanda persatuan Kristen 

universal yang dibedakan dari umat-umat Kristen yang bidaah. Salah satu 

contohnya adalah bidaah Arianisme, yang merupakan salah satu krisis bidaah 

terbesar saat itu yang menjadi alasan utama diadakannya Konsili Nicea yang 

pertama.
99

 Dari tahun 313 M, gereja mengalami suatu peperangan hebat akibat 

tindakan kejam dari roma dan pada tahun 380 M, katholik secara resmi menjadi 

agama kekaisaran roma . sampai tahun 1054 M, gereja  tetap merupakan “satu 

lembaga”. 
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3. Kristen Protestan 

 Adapun timbulnya agama protestan ini adalah kerana protes terhadap 

ajaran dan praktek yang sudah berobah diabad pertengahan . dan yang menjadi 

puncak pertikaian ialah tentang surat penghapusan dosa. Penjualan surat peng-

hapusan dosa itulah yang menyebabkan malainya reformasi. Surat penghapusan 

dosa itu pada mulanya memuat hukuman sementara , yang akan diderita di dunia 

dan neraka, sesudah itu manusia akan diampuni dari kesalahannya. Mula-mula 

surat pengampunan dosa itu dijual pada waktu perang salib kepada mereka yang 

tidak dapat ikut perang sekadar membantu perang suci. Halangan tidak ikut 

perang itu diganti dengan dengan surat pengampunan dosa. Sejak itulah menjadi 

suatu kebiasaan bagi pendeta-pendeta menjual surat pengampunan dosa.
100

 

 Pembahasan mengenai agama pada dasarnya menjadi sesuatu yang sangat 

penting untuk dikaji, dilain sisi tidak ada paksaan bagi seseorang untuk meyakini 

agama tertentu, bahkan dalam agama Islam sekalipun terdapat berbagai dalil 

tentang kebebasan orang untuk memilih ingin beragama Islam atau tidak, 

diakrenakan bagi mereka yang meyakini Islam sebagai agamnya maka hal itu sah-

sah saja dan diperbolehkan. Disisi lain bagi mereka yang tidak meyakini Islam 

sebagai agamanya pun sah-sah saja dan pada akhirnya agama akan menjadi 

sesuatu yang bersifat bebas bagi seseorang.
101

 Pembahasan mengenai kebebasan 

beragama hal itu ditunjukkan dalam QS. Al-Baqarah/2 : 256. 

      

   

                                                             
 

100
Mohd Nasroll Bin A.Rahman, Study Perbandingan Trinitas Kristen Katolik dan 

Protestan, hal. 20-21. 

 
101

Muhammad Taufiwurrohman, Sofan Rizki, Konsep Pluralisme Agama dalam Al-

Qur’an, Manarul Quran: Jurnal Studi Islam, Vol. 21, No. 2, 2021, hal. 214-238. 



63 
 

 

    

  

   

   

    

      

Terjemahnya: 

 “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). sungguh telah jelas 

jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan 

beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang 

sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui”.
102

    

G. Konsep Pasar 

 Manusia dalam sejarahnya telah mengenal dan melakukan interaksi sosial 

atau bahkan melakukan kegiatan jual beli, hal itu dilakukan sebagai bentuk 

respond kehidupan terkait dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Dalam melakukan kegiatan aktivitas jual beli, keberadaan pasar ialah merupakan 

salah satu instrumen yang sangat penting karena pasar merupakan tempat untuk 

melakukan dan juga menunjang kegiatan tersebut.
103

 

 Negara indonesia ialah merupakan negara kesatuan yang terbagi dalam 

beberapa provinsi, kabupaten dan kota. Salah satu tujuan dari adanya sebuah 

negara ialah bagaimana dapat mensejahterakan masyarakatnya. Demi me-wujud-

kan masyarakat yang sejahtera perlu adanya pembangunan disetiap daerah, yang 

diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa, dari hal itulah sehingga 

mampu mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan haidup bagi masyarakat 

indonesia. Pembangunan secara umum bisa berarti perbaikan di semua sektor, 
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salah satunya adalah pembangunan dibidang atau sektor ekonomi yaitu pem-

bangunan pasar.
104

 

 Pasar sangat berperan penting guna menunjang pembangunan di suatu 

wilayah atau daerah.
105

 Sebagian besar kegiatan ekonomi atau transaksi jual beli 

terjadi di pasar.
106

 Pasar sejatinya merupakan suatu bentuk pelayanan umum 

tempat terjadinya transaksi jual beli barang maupun jasa bagi masyarakat.
107

 

Seiring dengan berkembangnya zaman, fungsi pasar tidak hanya menjadi sebagai 

tempat jual beli saja, melainkan pasar juga menjadi salah satu sarana penggerak 

perekonomian daerah. Pada saat ini pasar juga memegang peranan penting dalam 

mendistribusikan sumber daya alam bagi seluruh masyarakat di dalam suatu kota 

tersebut.
108

 Pasar adalah salah satu kegiatan perdagangan yang tidak bisa terlepas 

dari kegiatan sehari-hari manusia.
109

 Pasar dapat dimaknai sebagai suatu tempat 

dimana didalamnya terkumpul berbagai macam individu yang punya latar 

belakang berbeda dan terjadi interaksi sosial dengan tujuan sebagai bentuk ber-

langsungnya kegiatan ekonomi.
110

  

                                                             
 

104
Ella Alfianita, Andy Fefta Wijaya, dan Siswidiyanto, Jurnal Administrasi Publik 

(JAP), Vol. 3, No.5, hal. 758. 

 
105

Made Santana Putra Adiyadnya, Nyoman Djinar Setiawana, Analisis Tingkat 

Efeketvitas dan Daya Saing Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Agung Peninjoan 

Desa Peguyangan Kangin, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol. 4, No. 04, 

2015, hal. 266. 

 
106

Woro Kristiningtyas, Eksistensi Pasar Tradisional Ditinjau dari Konsep Geografi, 

Interaksi Sosial dan Perilaku Produsen-Konsumen, Journal of Educational Socail Studies, Vol. 1, 

No. 2, 2012, hal. 139. 

 
107

Ika Devy pramudiana, Perubahan Perilaku Konsumtif Masyarakat dari Pasar 

Tradisional ke Pasar Modern, Jurnal Asketik, Vol. 1, No. 1, 2017, hal. 35. 

 
108

Yosafat Kurniawan Sirait, Penataan Pasar Tradisional Gudang Lelang dengan 

Menggabungkan Konsep Pasar Modern dan Konsep Pasar Tradisional, hal. 2. 

 
109

Maritfa Nika Andriani, Mohammad Mukti Ali, Kajian Eksistensi Pasar Tradisional 

Kota Surakarta, Jurnal Teknik PWK, Vol. 2, 2013, hal. 253. 

 
110

Yogie Maulana Satuhu, Agung Murti Nugroho, dan Lisa Dwi Wulandari, Redesain 

Pasar Bareng Kota Malang (Perancangan Pasar Tradisonal Bercitra Modern), hal. 2. 



65 
 

 

 Pasar ialah merupakan sebuah tempat berkumpulnya sejumlah pembeli 

dan juga sejumlah penjual dimana terjadi transaksi jual-beli barang ataupun jasa 

yang ada disana.
111

 Pasar adalah salah satu dari sekian banyak fasilitas kota yang 

berupa wadah untuk menampung orang dalam hal ini adalah penjual, pembeli, dan 

pengelola dimana barang dagangannya merupakan kebutuhan masyarakat sehari-

hari.
112

 Pasar adalah merupakan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk 

memenuhi kebutuhan, uang untuk berbelanja serta kemauan untuk mem-

belanjakannya.
113

 Pasar memiliki pengertian yaitu tempat bertemunya penjual dan 

pembeli sampai terjadinya suatu transaksi.
114

 Konsep pasar dalam ilmu ekonomi 

adalah sebuah struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar 

jenis barang, jasa, dan informasi, dimana pertukaran barang dan jasa untuk uang 

disebut dengan transaksi.
115

 Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden No. 

112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Per-

belanjaan dan Toko Modern, Pasar ialah merupakan area tempat jual beli barang 

dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat per-
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belanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun 

sebutan lainnya.
116

 

 Pasar jika ditinjau dari bentuk fisik maka akan terbagi menjadi dua yaitu 

pasar tradsional dan pasar modern.
117

 Pasar tradisional pengertiannya dapat 

ditinjau berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 207, Pasar Tradisonal 

adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, 

swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk 

kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda 

yang dimiliki/ dikelolah oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat 

atau korporasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli 

barang dengan melalui tawar menawar.
118

 Pasar tradisional digunakan untuk 

menunjuk tempat bagi perdagangan pasar yang asli setempat yang sudah 

berlangsung sejak lama.
119

 Ditinjau dari sejarahnya, pasar tradisional sudah lama 

ada sejak jaman kerajaan Kutai Negara pada abad ke 15, dimulai dari sistem 

barter lalu menjadi tempat berdagang. Pasar pada zaman dahulu digunakan 

menjadi ajang pertemuan, bersosialisasi, tempat penyebaran informasi, agama 

serta politik.
120
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 Jumlah pasar tradisional di seluruh wilayah Indonesia mencapai 13.450 

unit dan mampu menampung lebih dari 12.625.000 pedagang.
121

 Melihat jumlah 

dan juga daya tampung pedagang dari pasar tradisional sudah sepantasnya pasar 

tradisional menjadi salah satu pilar bagi sistem perekonomian.
122

 

 Pasar modern merupakan pasar dengan sistem transaksi tidak dilakukan 

secara langsung. Barang-barang yang diperjual belikan diletakkan di tempat yang 

sudah disiapkan sesuai dengan jenis barang. Harga barang biasanya hanya berupa 

kode-kode tertentu. Pelayanan dalam pasar modern juga cenderung bersifat 

mandiri atau swalayan, karena selalu sudah diterapkan pemakaian teknologi 

canggih.
123

 Pasar modern telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesan be-

berapa tahun terakhir, hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya pusat-pusat 

perbelanjaan modern dan hypermart yang terus-menerus bermunculan diberbagai 

daerah.
124

 

 Islam memandang pasar sebagai sesuatu yang memiliki peran penting 

dalam perkembangan ekonomi Islam. hal itu dapat dilihat dari perkembangan 

ekonomi Islam pada masa Rasulullah dan khulafaur rasyidin dimana pasar 

memiliki peranan sangat penting. lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam melakukan 

atau berjalannya transaksi dipasar haruslah berlandaskan persaingan yang sehat, 

keterbukaan, saling jujur, dan tentunya keadilan. Dalam Islam juga dijelaskan 
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mengenai transaksi yang berlandaskan sukarela, hal itu tercantum dalam QS. An-

Nisa/4 : 29. 

  

   

  

    

      

    

        

Terjemahnya: 

 “wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 

sesamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan 

yang berlaku atau dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.”
125

   

 

 Konsep pasar dalam Islam meliputi dua aspek penting yaitu, aspek 

teologis dan aspek sosiologi. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:
126

 

 Pembentukan harga yang terjadi di pasar sangat di tentukan oleh 

penawaran dan permintaan. 

 Proses transaksi yang terjadi antara pembeli dan penjual dilandasi atas 

dasar suka sama suka. 

 Dalam konteks pasar yang adil, selayaknya tidak ada intervensi dari pihak 

manapun. 

 Penjual dibolehkan untuk mengambil keuntungan selama keuntungan yang 

diambil tidak berlebihan. Hal itu dikarenakan keuntungan yang di dapat 

merupakan hasil usaha dan juga resiko yang harus di tanggung oleh 

pedagang. 
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 Dilarang untuk berbuat dzalim 

 Permintaan Islami mencakup hal sebagai berikut: Pertama, permintaan 

hanyalah kepada barang-barang yang sudah jelas kehalalan dan kebaikan-

nya. Kedua,  permintaan akan suatu barang tidak bertujuan untuk me-

mamerkan keyaan, atau berlaku mubadzir. Ketiga, permintaan hanya-lah 

untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan harus dikeluarkan zakat-nya, dan 

dianjurkan untuk bersedakhah dan/atau berinfak. 

 Penawaran Islam mencakup hal sebagai berikut: Pertama, hanya barang-

barang yang halal lagi baik yang diproduksi. Kedua, memproduksi barang 

haruslah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ketiga, dalam 

melakukan transaksi ekonomi haruslah bertujuan bukan hanya untuk dunia 

semata melainkan juga untuk akhirat. Keempat, adanya perlindungan 

kepada sumber daya alam, manusia, dan lingkungan sekitar. 

 Market imperfection, merupakan pemahaman terkait penyebab ketidak 

sempurnaannya pasar, yaitu: Pertama, kekuatan pasar lah yang menentuk-

an besaran harga dipasar serta keseimbangannya. Kedua, adanya barang 

publik. Ketiga, adanya informasi yang tidak sempurna diketahui para 

pelaku pasar yang menyebabkan tidak efisiennya permintaan dan penawar-

an di dalam pasar. 

 Distorsi pasar, yaitu: Pertama, merekayasa permintaan dan juga penwaran. 

Kedua, ba’i al-najsh yaitu penjual menyuruh pihak lain untuk memmuji-

muji apa yang dijualnya atau melakukan penawaran dengan harga tinggi, 

yang mengakibatkan orang lain akan terpengaruh untuk membeli barang 
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tersebut. Ketiga, ikhtikar yaitu mengambil keuntungan dari harga normal 

yang beredar dipasar dikarenakan barang yang diperjual-belikan itu di 

timbun dengan tujuan harga tersebut melambung tinggi dipasaran. 

Keempat, tadlis yaitu melakukan penipuan pada harga, kualitas, dan 

kuantitas. Kelima, ghabn fahish yaitu menjual sesuatu diatas harga yang 

berlaku dipasar. Kelima, talaqqi al-rukban yaitu pedagang yang dikota 

membeli barang yang jual oleh pembeli sebelum pembeli tersebut masuk 

ke kota. Keenam, tadlis waktu penyerahan. Ketujuh, taghrir adanya ke-

tidakpastian. Kedelapan, taghrir kuantitas.    

 Ibnu Taimiyah sebagai salah satu pemikir muslim juga memiliki 

pandangan mengenai mekanisme pasar, dimana ia menjelaskan bahwa sejatinya di 

dalam pasar tidak boleh ada intervemsi pemerintah tentang harga. Beliau men-

jelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi turun naiknya per-

mintaan dan memiliki konsekuensi terhadap harga tersebut, yaitu:
127

 

 Pada dasarnya kebutuhan manusia itu selalu beragam dan juga bervariasi 

antara yang satu dengan yang lainnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 

suatu barang akan sangat dibutuhkan ketika terjadi kelangkaan pada 

barang tersebut. 

 Harga di pasar sangat ditentukan oleh faktor permintaan pada barang 

tersebut, jika semakin banyak orang yang melakukan permintaan terhadap 

barang tersebut maka akan dipastikan harga dari barang tersebut juga akan 

mengalami kenaikan. 
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 Harga barang juga sangat ditentukan oleh seberapa besar dan kuat 

kebutuhan akan barang tersebut. Jika barang tersebut sangat dibutuhkan 

maka itu akan meningkatkan harga dari barang tersebut.
128

 

 Harga yang cenderung turun dan naik akan sagat dipengaruhi oleh siapa 

yang melakukan transaksi terhadap barang tersebut. 

 Ibnu Taimiyah juga berpendapat mengenai suatu harga sangat berpengaruh 

oleh adanya kekuatan permintaan dan penawaran. Ia mengatakan:
129

 

 “naik turunnya harga tak selalu berkaitan dengan pengusaan (zulm) yang 

dilakukan oleh seseorang, sesekali alasannya adalah karena adanya 

kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang 

yang diminta. Jadi, jika kebutuhan terhadap jumlah barang meningkat, 

sementara kemampuan menyediakan penawaran menurun, harga dengan 

sendirinya akan naik. Diisisi lain, jika kemampuan menurun, harga akan 

turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan dengan sebab 

yang tidak melibatkan ketidakadilan. Atau sesekali bisa juga disebabkan 

oleh ketidakadilan. Maha besar Allah, yang menciptakan mekauan pada 

hati manusia”. 

 

 Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahawa terdapat indikasi 

jika suatu harga naik itu bisa disebabkan oleh adanya ketidak-adilan atau 

penguasaan terhadap barang tersebut oleh para penjual. Hal tersebut akan 

cenderung terhadap perbuatan memanipulasi pasar yang akan menyebabkan 

ketidak sempurnaan pasar. Akan tetapi pernyataan tersebut tidaklah berlaku untuk 

semua tempat atau segala kondisi. Karena bisa saja  suatu harga naik dipasar ber-

dasarkan kekuatan dari pasar tersebut.  

 Tindakan memanipulasi pasar sejatinya akan membuat ketidaksempurna-

an pasar. Untuk membuat kesempurnaan pasar haruslah dihilangkan perbuatan 
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memanipulasi pasar atau perbuatan membatasi transaksi di pasar. Pasar 

persaingan sempurna akan terwujud apabila orang bebas keluar masuk untuk 

melakukan transaksi di dalam pasar. Kebebasan dalam hal menganngkut barang 

dari suatu tempat ke tempat yang lain juga akan mewujudkan pasar persaingan 

sempurna dimana hal itu di anjurkan dalam ekonomi Islam. terkait kebebasan 

keluar masuk pasar sudah ada sejak zaman sahabat terutama pada pasa Umar bin 

Khattab, dimana ia melarang orang yang membatasi setiap tempat yang ada di 

pasar, atau mengusai tempat di pasar tanpa memberikan tempat kepada orang lain 

yang juga ingin berjualan di pasar tersebut.
130

 

 Tokoh Islam lain yang berpendapat tentang pasar ialah Ibnu Khaldun, 

dalam kitabnya ia berpandangan bahwa pada dasarnya ada dua jenis barang yang 

beredar di pasar yaitu: pertama, barang yang menjadi kebutuhan pokok. Kedua, 

barang yang hanya menjadi barang pelengkap. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa 

apabila suatu kota mengalami suatu perkembangan yang baik, hal itu akan berefek 

kepada bertambahnya populasi dan memungkinkan kota tersebut menjadi kota 

besar sehingga barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok pasti akan menjadi 

prioritas. “ketahuilah, semua pasar menyediakan kebutuham manusia. Di antara 

kebutuhan itu, ada yang sifatnya harus, yaitu makanan. Ada yang merupakan 

kebutuhan pelengkap, seperti pakaian, perabot, kendaraan, seluruh gedung dan 

bangunan. Bila kota luas dn banyak penduduknya, harga kebutuhan pokok 

murah; dan harga kebutuhan pelengkap mahal”.
131
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 Tokoh Islam berikutnya yang memberikan pandangan tentang konsep 

pasar ialah Imam Al-Ghazali lewat salah satu karya terbesarnya yaitu Ihya 

‘Ulumuddin. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa aktivitas perdagangan dan 

bergeraknya harga di pasar disebabkan oleh kekuatan dari permintaan dan 

penawaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa salah satu sumbangsih terbesar Al-

Ghazali dalam ilmu ekonomi yaitu teorinya tentang proses evolusi pasar. Dalam 

penjelasannya tentang proses terbentuknya pasar ia menyatakan bahwa:
132

 

 “Dapat saja petani hidup di mana alat-alat pertanian tidak tersedia. 

Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian 

tidak ada. Namun secara alami mereka saling memenuhi kebutuhan 

masing-masing. Dapat saja terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, 

tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Keadaan ini menimbul-

kan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong 

untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat untuk satu pihak, dan 

menyimpan hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian 

didatangi oleh pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing, sehingga 

terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu, dan pandai besi yang tidak dapat 

langsung melaukan barter juga terdorong pergi ke pasar ini. Bila di pasar 

juga tidak di temukan orang yang mau melakukan barter, maka ia akan 

menjual kepada pedagang dengan harga yang relatif murah, untuk 

kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya 

dengan suatu tingkat keuntungan. Hal ini berlaku untuk setiap jenis 

barang”. 

 

 Berdasarkan pernyataan tersebut, Al-Ghazali sangat menyadari tentang 

betapa sulitnya ekonomi dengan menggunakan sistem barter dalam transaksinya. 

Al-Ghazali berpadangan bahwa sejatinya pasar terbentuk karena kekurang dan 

juga ketidak sempurnaan dalam sistem barter. Beliau menjelaskan bahwa pasar 

sangatlah diperlukan dalam melakukan transaksi jual beli hal itu dikarenakan 

tidak semua orang akan melakukan sistem barter, oleh karenanya diperluka suatu 

tempat untuk melakukan transaksi jual beli yaitu pasar. Yang dimaksud pasar oleh 
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Al-Ghazali ialah suatu tempat yang dijadikan pertukaran hak milik dari produsen 

dan konsumen yang berupa barang dan/atau jasa yang terjadi secara alamiah. 

 Sejatinya keberadaan pasar sangatlah penting bagi suatu sistem 

perekonomian terutama dalam ekonomi Islam. pasar dipahami sebagai suatu 

tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi jual beli, 

pasar juga dapat dipahami sebagai adanya permintaan dan penawaran. Hal ini 

sejalan dengan firman Allah swt, dalam QS. Al-Furqan/25 : 20. 

    

   

  

    

   

    

      

Terjemahnya: 

 “Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka 

sunggu memakan makanan dan berjualan di pasar-pasar. Dan kami jadikan 

sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu 

bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat”.
133

 

  

 Pasar merupakan ujung tombak dari aktivitas suatu perekonomian di 

masyarakat, baik itu masyarakat kalangan atas atau masyarakat dari kalangan 

bawah. Dalam pasar terdapat semua unsur dari sistem perekonomian yaitu dimulai 

dari unsur produksi, selanjutnya unsur distribusi, dan terkahir yaitu unsur 

konsumsi. Pada dasarnya aktivitas transaksi dipasar akan selalu melibatkan pihak 
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produsen dan konsumen. Hal itu dikarenakan masing-masing dari mereka me-

miliki peran yang sangat penting terhadap mekanisme pasar.
134

 

 

H. Konsep Harga 

 Harga dalam bahasa Arab berasal dari kata tsaman/As-Saman atau 

si’ru/Assi’r yang berarti niali sesuatu dan harga yang timbul dikarenakan unsur 

suka sama suka (an-taradin). As-saman adalah patokan harga komoditas dan Assi 

adalah dari harga pasar yang sebenarnya.
135

 Sedangkan Harga dalam bahasa 

Inggris di kenal dengan price. Harga merupakan gambaran dari perwujudan nilai 

suatu barang ataupun jasa yang ber-bentuk uang. Teori harga ialah teori yang 

menjelaskan tentang bagaimana harga suatu barang di pasar itu terbentuk. Sejati-

nya harga itu sangat ditentukan oleh seberapa besar kekuatan permintaan dan 

penawaran akan barang tersebut.
136

 Lebih lanjut dijelaskan harga juga dapat 

berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasaan dan manfaat. Hal itu di-

karenakan jika semakin tinggi manfaat dari barang tersebut maka akan semakin 

tinggi nilia tukar dari barang tersebut.
137

  

 Menurut Sayyid Sabiq harga merupakan apa-apa yang sama-sama di 

setujui oleh masing-masing pihak yang melakukan transaksi baik itu berupa harga 

yang kecil atau harga yang lebih sama atau bahkan harga yang sama. Menurut 
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Philip Kotler harga ialah sejumlah uang atau nilai yang dibebankan atas suatu 

produk barang dan/atau jasa dimana hal tersebut menjadi bahan pertukaran kepada 

konsumen atas manfaat dari produk barang dan/atau jasa tersebut.
138

  

 Salah satu tokoh Islam yaitu Abu Yusuf berpendapat mengenai konsep 

harga dimana ada fenomena yang terjadi di masa Abu Yusuf yaitu, ketika terjadi 

suatu kelangkaan terhadap barang tertentu maka harga dari barang tersebut akan 

cenderung tinngi, sebaliknya ketika barang tersebut melimpah, maka ke-

cenderungan yang terjadi adalah harga dari barang tersebut akan turun dan lebih 

rendah. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pandangan Abu Yusuf yang 

mengatakan bahwa:
139

 

 “Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat 

dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa 

diketahui. Murah bukan karena melimphanya makanan, demikian juga 

dengan mahal tidak disebabkan kerna kelangkaan makanan. Murah dan 

mahal merupakan ketentuan Allah. Kadang-kadang makan sangat sedikit 

tetapi murah”.  

 

 Pandangan Abu Yusuf tersebut menunjukkan adanya hubungan yang 

negatif antara persediaan (supply) dengan harga. Hal itu dikarenakan tidak benar 

bahwa harga tergantung sepenuhnya pada supply itu sendiri. Karena pada ke-

nyataannya harga bukan hanya tergantung pada penawaran semata tetapi juga 

pada permintaan. 

 Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya al-Hisbah dijelaskan bahwa 

penetapan harga diperlukan untuk mencegah seseorang menjual makanan dan juga 

barang yang lainnya kepada konsumen atau pembeli tertentu dengan harga yang 
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ditentukan berdasarkan oleh keinginan mereka sendiri. Oleh karena itu sangat 

diperluka regulasi harga di pasar. Dalam kitab al-Hisbah selain menjelaskan 

mengenai regulasi harga juga dijelaskan mengenai term yang penting yang 

mengarah kepada penentuan mekanisme harga yang merupakan barometer 

terhadap fenomenna transaksi ekonomi yang bervariasi dan dinamis saat ini. Tiga 

term tersebut ialah saman al-Misl, ‘iwad al-Misl, dan qimah al-Misl:
140

 

 Saman al-Misl 

Saman al-Misl merupakan harga normal yang beredar di pasar atau dalam 

istilah ekonominya dikenal dengan sebutan just price atau price of the 

equivalent. Saman al-Misl merupakan harga dasar standar atau normal 

yang diciptakan oleh para penjual, pembeli atau pemilik sumber yang 

melakukan transaksi ekonomi di pasar. Secara sederhana Saman al-Misl 

dapat dipahami sebagai harga yang terbentuk dari adanya kekuatan per-

mintaan dan juga penawaran. 

 ‘Iwad al-Misl 

‘Iwad al-Misl merupakan harga pasar yang sedang beredar dan disesuaikan 

dengan adat kebiasaan masyarakat dan dalam istilah ekonomi dikenal 

dengan sebutan just compensation atau compensation of the equivalent. 

Kompensasi yang adil adalah penggantian sepadan yang merupakan nilai 

harga setara yang diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara pula tanpa 

ada tambahan dan pengurangan. 

 Qimah al-Misl 
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Qimah al-Misl meurpakan nilai harga yang ditetapkan oleh pemerintah 

untuk mengantisipasi adanya distorsi pasar yang dilakukan oleh para 

pelaku pasar terutama adalah produsen. Qimah al-Misl merupakan harga 

pasang yang sedang beredar, hal itu terjadi setelah dilakukan proses 

normalisasi atau dalam ilmu ekonomi dikenal dengan istilah fixing price. 

 Berbicara mengenai pasar maka akan berbicara persoalan mekanisme 

pasar yang pada intinya adalah tentang mekanisme suatu harga, yaitu tentang naik 

dan turunnya harga sebagai akibat dari dinamika permintaan dan penawaran yang 

bersumber dari pihak-pihak terkait. Bila suatu permintaan terjadi secara alamiah 

dan normal, maka suatu kegiatan di pasar akan senantiasa berjalan dengan stabil, 

akan tetapi bila terjadi yang sebaliknya maka pasar akan cenderung rusak.  

 Teori permintaan menerangkan tentang sifat permintaan dan juga karakter 

dari para pembeli terhadap suatu barang dan/atau jasa. Sedangkan teori penawaran 

menjelaskan tentang sifat dan juga karakter penjual dalam menawarkan barang 

dan/atau jasa yang akan diperjual belikan. Kedua aktifitas permintaan dan juga 

penawaran akan sangat menentukan keseimbangan harga di pasar dan tentunya 

terhadap jumlah barang yang dijual, hal itu tentunya akan memunculkan suatu 

realitas di pasar apakah yang terjadi adalah pasar bebas atau malah sebaliknya 

yaitu distorsi pasar.
141

 

 Untuk menghindari terjadinya kecurangan di pasar, maka Islam memboleh 

intervensi dilakukan oleh pemerintah guna menetapkan harga di pasar demi 

mewujudkan harga yang adil. Maksud dari harga yang adil di pasar ialah harga 
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yang tidak menimbulkan ekspoitasi atau kerugian untuk salah satu pihak semata. 

Islam memboleh pemerintah melakukan intervensi harga, yaitu:
142

 

 Intervensi harga yang berkaitan dengan kemaslahatan umat yaitu untuk 

melindungi penjual dari segi tambahan keuntungan dan disisi lain juga 

melindungi pembeli dalam hal purchasing power. 

 Melakukan intervensi harga untuk mencegah pembeli di dzolimi oleh 

penjual lewat kasus ikhtikar. 

 Setiap pembeli menjadi wakil dari masyarakat secara umum, sedangkan 

penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih khsus atau golongan 

tertentu, oleh karena itu, intervensi dimaksudkan untuk melindungi 

kepentingan yang berlaku secara umum. 

 Menurut Winardi kebijakan harga merupakan kerangka dasar serta 

konsistensi, yang diperluka oleh suatu perusahaan untuk mengambil keputusan 

tentang penetapan harga, yang masuk akal, praktis dan tentunya efektif. Menurut 

Winardi ada 6 kebijakan mengenai kebijakan harga, yaitu:
143

 

1. Kebijkan Penetapan Harga Produk Baru 

a. Price Skiming 

 Price Skiming merupakan tindakan pengenalan sebuah produk baru 

dengan suatu harga yang diciptakan lebih tinggi. 

b. Penetration Pricing 
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 Penetration Princing ialah penetapan harga untuk tujuan melakukan 

penetrasi, dimana suatu produk tertentu diperkenalkan di pasaran dengan harga 

yang lebih murah atau rendah. 

2. Potongan-Potongan Harga 

Pengurangan harga dari harga yang tertera pada daftar harga. 

3. Price-Lining 

 Praktek penetapan harga barang-barang dagangan di dalam batas-batas 

harga yang diperkenalkan oleh pasar. 

4. Kebijakan Penetapan Harga Transfer 

 Harga pasar tertentu untuk produk yang ditransfer, maka harga tersebut 

digunakan sebagai harga transfer internal perusahaan bersangkutan. 

5. Kebijakan Penetapan Harga dalam Masa-masa Penuh Ketidakpastian 

 Kebijakan kenaikan harga yang dilakukan secara tidak langsung yang 

bertujuan untuk mempertahankan laba. 

6. Pertimbangan-pertimbangan Harga Geografis 

 Sebuah keputusan kebijakan yang berkaitan dengan pembebanan biaya 

transport dan pengantaran barang-barang kepada konsumen. 

 Penetapan harga sangatlah penting demi kelancaran sebuah transaksi 

ekonomi di sebuah pasar, di lain sisi sejatinya ulama fiqh sepakat menyatakan 

bahwa tidak terdapat ayat yang secara spesifik dalam al-Qur’an yang menjelaskan 
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tentang ketentuan penetapan harga, akan tetapi ada ayat yang mendekati tentang 

persoalan tersebut, yaitu pada QS. Al-Baqarah/2 : 279.
144

 

    

   

    

    

       

 

 

Terjemahnya: 

 “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka 

ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu 

bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu 

tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.
145

 

 

 Penetapan harga sangatlah penting untuk dilakukan, terdapat berbagai 

metode dalam menetapkan suatu harga. Menurut Fandy Tjiptono, metode penetap-

an harga dibagi menjadi 4 bagian berdasarkan basisnya, yaitu yang berbasis per-

mintaan, biaya, laba, dan persaingan:
146

 

 .penetapan harga berbasis permintaan 

Metode ini lebih menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi 

selera dan preferensi pelanggan daripada faktor-faktor biaya, laba dan 

persaingan. Permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada berbagai 

pertimbangan, di antaranya yaitu: kemampuan daya beli pelanggan, 

kemuan membeli pelanggan, posisi suatu produk dalam gaya hidup 

pelanggan, manfaat produk yang diberikan kepada pelanggan, hingga 
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produk-produk subtitusi, perilaku konsumen, dan segmen-segmen dalam 

pasar. 

 Penetapan harga berbasis biaya 

Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang di 

tambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya 

langsung biaya overhead, dan laba. 

 Penetapan harga berbasis laba  

Metode ini menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan 

harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar tasgert volume laba, harga 

juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan oleh 

pesaing. 

 Penetapan harga berbasis persaingan 

Harga dapat ditetapkan bersarkan persaingan, yaitu apa yang dilakukan 

oleh para pesaing. Metode penetapan harga berdasarkan persaingan terdiri 

dari empat macam, yaitu: customory pricing, above, at, or below market 

princing, los leader pricing, dan sealed bid pricing. 

 Harga memiliki peran dalam mekanisme pasar terutama yang berkaitan 

dengan keputusan para pembeli, dimana harga memiliki dua peran utama yaitu:
147

 

 Peran alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli 

untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utlitas tertinggi ber-

dasarkan daya belinya. 
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 Peran informasi dari harga, yaitu harga dapat berfungis sebagai bahan 

pendidikan untuk konsumen guna mengetahui faktor-faktor dari sebuah 

produk, misal seperti kualitas. 

I. Konsep Ekonomi Syariah 

 Pembahasan mengenai ekonomi dengan menggunakan pendekatan syariah 

Islam, dalam beberapa literatur cenderung menggunakan istilah ekonomi Islam. 

salah satu cendekiawan muslim yaitu M. Umar Chapra memberikan batasan 

terkait dengan makna ekonomi Islam yaitu bahwa ekonomi Islam merupakan 

sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan umat manusia 

melalui alokasi dan sitribusi sumber daya alam yang terbatas dalam koridor yang 

mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa 

perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tidak ketidakseimbangan 

lingkungan.
148

 Sedangkan menurut Muhammad Abdullah Al-Arabi, bahwa 

ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita 

simpulkan dari al-Qur’an dan As-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomi-

an yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap 

lingkungan dan masa.
149

 

 Ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Mannan ialah ilmu 

pengetahuan sosial yang mempelajari ilmu ekonomi rakyat yang diilhami oleh 

nilai-nilai Islam. sedangkan menurut Halidai, ekonomi Islam merupakan kumpul-

an dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur’an dan Sunnah yang 
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ada hubungannya dengan permasalahan-permasalahan ekonomi.
150

 Selanjutnya 

dijelaskan bahwa dalam pembahasan ekonomi perspektif ekonomi Islam tidak 

terlepas dari tiga pilar penyokong , yaitu konsep tentang kepemilikan harta, 

konsep tentang pengelolaan dan pemanfaatan harta, dan konsep distribusi harta.
151

  

 Menurut S.M. Hasanuzzaman, ekonomi syariah merupakan ilmu ekonomi 

islam yang bertkaitan tentang pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-

aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran 

sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkin-

kan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah swt dan 

masyarakat.
152

 

 Ekonomi syariah merupakan nama lain dari ekonomi Islam, sebagai istilah 

yang digunakan dalam perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam peng-

gunaan istilah lain yang lebih sempit dengan istilah ekonomi dengan sistem bagi 

hasil (UU Nomor 10 Tahun 1998) untuk menggambarkan perbedaannya dengan 

sistem ekonomi konvensional yang memakai sistem bunga.
153

 

 Berdasarkan pada pengertian bahwa ekonomi Islam ialah kegiatan 

manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka terdapat beberapa prinsip di 

dalamnya, yakni sebagai berikut:
154

 

 Prinsip Tauhid 

                                                             
 

150
Muhammad Tho’in, Konsep Ekonomi Islam Jalan Tengah (Kapitalis-Sosialis), Jurnal 

Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 03, 2015, hal. 118-133. 

 
151

Nuhbatul Basyariah, Konsep Pariwisata Halal: Perspektif Ekonomi Islam, Youth & 

Islamic Economic Journal, Vol. 02, No. 01, 2021, hal. 1-6. 

 
152

Asep Saepullah, kewenangan Peradilan Agama di dalam Perkara Ekonomi Syariah, 

Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2016, hal. 208-217. 

 
153

Rahmawati, Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah, Jurnal: Al-Iqtishad, 

Vol. III, No. 1, 2011, hal. 19-34. 

 
154

Amiruddin K, Konseptualisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah, Al-MASHRAFIYAH: 

Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 1, No. 1, 2017, hal. 8-13. 



85 
 

 

Nurcholis Majid menjelaskan bahwa tauhid tidak cukup dan tidak hanya 

berarti percaya kepada Allah saja, tetapi mencakup pula pengertian yang 

benar tentang siapa Allah yang kita percayai itu, dan bagaimana kita 

bersikap kepada-Nya serta kepada obyek-obyek selain Dia. Selanjutnya 

Qurai Shihab menyimpulkan bahwa prinsip dasar ajaran Islam, adalah 

pada keyakinan tauhidnya. Dan dari sinilah lahir prinsip-prinsip yang 

bukan saja dalam bidang ekonomi, tetapi juga menyangkut kehidupan 

dunia dan akhirat. 

 Prinsip Istikhlaf 

Prinsip istikhlaf dalam al-Qur’an dapat di lihat dari berbagai ayat-ayatnya 

dengan merujuk pada term khalifah itu sendiri. Misalnya kata khalfu yang 

merupakan akar kata dari khalifah beserta derivasinya di dalam al-Qur’an 

disebut sebanyak 127 kali. Selain dalam bentuk mufrad kata khalifah juga 

muncul dalam dua bentuk jamak, yaitu khalaif dan khulafa. 

 Prinsip Maslahat 

Salah satu prinsip dasar dalam ajaran ekonomi Islam yaitu maslahat. 

Kemaslahatan yang dimaksud disini dalam ekonomi Islam yaitu 

kemaslahatan umat, dimana kegiatan ekonomi tidak terlepas dari 

hubungan antar sesama manusia (muamalah), Qurai Shihab menjelaskan 

bahwa hubungan timbal balik (muamalah) yang harmonis, peraturan dan 

syarat mengikat serta syarat menaati, merupakan tiga hal yang selalu 

berkaitan dengan bisnis, dan ketiga hal tersebut adalah etika. 
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 Ekonomi syariah bukanlah hal yang baru dalam diskursus keilmuan dan 

perkembangan ekonomi global. Ekonomi syariah merupakan suatu realitas yang 

selalu menghadirkan kesempurnaan di tengah bergamnya sistem ekonomi yang 

ada di dunia ini.
155

 Kesempurnaan Islam tersebut semakin dipertegas oleh Allah 

dalam QS. Al-Maidah/5 : 3. 

   

  

   

   

 

 

 

   

    

    

  

     

   

    

   

   

   

   

    

    

     

      

Terjemahnya: 

 “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan 

(daging) hewan yang di sembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, 

yang di pukul, yang jatuh, yang di tanduk, dan yang diterkam binatang 

buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) 

mengundi nasib dengan azlam (anak panah) (karena) itu suatu perbuatan 

fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) 

agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah 
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kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan 

telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, barang siapa terpaksa karena 

kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang”.
156

     

 

 Berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam ayat ini, dapat dipahami 

bahwa Islam sebagai agama yang sempurna tentu saja telah dilengkapi dengan 

sistem dan juga konsep ekonomi di dalamnya yang dapat digunakan untuk di-

jadikan sebagai panduan umat manusia dalam menjalankan aktifitas ekonomi-nya 

yang sudah diatur dalam al-Qur’an dan Hadist.  

 Pembahasan mengenai ekonomi Islam pada dasarnya berangkat dari 

kesadaran tentang etika. Mengenai etika Islam dalam ekonomi, Syed Nawab 

Haider Nagwi menyebutkan bahwa terdapat empat aksioma, yaitu:
157

 tauhid, ke-

seimbangan, kehendak bebas, dan pertanggung jawaban. Pertama, etika tauhid 

mempunyai dua tujuan: (1) mengukuhkan bahwa manusia dalah makhluk 

teomorfik; (2) mengukuhkan fungsi integrative dari tauhid. Kedua, etika ke-

seimbangan adalah dimensi horisontal antar-manusia, sebagai tambahan al-adl 

(berbuat adil) yang merupakan dimensi vertikal.  Konsep tentang keseimbangan 

ini juga dijelaskan dalam QS. Al-araf/7 : 31. 

    

    

   

     

     

 

Terjemahnya: 
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 “Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap 

(memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. 

Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.
158

 

 Inti dari ayat diatas adalah dalam Islam memiliki aturan yaitu, makan dan 

minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Selfishness yang tak terbatas dilarang 

dalam Islam, oleh karena itu masyarakatlah yang menentukan kriteria berlebih-

lebihan itu. Ketiga, ialah kehendak bebas, manusia sebagai mahkluk sosial yang 

mempunyai sifat individualis dan kolektivitas mempunyai kebebasan penuh untuk 

menentukan sendiri nasib dari hidupnya. Keempat, pertanggung jawaban, terdiri 

dari dua point yaitu, amanah (melaksanakan tanggung jawab) dan accountability 

(diperhitungkan).   

 Ekonomi Islam dalam penerapannya berdasarkan atas nilai dan prinsip 

yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadist. Nilai dan prinsip tersebut akan 

menuntun masyarakat untuk dapat mengelola suatu perekonomian sesuai dengan 

syariah Islam atau tidak bertentangan dengan apa yang telah diajarkan dalam 

agama Islam. lebih lanjut dijelaskan bahwa tidak dipungkiri bahwa Islam me-

miliki karakter yang universal, dan ajarannya senantiasa berlaku hingga akhir 

zaman.
159

  

 Tujuan dari ekonomi syariah pada dasarnya unyuk mendapatkan 

keuntungan hanya saja terdapat batasan-batasan dengan syarat-syarat moral dan 
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sosial untuk memenuhi keuntungan tersebut, hal ini terlihat dari bagaimana 

filsafat hukum dalam ekonomi syariah:
160

 

 Semua yang ada di alam semesta, langit, bumi beserta sumber-sumber 

alam lainnya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia 

sepenuhnya adalah milik Allah swt, karena Allah lah yang menciptakan 

semuanya, dan semua ciptaan-Nya tunduk dan patuh pada kehendak-Nya 

hal ituberdasarkan QS. Thaha ayat 6 dan QS. Al-Maidah ayat 120. Disisi 

lain posisi manusia sebagai khalifah yang diberikan amanah untuk 

mengurus dan memanfaatkan alam semesta beserta isinya untuk me-

menuhi kebutuhan hidup manusia dan lingkungannya. 

 Allah swt, menciptakan manusia sebagai khalifah dengan alat 

perlengkapan yang sempurna, agar ia mampu melaksanakan tugas, hak dan 

juga kewajibannya di muka bumi. Semua mahkluk lain terutama flora dan 

fauna diciptakan Allah swt, untuk manusia agar dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan hidup manusia kedepannya, hal itu berdasarkan QS. Luqman 

ayat 20, Qs. An-Nahl ayat 20-26, QS. Fatir ayat 37-38, dan QS. Az-Zumar 

ayat 21. 

 Beriman kepada hari kiamat dan hari pengadilan. Keyakinan pada hari 

kiamat merupakan asas penting dalam sistem ekonomi Islam, karena 

dengan keyakinan itu, tingkah laku manusia akan dapat terkendali, sebab 

ia sadar bahwa semua perbuatannya termasuk tindakan ekonominya akan 

dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah swt.  
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 Ruang lingkup ekonomi Islam sejatinya haruslah di mulai dari 

mempelajari terlebih dahulu tentang kompilasi hukum ekonomi syariah, yang 

memuat tentang berbagai macam aturan terkait dengan muamalah ekonomi yaitu 

perdagangan, etik, lembaga keuangan, produksi dan distribusi, akuntasi dan ke-

sejahteraan sosial. Untuk lebih memperjelas ruang lingkup ekonomi syariah 

meliputi aspek ekonomi yaitu: ba’i, akad-akad jual beli, syirkah, mudharabah, 

murabahah, muzara’ah dan musaqah, khiyar, istisna, ijarah, kafalah, hawalah, 

rahn, wadi’ah, gashb dan itlaf, wakalah, shulhu, pelepasan hak, ta’min, obligasi 

syariah mudharabah, pasar modal, reksadana syariah, sertifikasi bank indonesia 

syariah, pembiyaan multi jasa, qardh, pembiyaan rekening koran syariah, dana 

pensiun syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah. Disisi lain berdasarkan 

Undang-undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989, maka dapat diketahui bahwa 

ruang lingkup ekonomi syariah meliputi bank syariah, asuransi syariah, lembaga 

keuangan mikro syariah, reasuransi syariah, obligasi syariah, surat berjangka 

menengah syariah, reksadana syariah, sekuiritas syariah, pegadaian syariah, 

pembiyaan syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.
161

 

J. Kerangka Konseptual 

 Suku, marga, dan agama merupakan varibael yang diduga mempengaruhi 

minat beli melalui harga sebagai variabel intervening. Salah satu variabel yang 

diduga mempengaruhi minta beli ialah variabel suku, hal itu dikarenakan jika 

seseorang melakukan transaksi muamalam dalam hal ini adalah jual beli maka 

salah satu faktor yang dapat menentukan seseorang minat dan memutuskan untuk 
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membeli suatu barang dan/atau jasa ialah adanya faktor kesukuan. Faktor 

kesukuan digunakan untuk meningkatkan minat beli dikarenakan dalam transaksi 

jual beli orang dengan asal suku yang sama akan cenderung lebih mudah 

berkomunikasi karena bahasa dan asal daerah yang sama, hal itu juga dapat 

membuat seorang pembeli meminta potongan harga dari apa yang dibelinya 

dikarenakan faktor kesukuan dan kedekatan tersebut. Lebih lanjut penelitian yang 

dilakukan oleh Daniel Parlindungan dengan judul pengaruh kesamaan 

karakteristik sub budaya dan pribadi antar pelanggan dengan agen penjualan 

terhadap minat beli produk pada PT. Asuransi Jasindo (Persero) cabang Makassar, 

dimana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Kesamaan agama dan suku 

berpengaruh signifikan terhadap minat beli pelanggan.
162

  

 Marga merupakan salah satu variabel yang diduga mempengaruhi minat 

beli. Marga sangat penting dalam hal transasksi jual beli di Pasar Mardika Kota 

Ambon dimana terdapat berbagai masayarakat dengan berbagai macam latar 

belakang asal suku, daerah, dan kota. Hal itu dikarenakan marga dapat mem-

pengaruhi minat beli seseorang dan bahkan dapat menentukan perbedaan harga 

barang dan/atau jasa yang dijual oleh penjual yang nantinya akan dibeli oleh 

konsumen. Seseorang dengan marga yang sama akan dapat keringanan harga 

ketika ingin membeli. Ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Muhandis 

dengan judul relasi bahasa Arab dengan strata sosial masyarakat dan implikasinya 

terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan agama (kajian sosiolinguistik 
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pada masyarakat tutur Arab keturunan di kelurahan Kauman Pekalongan 

Timur).
163

 

 Lebih lanjut dijelaskan bahwa variabel agama diduga mempengaruhi 

minat beli. Agama merupakan salah satu faktor penting bagi seseorang jika 

hendak membeli sesuatu atau berminat untuk membeli sesuatu, contohnya 

masayarakat muslim akan cenderung membeli barang dan/atau jasa yang memang 

benar sesuai dengan syariat Islam, hal yang paling sederhana dan biasanya 

ditemukan ketika ingin membeli sesuatu ialah adanya logo halal yang terdapat di 

kemasan suatu produk. Ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Wahyu Dwi 

Apriyanto dan Ignatius Heruwasto.
164

 Bahkan disisi lain ketika masyarakat 

msulim ingin membeli masakan atau makan ketika tidak ada label halalnya maka 

ada kondisi masyarakat muslim akan lebih berhati dengan apa yang ingin 

dibelinya, hal itu bisa jadi karena penjualnnya yang non muslim atau apa yang 

dijualnya itu diduga tercampur dengan sesuatu atau dzat yang haram. 

 Harga merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk 

menentukan minatnya dalam membeli suatu produk. Harga memiliki peranan 

penting untuk menentukan seorang pembeli jadi atau tidak jadinya dalam membeli 

barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Arief Adi Satria yang berjudul pengaruh harga, promosi, dan 

kualitas porduk terhadap minat beli konsumen pada perusahaan Ã-36, hasil 

                                                             
 

163
Muhandis, Relasi Bahasa Arab dengan Strata Sosial Masyarakat dan Implikasinya 

Trehadap Kehidupan Sosial, Ekonomi, Politik, dan Agama (Kajian Sosiolinguistik pada 

Masyarakat Tutur Arab Keturunan di Kelurahan Kauman Pekalongan Timur), Jurnal Penelitian, 

Vol. 10, No. 2, 2013, hal. 329. 

 
164

Wahyu Dwi Apriyanto, Ignatius Heruwasto, Pengaruh Kejelasan Labelisasi Halal dan 

Perilaku Beragama Terhadap Minat Beli Konsumen: Analisis Dua Model Alternatif, 

Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 10, No. 1, 2019, hal. 209. 



93 
 

 

penelitiannya menjelaskan bahwa harga memiliki pengaruh secara parsial 

terhadap keputusan pembelian atau dengan bahasa lainnya bahwa harga mem-

punyai pengaruh positif atau signifikan terhadap minat beli.
165

 

Gambar 2.2  

Kerangka Konseptual. 

 

Suku (X1)         H1  

                                  H5                               H8                                                    

                        H2                                                      H9 

Marga (X2)        H6                  Harga (Z)     H4         Minat Beli (Y) 

                         H7                                          H10 

Agama (X3)       H3           
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi dan Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Dimana dengan penelitian penelitian kuantitatif dijelaskan untuk men-

jelaskan kausal (sebuah alat) dari setiap variabel penelitian dan lebih mem-

fokuskan dalam menggambarkan hasil penelitian. Sedangkan lokasi penelitian ini 

adalah di Pasar Mardika Kota Ambon. 

B. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan deskriptif, 

yaitu penelitian yang memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui 

data/sampel. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara 

sistematis fakta, objek, atau subjek apa adanya dengan tujuan menggambarkan 

secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.
166

 

C. Populasi dan Sampel 

 Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa 

manusia, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya.
167

 Berdasarkan 

definisi populasi, maka yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah 

masyarakat yang berbelanja di pasar Mardika kota Ambon.
168

 Sedangkan Sampel 

adalah suatu prosedur pengambilaan data dimana hanya sebagian populasi saja 
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yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang 

dikehendaki dari suatu populasi.
169

 Ukuran sampel diambil dengan menggunakan 

Rumus Hair. Rumus Hair digunakan karena ukuran populasi yang belum di-

ketahui dengan pasti.
170

 Disarankan bahwa ukuran sampel minimum adalah 5-10 

observasi untuk setiap parameter yang diestimasi. Pada penelitian ini jumlah 

sampel sebesar 160 orang yang berasal dari masyarakat yang berbelanja di pasar 

Mardika kota Ambon. Jadi, dengan jumlah indikator sebanyak 16 buah dikali 10. 

Jadi melalui perhitungan berdasarkan rumus tersebut, di dapat jumlah sampel 

dalam penelitian ini adalah sebesar 160 orang.
171

 

 Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan meng-

gunakan nonprobability sampling teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel. Metode penelitian ini menggunakan purposive sampling 

(sampel bertujuan) merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Kita memilih orang sebagai sampel dengan memilih orang yang benar-

benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik penelitian kita populasi 

diberikan kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.
172

 Kriteria 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah: 
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 Setiap responden adalah masyarakat yang sudah pernah berbelanja di 

Pasar Maridika kota Ambon minimal 2 kali sebulan. 

 Setiap responden yaitu masyarakat yang berbelanja di Pasar Mardika kota 

Ambon melakukan transaksi jual beli minimal sebesar Rp. 500.000,00 

dalam sebulan. 

 Setiap responden hanya boleh mengisi satu kuisoner. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 

 Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data 

dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek 

penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran 

secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.
173

 

2. Kuesioner (Angket) 

 Kuesioner adalah suatu teknik penumpulan informasi yang memungkinkan 

analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku dan karakteristik beberapa 

orang, untuk mencari informasi yang lengkap mengenai variabel atau masalah 

yang diteliti.
174

 

3. Wawancara 

 Wawancara adalah proses memperoleh keterangan atau data untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara 
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dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan 

wawancara. 

4. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian,meliputi buku-buku yang relevan peraturan-peraturan , laporan 

kegiatan foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert, 

penerapan skala ada bermacam-macam, sesuai dengan jenis data yang digunakan. 

Skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu, yaitu:
175

 

Sangat Setuju (SS) = 5 

Setuju (S) = 4 

Netral = 3 

Tidak setuju (TS) = 2 

Sangat tidak setuju (STS) = 1 

 Urutan setuju atau tidak setuju tersebut dapat juga dibalik mulai dari 

sangat tidak setuju sampai dengan setuju. Pada penelitian ini, skala likert ber-

tujuan untuk mengukur pengaruh Suku, Marga, Agama terhadap minat beli 

masyarakat pada pasar Mardika kota Ambon dengan Harga sebagai variabel 

intervening.  
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural 

Equation Model (SEM) yang dioperasikan melalui program Smart Partial Least 

Square (Smart PLS) 3.0. alasan penggunaan SEM, karena SEM merupakan 

sekumpulan teknik statistik yang memungkinkan pengukuran sbeuah rangkaian 

hubungan yang relatif rumit secara simultan. Penelitian menggunakan model SEM 

memungkinkan seorang peneliti menjawab pertanyaan peneltian yang bersifat 

regresi maupun dimensional.
176

 Di dalam SEM dengan penggunaan PLS terdapat 

3 (tiga) kegiatan secara bersamaan, yaitu pemeriksaan validitas dan reliabilitas 

instrumen (confirmatory factor analysis), pengujian model hubungan antara 

variabel (path analysis), dan mendapatkan model yang cocok untuk prediksi 

(model struktural dan analisis regresi). Sebuah pemodelan lengkap pada dasamya 

terdiri dari model pengukuran (measurement model) dan structural model atau 

causal model.  

 Model pengukuran dilakukan untuk menghasilkan penilaian mengenai 

validitas dan validitas diskriminan, sedangkan model struktural, yaitu pemodelan 

yang menggambarkan hubungan-hubungan yang dihipotesakan. Untuk melakukan 

olah data SEM dengan lebih mudah maka dalam peneltian ini menggunakan 

bantuan software statistik yakni, Smart PLS. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tujuan 

dari penggunaan Partial Least Square (PLS) yaitu untuk melakukan prediksi 
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hubungan antar konstruk. Dalam metode (PLS) Partial Least Square, teknik 

analisa yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Outer Model 

 Analisa Outer model dilakukan untuk memastikan bahawa  measurement 

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

analisa model ini menspesifikasi hubungan variabel laten dengan indikator-

indikatornya. Analisa outer model dapat dilihat dari beberapa indikator; 

Convergent Validity, Discriminant Validity, Composite Realibility.
177

 

a. Convergent Validity 

 Convergent validity terkait dengan tingkat korelasi antara pengukur-

pengukur konstruk yang semestinya berkorelasi tinggi. Nilai convergen validity 

merupakan nilai loading factor (LV) konstruk laten dengan indikator-

indikatornya. Aturan untuk menilai convergent validity yang biasa digunakan 

yaitu nilai loading factor lebih besar dari 0.7 untuk penelitian yang bersifat con-

firmatory. Pada penelitian yang bersifat explanatory, nilai antar 0.6 sampai dengan 

0.7 dapat diterima. Nilai average variance extracted (AVE) diharuskan lebih dari 

0.5.
178

 

b. Discriminant Validity 

 Discriminant validity dari model reflektif dievaluasi melalui cross loading, 

kemudian membandingkan nilai AVE dengan kuadrat nilai kolerasi antar konstrak 

(atau membandingkan  square root average variance extracted  (akar AVE) 
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dengan korelasi antar kontrak). Ukuran cross loading adalah membandingkan 

korelasi indicator dengan kontraknya dan kontrak dari blok lainnya. Bila kolerasi 

antara indicator dengan kontraknya lebih tinggi dari kolerasi dengan kontrak blok 

lainnya, hal ini menunjukkan kontrak tersebut memprediksi ukuran pada blok 

mereka dengan lebih baik dari blok lainnya. Ukuran discriminant validity lainnya 

adalah bahwa nilai akar AVE harus lebih tinggi daripada kolerasi antara kontrak 

dengan kontrak lainnya atau nilai AVE lebih tinggi dari kuadrat kolerasi antar 

kontrak merupakan pengukuran indikator dengan variabel latennya.
179

 Lebih 

lanjut menurut Formell dan Lacrker bahwa ukuran AVE ini dapat juga digunakan 

untuk mengukur reliabitilas component score variable laten dan hasilnya lebih 

konservatif dibandingkan dengan composite reliability.
180

 

c. Composite Realibility 

 Merupakan indikator untuk mengukur suatu konstruk pada view latent 

variable coefficients. Untuk mengevaluasi composite reliability terdapat dua alat 

ukur yaitu internal consistency dan cronbach’s alpha. Dalam pengukuran tersebut 

apabila nilai yang dicapai adalah > 0,70 maka dapat dikatakan bahwa konstruk 

tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi. Cronbach’s Alpha merupakan uji 

reliabilitas yang dilakukan memperkuat hasil dari composite reliability. Suatu 
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variabel dapat dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai cronbach’s alpha > 

0,7.
181

 

2. Analisa Inner Model 

 Inner model yang disebut juga dengan inner relationatau stuctural model  

menunjukkan spesifikasi hubungan antar variabel laten, yaitu antara variabel 

eksogen dengan variabel endogen.
182

 Inner model (model struktural) dievaluasi 

dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen, stone-geisser Qsquare 

test untuk predictive relevance dan ujit serta signifikansi dari koefesien parameter 

jalur structural. 

3. Pengujian Hipotesis 

 Pengujian nilai pada tahap ini dapat dilihat dari nilai t-statistik dan nilai 

probabilitasnya. Untuk pengujian hipotesis digunakan nilai statistik untuk alpha 

5% , nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan 

atau penolakan hipotesa adalah Ha diterima dan H0 di tolak menggunakan 

probabilitas maka Ha di terima jika nilai p < 0,05. sedangkan untuk mengetahui 

tingkat signifikan atau tidaknya digunakan nilai tstatistik > 1,96.
183
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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Kota Ambon 

 Ambon merupakan ibukota Provinsi Maluku yang yang berada di bagian 

timur Indonesia yang telah berkembang, lebih lanjut dijelaskan bahwa kota 

Ambon pada tahun 2019, memiliki luas daratan 359,45 km2 dan didiami oleh 

lebih dari 384 ribu jiwa. Dimana jumlah penduduk muslim sebanyak 136.783 

jiwa, terbanyak ke 2 menurut Kementerian Agama Provinsi Maluku.
184

 Menurut 

data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku, dari 

tahun ke tahun pertumbuhan penduduk di kota Ambon ini akan terus meningkat 

seiring berjalannya waktu.
185

  

 Secara Astronomis, wlayah administrasi kota Ambon berada antara 30
 
- 40 

Lintang Selatan dan 1280 - 1290 Bujur Timur. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 

wilayah administratif kota Ambon berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 

tahun 1979, mempunyai luas sebesar 377 Km2 atau 2/5 dari luas wilayah Pulau 

Ambon. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Tata Guna Tanah tahun 1980 

bahwa luas daratan kota Ambon adalah 359,45 Km2, sehingga luas kota Ambon 

ini meliputi daratan seluas 359,45 Km2 dan laut seluas 17,55 Km2 dengan 

panjang garis pantai yaitu 98 Km. dimana secara umum kota Ambon meliputi 
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wilayah di se-panjang pesisir dalam teluk Ambon dan pesisir luar Jazirah Leitimur 

dengan total panjang garis pantai 102,7 km.
186

  

 Kota Ambon merupakan kota yang terletak di Pulau Ambon yang 

dikelilingi oleh laut, hal ini juga menjadi penjelas bahwa kota Ambon sebagian 

besarnya adalah perairan pesisir laut. Dikarenakan sebagian besar wilayah kota 

Ambon merupakan perairan pesisir laut oleh karena itu potensi kelautannya cukup 

besar dan terdapat berbagai aktifitas yang terjadi di dalamnya seperti aktiftas 

nelayan atau beberapa tempat dari pasar tradisional di kota Ambon itu sendiri 

yang langsung berdekatan dengan wilayah laut, contohnya seperti pasar Mardika 

kota Ambon.
187

  

2. Gambaran Umum Pasar Mardika Kota Ambon 

 Pasar adalah suatu tepat yang sangat penting guna menunjang per-

ekonomian masyarakat di suatu daerah tersebut. Pasar juga merupakan wadah atau 

tempat dimana terjadinya transaksi perdagangan atau muamalah. Salah satu pasar 

yang berada di Kota Ambon adalah Pasar Mardika yang sangat sering dan ramai 

di kunjungi oleh masyarakat di ambon secara umum dan secara khsusnya 

masyarakat yang berada dekat dengan pasar tersebut. Pasar Mardika beralamat di 

jalan Pantai Mardika dan di naungi langsung oleh Dinas Perdagangan dan Per-

industrian Kota Ambon..
188

 Hal itu dapat dilihat dari gambar berikut ini. 
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Gambar 4.1. 

Lokasi Penelitian Pasar Mardika Kota Ambon 

 
 Sumber : Google Earth di akses pada tanggal 23 Desember 2022. 

 

 Lebih lanjut di jelaskan bahwa Pasar Mardika juga disebut sebagai salah 

satu pasar tradisional yang berada di Provinsi Maluku, Kota Ambon. Pasar 

Mardika merupakan pasar tradisional yang menyediakan aneka ragam kebutuhan 

masyarakat mulai dari barang hingga jasa. Pelaku ekonomi yang berada di Pasar 

Mardika cenderung memiliki latar belakang yang berbeda contohnya perbedaan 

agama, asal daerah atau suku, hingga bahasa yang di gunakan.
189

  

B. Karakteristik Responden 

 Responden yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah masayarakat 

yang melakukan transaksi muamalah di Pasar Mardika kota Ambon. Lebih lanjut, 

responden yang dipilih ialah mereka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut, 

yang pertama; responden tersebut dalam kurun waktu satu bulan tekah melakukan 

minimal dua kali transaksi muamalah di Pasar Mardika kota Ambon, kedua; 

responden yang melakukan transaksi muamalah di Pasar Mardika kota Ambon 
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dalam kurun waktu sebulan, minimal telah menghabiskan uang sebesar Rp. 

500.000,00. Jumlah responden yang di ambil dalam penelitian ialah sebanyak 160 

responden. Karakteristik responden dibagi atas nama, umuur, jenis kelamin, 

pekerjaan, agama, asal daerah/suku, dan tingkat pendidikan.  

1. Umur 

 Umur dapat dipahami sebagai suatu rentang kehidupan yang diukur 

melalui tahun.  Lebih lanjut, umur adalah usia seseorang yang terhitung mulai saat 

ia di lahirkan sampai saat berulang tahun..
190

 Secara sederhana umur juga dapat 

dimaknai dengan lama waktu hidup atau ada (sejak di-lahirkan atau diadakan).
191

 

Proporsi identitas responden berdasarkan umur menggambarkan tingkat penga-

laman dan kedewasaan pola pikir responden, sehingga dalam penelitian ini dapat 

dikelompokkan menurut umur responden yakni, 15-25 tahuh, 26-35 tahun, 36-45 

tahun, 46-55 tahun, 56-65 tahun. 

Tabel. 4.1.  

Profil responden berdasarkan umur 

No Umur Frekuensi % 

1. 15-25 Tahun 4 2,5 

2. 26-35 Tahun 21 13,125 

3. 36-45 Tahun 40 25 

4. 46-55 Tahun 80 50 

5. 56-65 Tahun 15 9,375 

Jumlah 160 100 

 Sumber: Data primer dari kuesioner penelitian 2022 
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 Berdasarkan hasil olahan data mengenai profil responden berdasarkan 

umur, maka umur reponden dalam penelitian ini adalah 15-25 tahun sebanyak 

2,5%, 26-35 tahun sebanyak 13,125%, 36-45 tahun sebanyak 20%, 46-55 tahun 

sebanyak 50%, dan 56-65 tahun sebanyak 9,375%. Berdasarkan uraian tersebut 

dapat dipahami bahwa responden yang sering melakukan transaksi muamalah di 

pasar Mardika kota Ambon adalah responden dengan rentan umur dari 46-55 

tahun. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kelompok umur 46-55 tahun adalah orang-

orang atau masyarakat yang secara keuangan dan juga pengalaman yang banyak 

dan sudah pasti akan sering melakukan transaksi muamalah di pasar Mardika kota 

Ambon. 

2. Pekerjaan  

 Pekerjaan merupakan suatu hubungan yang melibatkan dua pihak yaitu 

antara pekerja dan pihak pemberi kerja. Disisi lain pekerjaan akan menunjukkan 

status sosial ekonomi dari seseorang. Pekerjaan dapat menghasilkan gaji atau upah 

akan tetapi ada juga pekerjaan yang tidak mendapatkan gaji atau upah
192

  

Tabel. 4.2. 

Profil responden berdasarkan pekerjaan 

No. Pekerjaan Frekuensi % 

1. Guru 26  16,25 

2. Ibu Rumah Tangga 56 35 

3. Swasta 6 3,75 

4. Wiraswasta 19 11,875 

5. Pegawai Negeri Sipil  32 20 

6. Perawat 2 1,25 

7. Guru Honorer 3 1,875 
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8. Petani 3 1,875 

9. Wirausaha 9 5,625 

10. Penjual Roti 1 0.625 

11. Penjual Kue 1 0,626 

12. Asisten Rumah Tangga 1 0,625 

13. Pedagang 1 0,625 

Jumlah 160 100 

Sumber: Data primer dari kuesioner penelitian 2022 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dimaknai bahwa responden yang sering 

melakukan transaksi muamalah atau jual beli dipasar Mardika kota Ambon adalah 

masyarakat dengan latar belakang pekerjaan ibu rumah tangga. Selanjutnya adalah 

responden degan latar belakang pekerjaan pegawai negeri sipil yang memiliki 

persentase sebanyak 20% yang sering melakukan transaksi muamalah di pasar 

Mardika kota Ambon hal itu dikarenakan setiap pulang kerja yaitu waktu siang 

dan sore hari merupakan waktu-waktu yang sering digunakan oleh pegawai negeri 

sipil untuk berbelanja di pasar Mardika kota Ambon. Selanjutnya adalah 

responden dengan latar belakang pekerjaan Guru yang memiliki presentase se-

banyak 16,25%, dan selebihnya adalah responden dengan berbagai latar belakang 

pekerjaan yang memiliki prensentase dibawah 15%.   

3. Jenis Kelamin 

 Jenis kelamin dalam bahasa inggris artinya sex. Jenis kelamin (sex) lebih 

sering digunakan untuk menunjukkan status biologis seseorang. Lebih lanjut di-
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jelaskan oleh American Psychology Assosiatrion mengkategorikan jenis kelamin 

menjadi dua bagian yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan.
193

 

Tabel. 4.3. 

Profil responden berdasarkan jenis kelamin 

No. Jenis Kelamin Frekuensi % 

1. Laki-Laki 22 13,75 

2. Perempuan 138 86,25 

Jumlah 160 100 

Sumber: Data primer dari kuesioner penelitian 2022 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa masyarakat yang sering 

berbelanja atau melakukan aktivitas muamalah di pasar Mardika kota Ambon 

adalah masyarakat dengan latar belakang jenis kelamin yaitu perempuan, hal ini 

menjelaskan bahwa urusan rumah tangga seperti pergi belanja ke pasar adalah 

merupakan tugasnya seorang perempuan dimana hal itu dilihat dari jumlah 

persentasenya sebanyak 86,25%. Disisi lain peran masyarakat yang berjenis laki-

laki hanya memiliki persentase yang sangat kecil yaitu sebesar 13,75% dimana hal 

itu dapat dimaknai bahwa hanya sedikit laki-laki yang pergi ke pasar Mardika 

kota Ambon untuk melakukan aktivitas muamalah atau jual beli.   

4. Agama 

 Istilah agama dapat detemui dalam berbagai literature, salah satu yang 

dapat dimaknai bahwa agama merupakan terjemahan dari kata religion yang 

berasal dari bahasa inggris. Disisi lain agama dalam pengertian politik-

administratif pemerintah Republik Indonesia adalah agama resmi yang diakui oleh 

                                                             
 

193
Indah Wahyu Utami, Abdul Haris Rosyidi, Profil Lapisan Pemahaman Property 

Noticing Siswa pada Materi Logaritma Ditinjau Dari Perbedaan Jenis Kelamin, MATHEdunesa: 

Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Vol. 1, No. 5, 2016, hal. 21-29. 



109 
 

 

pemerintah yaitu; Hindu dan Budha, Kristen Protestan, Katolik, Islam, dan 

Konghucu. 

Tabel. 4.4. 

Profil responden berdasarkan agama 

No. Agama Frekuensi % 

1. Islam 105 65,625 

2. Kristen Protestan 28 17,5 

3. Katholik 27 16,875 

4. Hindu  0 0 

5. Budha 0 0 

6. Konghucu 0 0 

Jumlah 160 100 

Sumber: Data primer dari kuesioner penelitian 2022 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini 

responden yang paling banyak melakukan aktivitas jual beli atau muamalah 

dipasar Mardika kota Ambon adalah masyarakat dengan latar belakang agama 

Islam hal ini juga dikarenakan letak dari pasar mardika kota Ambon yang 

sejatinya secara tata letak lebih dekat dengan wilayah pemukiman dari masyarakat 

muslim itu sendiri. Lebih lanjut ada masyarakat dengan latar belakang agama 

Protestan dan juga Khatolik yang masing-masing memiliki presentase sebanyak 

17,5% dan 16,875%, dimana hal ini mengindikasikan bahwa pasar Mardika 

merupakan pasar tradisional di Kota Ambon yang memiliki berbagai latar 

belakang agama didalamnya dan turut memberikan andil dalam melakukan 

transaksi muamalah di pasar tersebut. Selebihnya ada beberapa agama yang 

berada di kota Ambon namun pada saat melakukan penelitian, peneliti tidak 

menemukan adanya masyarakat dengan latar belakang agama tersebut hal itu 
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tercermin dari data yang di olah dimana presentase masyarakat dengan latar 

belakang agama Hindu, Budha, dan Konghucu adalah sebanyak 0%. 

5. Suku 

 Suku merupakan sebuah identitas yang disematkan kepada sekelompok 

orang yang mendiami wilayah tertentu dalam kurun waktu yang cukup lama. Suku 

juga dapat dimaknai sebagai identitas diri bagi seseorang. Khususnya di Indonesia 

sendiri terdapat berbagai suku ada suku Jawa, suku Bugis, dan lain sebagainya.
194

 

Tabel. 4.5. 

Profil responden berdasarkan Suku 

No. Suku/Daerah Frekuensi % 

1. Maluku 82 51,25 

 Bugis 4 2,5 

 Ambon 41 25,625 

 Tanimbar 1 0,625 

 Buton 12 7,5 

 Jawa 5 3,125 

 Tual 1 0,625 

 Manado 1 0,625 

 Nusa Laut 1 0,625 

 Kalimantan 2 1,25 

 Dobo 1 0,625 

 Sumatera 1 0,625 

 Sulawesi Tenggara 2 1,25 

 Makassar 1 0,625 

 Batak 1 0,625 

 Sulawesi Utara 1 0,625 

 Saparua 1 0,625 

 Maluku Tengah 1 0,625 

 Ternate 1 0,625 
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Jumlah 160 100 

Sumber: Data primer dari kuesioner penelitian 2022 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa mayoritas masyarakat 

yang melakukan transaksi muamalah dipasar Mardika kota Ambon adalah orang-

orang yang berasal dari suku atau daerah maluku dan kota Ambon itu sendiri, 

dimana dua suku atau daerah tersebut memiliki persentase diatas 75%. Hal ini 

mengindikasikan bahwa dikarenakan letak pasar Mardika tersebut yang berada di 

tengah-tengah kota Ambon oleh karena sudah pasti masyarakat yang berbelanja di 

pasar tersebut adalah masyarakat dari kota tersebut dan selebihnya adalah 

masyarakat yang berasal dari berbagai suku atau daerah dari seluruh Indonesia 

dimana persentasenya kurang lebih sebanyak 15%. 

6. Tingkat Pendidikan 

 Pendidikan adalah instrumen yang paling utama untuk meningkatkan 

kemampuan manusia dan untuk mencapai sasaran-sasaran di bidang sosial dan 

pembangunan ekonomi..
195

 Tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka 

panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana 

tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk 

tujuan-tujuan umum.
196

 

Tabel 4.6 

Profil responden berdasarkan tingkat pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan Frekuensi % 

1. Sekolah Dasar (SD) 2  1,25 
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2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 8  5 

3. Sekolah Menengah Atas (SMA) 70 43,75 

4. S1 73 45,625 

5. S2-S3 7 4,375 

Jumlah 160 100 

 Sumber: Data primer dari kuesioner penelitian 2022 

 Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa persentase tertinggi masyarakat 

yang sering berbelanja atau melakukan aktivitas muamalah di pasar Mardika kota 

Ambon ialah masyarakat dengan latar belakang pendidikan sarjana atau S1 yaitu 

sebesar 45,625%, hal ini menunjukkan bahwa banyak dari masyarakat yang pergi 

ke pasar Mardika kota Ambon adalah masyarakat yang memiliki pendidikan S1, 

dimana orang dengan latar belakang pendidikan tersebut memiliki pengetahuan 

dan juga pengalaman yang cukup terkait dengan segala sesuatu yang berkaitan 

dengan aktivitas muamalah di pasar Mardika kota Ambon. Lebih lanjut ada 

masyarakat dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan tingkat 

persentase 43,75%, dan selebihnya adalah masyarakat dengan latar pendidikan 

yang berbeda. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa mayoritas 

masyarakat yang berbelanja di pasar Mardika kota Ambon adalah masyarakat 

dengan latar belakag pendidikan SMA dan S1.  

C. Pengujian Kuallitas Data Melalui Outer Model (Measurement Model) 

1. Uji Validitas 

a. Convergent Validity 

 Convergent validity terdiri dari dua uji yaitu dari outer loadings dan nilai 

AVE. Convergent validity dari measurement model dengan indikator refleksif 
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dapat dilihat dari nilai faktor di atas 0,7. Dengan demikian Indikator individu 

dianggap valid jika memiliki nilai loading faktor diatas 0,7.
197

 

1) Outer Loadings 

Tabel 4.7 

Outer loadings 

  X1 Suku X2 Marga X3 Agama Y Minat Beli Z Harga 

X1.1 0,751         

X1.2 0,702         

X1.3 0,840         

X1.4 0,832         

X1.5 0,797         

X1.6 0,777         

X1.7 0,779         

X1.8 0,762         

X1.9 0,760         

X1.10 0,782         

X2.1   0,757       

X2.2   0,803       

X2.3   0,707       

X2.4   0,710       

X2.5   0,725       

X2.6   0,711       

X2.7   0,770       

X2.8   0,725       

X3.1     0,801     

X3.2     0,719     

X3.3     0,730     

X3.4     0,741     

X3.5     0,709     

X3.6     0,703     

X3.7     0,728     

X3.8     0,701     

Y1       0,823   

Y2       0,824   

                                                             
 

197
Danny Alexander Bastian, Analisa Pengaruh Citra Merek (Brand Image) dan 

Kepercayaan Merek (Brand Trust) terhadap Loyalitas Merek (Brand Loyality) ADES PT. Ades 

Alfindo Putra Setia, Jurnal Manajemen Pemasaran Petra, Vol. 2, No. 1, 2014, hal. 1-9. 



114 
 

 

Y3       0,721   

Y4       0,847   

Y5       0,701   

Y6       0,726   

Y7       0,755   

Z1         0,791 

Z2         0,828 

Z3         0,727 

Z4         0,704 

Z5         0,724 

Z6         0,709 

Z7         0,787 

Z8         0,732 

Sumber: Data olahan Smart Partial Least Square (Smart PLS) 3.0. 

 Berdasarkan tabel tersebut tentang hasil outer loading dapat diapahami 

bahwa seluruh variabel yaitu variabel suku, marga, agama, harga, dan minat beli 

dinyatakan telah memenuhi convergent validity, hal ini dilihat dengan telah 

terpenuhinta convergent validity dari setiap indikator yang terdapar dalam setiap 

variabel dimana jumlah keseluruhan indikator ialah sebanyak 40 dan itu semuanya 

telah dinyatakan memenuhi convergent validity. 

2) AVE 

Tabel 4.8 

Average Variance Extracted (AVE) 

  Average Variance Extracted (AVE) 

X1 Suku 0,607 

X2 Marga 0,546 

X3 Agama 0,532 

Y Minat Beli 0,597 

Z Harga 0,565 

Sumber: Data olahan Smart Partial Least Square (Smart PLS) 3.0. 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa nilai AVE untuk semua 

variabel berada diatas 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel 



115 
 

 

memenuhi validitas konvergen karena memiliki nilai loading factor > 0,7 dan nilai 

AVE > 0,5. 

b. Discriminant Validity 

 Discriminant validity terdiri dari 2 uji yaitu dari cross loadings dan 

Fornell-Larcker Criterion. Discriminant validity diukur dengan menggunakan 

cross loading. Suatu indikator dikatakan memenuhi discriminant validity jika nilai 

cross loading indikator terhadap variabelnya adalah yang terbesar dibandingkan 

terhadap variabellainnya.
198

 

1) Cross Loadings 

Tabel 4.9 

Cross loadings 

  X1 Suku X2 Marga X3 Agama Y Minat Beli Z Harga 

X1.1 0,751 0,496 0,143 0,321 0,205 

X1.2 0,840 0,513 0,193 0,419 0,334 

X1.3 0,832 0,492 0,174 0,395 0,258 

X1.4 0,797 0,456 0,115 0,292 0,254 

X1.5 0,777 0,551 0,292 0,456 0,297 

X1.6 0,779 0,475 0,176 0,337 0,240 

X1.7 0,762 0,536 0,247 0,457 0,343 

X1.8 0,760 0,517 0,251 0,377 0,301 

X1.9 0,782 0,484 0,226 0,340 0,251 

X1.10 0,702 0,481 0,362 0,401 0,350 

X2.1 0,543 0,757 0,302 0,442 0,372 

X2.2 0,501 0,803 0,374 0,485 0,435 

X2.3 0,483 0,707 0,457 0,413 0,375 
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X2.4 0,393 0,710 0,399 0,438 0,369 

X2.5 0,507 0,725 0,402 0,392 0,413 

X2.6 0,422 0,711 0,296 0,409 0,296 

X2.7 0,513 0,770 0,379 0,535 0,490 

X2.8 0,451 0,725 0,290 0,415 0,425 

X3.1 0,284 0,391 0,801 0,476 0,295 

X3.2 0,235 0,355 0,719 0,381 0,179 

X3.3 0,314 0,420 0,730 0,347 0,386 

X3.4 0,202 0,404 0,741 0,358 0,276 

X3.5 0,134 0,308 0,709 0,237 0,164 

X3.6 0,165 0,326 0,703 0,346 0,247 

X3.7 0,180 0,379 0,728 0,345 0,290 

X3.8 0,097 0,227 0,701 0,271 0,208 

Y1 0,381 0,396 0,445 0,823 0,391 

Y2 0,423 0,485 0,434 0,824 0,437 

Y3 0,404 0,482 0,325 0,721 0,353 

Y4 0,445 0,601 0,384 0,847 0,405 

Y5 0,356 0,482 0,258 0,701 0,387 

Y6 0,380 0,433 0,427 0,726 0,455 

Y7 0,266 0,337 0,334 0,755 0,348 

Z1 0,124 0,304 0,147 0,267 0,791 

Z2 0,241 0,441 0,319 0,412 0,828 

Z3 0,288 0,409 0,267 0,399 0,727 

Z4 0,349 0,404 0,282 0,384 0,704 

Z5 0,360 0,348 0,222 0,450 0,724 

Z6 0,183 0,285 0,335 0,363 0,709 

Z7 0,264 0,487 0,307 0,406 0,787 

Z8 0,358 0,510 0,263 0,372 0,732 

Sumber: Data olahan Smart Partial Least Square (Smart PLS) 3.0. 
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 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai loading factor untuk 

setiap indikator dari masing-masing variabel laten memiliki nilai loading factor 

dari konstruk yang dituju lebih besar dibandingkan nilai loading konstruk yang 

lain jika dihubungkan dengan variabel laten lainnya. Hal ini berarti setiap variabel 

laten memiliki discriminant validity yang baik karena nilai korelasi indikator 

terhadap konstruknya lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi indikator konstruk 

lainnya. 

2) Formell-Lacker Criterion 

Tabel 4. 10 

Formell-Lacker Criterion 

  X1 Suku X2 Marga X3 Agama Y Minat Beli Z Harga 

X1 Suku 0,779         

X2 Marga 0,646 0,739       

X3 Agama 0,289 0,490 0,730     

Y Minat Beli 0,497 0,601 0,486 0,773   

Z Harga 0,372 0,543 0,363 0,516 0,751 

 Sumber: Data olahan Smart Partial Least Square (Smart PLS) 3.0. 

 Berdasarkan hasil pada tabel di atas, dapat terlihat semua nilai Fornell-

Larcker Criterion tiap konstruk lebih besar dar pada korelasinya dengan variabel 

lain. Dengan demikian, baik cross loading maupun fornell-larkcer criterion 

menunjukkan bukti bahwa konstruk pada model memiliki discriminant validity. 

Ketika diamati tabel diatas, suku memiliki nilai 0,779 yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan variabel lain yang berada pada kolom yang sama. 

Selanjutnya ada marga yang memiliki nilai 0,739. Untuk variabel selanjutnya ada 

agama yang memiliki nilai sebesar 0,730 yang dimana nilainya juga lebih tinggi 
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jika di bandingkan dengan variabel lain yang berada di kolom yang sama. Minat 

beli memiliki nilai sebesar 0,773, dan terkahir ada varabel harga yang memiliki 

nilai sebesar 0,751. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

model data yang di uji di dalam penelitian ini telah memenuhi syarat dan kriteria 

yang menunjukkan bahwa konstruk pada model tersebut mempunyai discriminant 

validity. 

2. Uji Realibilitas 

a. Composite Realibility 

Tabel 4.11 

Composite Realibility 

  Cronbach's Alpha rho_A Composite Reliability 

X1 Suku 0,928 0,932 0,939 

X2 Marga 0,881 0,886 0,906 

X3 Agama 0,876 0,884 0,901 

Y Minat Beli 0,887 0,892 0,912 

Z Harga 0,890 0,892 0,912 

 Sumber: Data olahan Smart Partial Least Square (Smart PLS) 3.0. 

 Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa semua konstruk memiliki nilai 

cronbach’s Alpha > 0,7, maka dapat dikatakan bahwa semua konstruk tersebut 

telah reliabel. Hal ini mengindikasikan bahwa semua variabel pada model 

penelitian ini memiliki internal consistency reliability. Berdasarkan beberapa tabel 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mempunyai convergent 

validity yang baik, dicrimanant validity yang baik, dan internal consistensy 

realibility yang baik. 
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D. Pengujian Model Struktural (Inner Model) 

 Pengujian data penelitian dengan menggunakan Model Struktural (Inner 

Model) dilakukan untuk mengetahui hubungan antara konstruk, nilai signifikansi 

dan R-Square dan model penelitian.
199

 Model ini akan dievaluasi dengan 

menggunakan R-square untuk konstruk dependen Uji T dan signifikansi dari 

koefisien parameter jalur struktural. Penggunaan proses penilain model penelitian 

dengan metode PLS, diawali dengan melihat R-square setiap variabel laten 

dependen. Berikut tabel yang merupakan hasil estimasi R-square dengan 

menerapkan metode PLS. 

Tabel 4.12 

R-Square 

  R Square R Square Adjusted 

Y Minat Beli 0,470 0,456 

Z Harga 0,308 0,295 

 Sumber: Data olahan Smart Partial Least Square (Smart PLS) 3.0. 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, nilai r square untuk 

variabel minat beli sebesar 0,470. Hal ini berarti bahwa 47,0% minat beli 

dipengaruhi oleh variabel suku, marga, agama, dan harga, sisanya 53,0% 

dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, 

nilai r square untuk variabel harga sebesar 0,308. Hal ini berarti bahwa 30,8% 

harga dipengaruhi oleh variabel suku, marga, dan agama, sisanya 69,2% 

dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. Setelah melihat nilai R-Square 

perlu juga dilakukan perhitungan untuk memperoleh nilai Q-Square dengan tujuan 
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untuk mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh model dan 

juga estimasi parameternya. Besarnya nilai Q Square yaitu semakin mendekati 1 

berarti model semakin baik. 

𝑄 − 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 = 1 − [(1 − 𝑅21)𝑥(1 − 𝑅22)] 

       = 1 − [(1 − 0,470)𝑥(1 − 0,308)] 

       = 0,633 

 Berdasarkan hasil tersebut diperoleh nilai Q Square sebesar 0,633 yang 

menunjukkan bahwa besarnya keragaman data yang dapat dijelaskan dari 

penelitian yang telah dilakukan adalah sebesar 63,3% dan sisanya 36,7% 

dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian. 

Gambar 4.2. 

Model Struktural Pengujian Alogaritma 

 

E. Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis penelitian dengan menggunakan analisis PLS 

dilakukan dengan menggunakan tabel inner weight. Hipotesis penelitian dapat 

diterima jika nilai  t  hitung  (t statistic) ≥  t tabel pada tingkat kesalahan (α) 5% 
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yaitu 1,96. Berikut adalah nilai koefisien path (original sample estimate) dan nilait 

hitung (t-statistic) pada inner model. 

1. Pengaruh Langsung 

Tabel 4.13 

Pengaruh langsung 

  Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P Values 

X1 Suku -> Y 

Minat Beli 

0,189 0,193 0,086 2,203 0,028 

X2 Marga -> Y 

Minat Beli 

0,241 0,239 0,086 2,798 0,005 

X3 Agama -> Y 

Minat Beli 

0,230 0,230 0,086 2,660 0,008 

Z Harga -> Y 

Minat Beli 

0,232 0,238 0,080 2,887 0,004 

X1 Suku -> Z 

Harga 

0,042 0,049 0,107 0,392 0,695 

X2 Marga -> Z 

Harga 

0,453 0,443 0,097 4,667 0,000 

X3 Agama -> Z 

Harga 

0,128 0,140 0,098 1,314 0,189 

Sumber: Data olahan Smart Partial Least Square (Smart PLS) 3.0. 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis untuk pengaruh suku terhadap minat beli 

diperoleh nilai t-statistik yang lebih besar dari nilai t-tabel (2,203 > 1,975), 

dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,028 < 0,05). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa suku berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli. 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis untuk pengaruh marga terhadap minat beli 

diperoleh nilai t-statistik yang lebih besar dari nilai t-tabel (2,798 > 1,975), 

dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,005 < 0,05). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa marga berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli. 
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 Berdasarkan hasil uji hipotesis untuk pengaruh agama terhadap minat beli 

diperoleh nilai t-statistik yang lebih besar dari nilai t-tabel (2,660 > 1,975), 

dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,008 < 0,05). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa agama berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli. 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis untuk pengaruh harga terhadap minat beli 

diperoleh nilai t-statistik yang lebih besar dari nilai t-tabel (2,887 > 1,975), 

dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,004 < 0,05). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa harga berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli. 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis untuk pengaruh suku terhadap harga diperoleh 

nilai t-statistik yang lebih kecil dari nilai t-tabel (0,392 < 1,975), dengan 

tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 (0,695 > 0,05). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa suku berpengaruh positif tidak signifikan terhadap harga. 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis untuk pengaruh marga terhadap harga 

diperoleh nilai t-statistik yang lebih besar dari nilai t-tabel (4,667 > 1,975), 

dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa marga berpengaruh positif signifikan terhadap harga. 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis untuk pengaruh agama terhadap harga 

diperoleh nilai t-statistik yang lebih kecil dari nilai t-tabel (1,314 < 1,975), 

dengan tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 (0,189 > 0,05). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa agama berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

harga. 
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2. Pengaruh Tidak Langsung 

Tabel 4.14 

Pengaruh tidak langsung 

  Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P Values 

X1 Suku > Z Harga 

> Y Minat Beli 

0,010 0,011 0,026 0,373 0,709 

X2 Marga > Z 

Harga > Y Minat 

Beli 

0,105 0,105 0,041 2,540 0,011 

X3 Agama > Z 

Harga > Y Minat 

Beli 

0,030 0,036 0,029 1,033 0,302 

Sumber: Data olahan Smart Partial Least Square (Smart PLS) 3.0. 

 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis untuk pengaruh suku terhadap minat beli 

melalui harga diperoleh nilai t-statistik yang lebih kecil dari nilai t-tabel 

(0,373 < 1,975), dengan tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 (0,709 > 

0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa suku berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap minat beli melalui harga. 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis untuk pengaruh marga terhadap minat beli 

melalui harga diperoleh nilai t-statistik yang lebih besar dari nilai t-tabel 

(2,540, > 1,975), dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,011 < 

0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa marga berpengaruh positif 

signifikan terhadap minat beli melalui harga. 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis untuk pengaruh agama terhadap minat beli 

melalui harga diperoleh nilai t-statistik yang lebih kecil dari nilai t-tabel 

(1,033 < 1,975), dengan tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 (0,302 > 
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0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa agama berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap minat beli melalui harga. 

F. Pembahasan Hasil Penelitian  

1. Hubungan suku terhadap minat beli 

 Hasil penelitian yang diperoleh tentang pengaruh suku terhadap minat beli 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan variabel suku terhadap 

minat beli. Hal ini menjelaskan bahwa masyarakat yang berbelanja di pasar 

Mardika kota Ambon sangat dipengaruhi oleh asal suku. Hal itu juga didukung 

oleh kondisi pasar Mardika kota Ambon yang dimana pembeli dan penjualnya 

berasal dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Keberagaman suku yang ada di 

Indonesia terkhusus di pasar Mardika kota Ambon ini juga dipertegas oleh firman  

Allah swt dalam QS. al-Hujurat/49 : 13. 

   

   

  

  

   

   

     

     

Terjemahnya: 

 “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 

yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 

taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal”.
200

 

 Banyaknya masyarakat yang memiliki latar belakang suku yang berbeda, 

itu akan menyebabkan proses muamalah atau jual beli juga akan didasari oleh 
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beberapa hal seperti penggunaan budaya oleh masyarakat tersebut, penggunaan 

bahasa dalam melakukan transaksi jual beli, dan menjadikan asal daerah sebagai 

alat untuk mempermudah proses transaksi dan juga memberikan keuntungan 

kepada pihak pembeli dan penjual. Keuntungan yang dimaksud disini ialah 

keuntungan berupa penurunan harga dari penjual kepada pembeli, disisi lain 

keuntungan disini juga dapat berupa perlakuan diprioritaskan oleh penjual 

tersebut, dengan demikian dapat dimaknai bahwa hubungan suku terhadap minat 

beli masyarakat di pasar Mardika kota Ambon memberikan pengaruh yang positif 

signifikan dalam hal transaksi muamalah yang dilakukan oleh penjual dan juga 

pembeli di pasar tersebut. 

 Hubungan suku terhadap minat beli masyarakat di pasar Mardika kota 

Ambon dapat dilihat dari berbagai pendekatan salah satunya ialah dengan adanya 

segmentasi pasar dimana para penjual mencoba untuk memberikan kepuasan 

kepada pembeli dengan apa yang diinginkan oleh pembeli. Dalam hal ini penjual 

perlu mengelompokkan pembeli sesuai kebutuhannya. Seperti yang diketahui 

bahwa kebutuhan berbelanja masyarakat yang melakukan transaksi muamalahnya 

di pasar Mardika kota Ambon adalah berupa kebutuhan pokok untuk rumahtangga 

atau untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Proses ini disebut dengan segmentasi 

pasar. Proses segmentasi pasar juga ini dapat menambahkan faktor suku dalam 

prosesnya, sebagai bahan untuk menarik minat beli masyarakat. Akhirnya ber-

dasarkan segmentasi pasar inilah maka proses muamalah yang dilakukan akan 

menciptakan keuntungan bagi pembeli dan juga penjual. Keuntungan bagi penjual 

disini mereka akan lebih mudah memasarkan jualannya kepada pembeli yang 

membutuhkan sedangkan disisi lain pembeli akan merasa terpuaskan karena 
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ketika berbelanja di pasar Mardika kota Ambon segala kebutuhan yang 

dibutuhkan itu tersedia di pasar.   

 Keberadaan pasar untuk menunjang transaksi muamalah antara penjual 

dan pembeli sangatlah penting, hal itu dikarenakan masyarakat yang ingin ber-

belanja akan merasa dimudahkan dengan adanya pasar, hal ini dipertegas oleh 

Allah swt dalam firmannya yaitu pada QS. al-Furqan/25 : 20. 

    

   

  

    

   

    

      

 

Terjemahnya : 

 “Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu (Muhammad), 

melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. 

Dan Kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. 

Maukah kamu besabar ? dan tuhanmu Maha Mlihat.
201

 

 

 Maksud dari kalimat berjalan di pasar-pasar ialah untuk mencari rezeki 

dari Allah swt dengan menggunakan cara berdagang, dari ayat tersebut dapat 

dilihat bahwa pasar menjadi perhatian khusus bagi para rasul-rasul Allah tak 

terkecuali Nabi Muhammad saw, hal itu terlihat dari kemarahan atau kegeraman 

beliau ketika melihat pasar Bani Qainuqa yang merupakan milik dari orang 

Yahudi dimana dipasar tersebut mempraktikkan penipuan, riba, memakan harta 

haram, dan lain sebagainya, akhirnya sebagai solusi untuk memberantas itu semua 

Nabi Muhammad saw membuat pasar yang sesuai dengan Islam. 
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 Lebih lanjut Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pada dasarnya terdapat dua 

jenis barang yang beredar di pasar yaitu; pertama, barang yang menjadi kebutuhan 

pokok. Kedua, barang yang hanya menjadi barang pelengkap. Kondisi pasar 

Mardika kota Ambon sejatinya menyediakan kedua jenis barang tersebut dimana 

barang kebutuhan pokok berupa segalan jenis makanan yang menjadi kebutuhan 

hidup sehari-hari masyarakat dan barang pelengkap seperti pakaian dan lain 

sebagainya yang juga dapat di jumpai di pasar tersebut. Berdasarkan hal tersebut 

maka proses muamalah yang terjadi akan sangat bergantung kepada faktor apa 

yang menjadi penyebabnya, dari berbagai faktor yang menjadi penyebab ada 

faktor suku yang sangat penting dan bisa menjadi pengaruh yang signifikan ter-

hadap timbulnya minat beli masyarakat ketika berbelanja di pasar Mardika kota 

Ambon. 

 Masyarakat yang berbelanja di pasar Mardika kota Ambon ketika hendak 

berbelanja di penjual akan menjadikan kesamaan suku untuk meningkatkan minat 

belinya, contoh seperti masyarakat yang berasal dari suku Buton, ketika 

berbelanja ke pasar mereka mereka akan memprioritaskan untuk berbelanja ke 

penjual yang merupakan orang dengan asal suku yang sama dengan mereka. Hal 

ini dikarenakan kesamaan suku antara pembeli dan penjual akan memberikan 

kemudahan dalam transaksi muamalahnya. Kemudahan yang sering ditemukan 

ialah penggunaan bahasa daerah buton yang sama antara pembeli dan penjual 

yang merupakan masyarakat dengan asal suku yang sama yaitu suku buton. 

Melalui bahasa daerah yang sama ketika transaksi muamalah itu akan mempererat 

ikatan emosional diantara keduanya.  
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 Berbagai macam kemudahan yang timbul akibat proses transaksi tersebut 

akan menciptakan sebuah praktik muamalah yang baik, dimana kebaikan dalam 

muamalah itu selaras dengan apa yang selama ini di bawa oleh agama Islam. Kata  

baik dalam konteks ekonomi Islam seringkali dipahami sebagai sebuah rahmat 

dan ridha dimana hal itu membutuhkan keterkaitan antara pembeli dan juga 

penjual untuk mewujudkan hal tersebut.
202

 

 Suku yang dijadikan faktor untuk meningkatkan minat beli masyarakat di 

pasar Mardika kota Ambon merupakan faktor yang dapat mendatangkan 

keuntungan dan kemudahan, dalam Islam kemudahan dimaknai dengan (At-

Taysir), dimana konsep at-taysir ini mencoba menghilangkan kesusahan atau 

kesulitan dikarenakan ketika sesuatu yang dikerjakan itu terdapat kesulitan 

didalamnya maka akan menghabiskan daya manusia dalam melakukannya.
203

 

Penggunaan suku dalam proses muamalah dapat memberikan kemudahan bagi 

pembeli dan juga penjual, kemudahan bagi pembeli mereka akan dengan mudah 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan karena diproritaskan oleh penjual, 

sedangkan disisi penjual mereka akan mendapatkan kemudahan dikarenakan 

ketika menjual dagangannya mereka akan menggunakan bahasa yang sama 

dengan pembeli untuk mempererat ikatan emosional di kedua belak pihak. Oleh 

karenanya penggunaan kesamaan suku dalam transaksi muamalah akan mem-

berikan kemudahan dan mengurangi kesusahan atau kesulitan dalam proses 
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muamalah tersebut. Hal ini dipertegas oleh Allah swt dalam QS. al-Baqarah/2 : 

185, yaitu. 

    

    

  

   

   

     

 

Terjemahnya : 

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan 

hendaklah kamu mengagungkan Allah atas pentunjuk-Nya yang diberikan 

kepadamu, supaya kamu bersyukur”.
204

 

 

 Sejatinya dalam proses muamalah Islam tidak melarang penggunaan latar 

belakang kesamaan suku untuk menjadi media dalam transaksi guna mendapatkan 

kemudahan atau keuntungan bagi kedua belak pihak, akan tetapi penggunaan suku 

diharapkan mampu selaras dengan nilai-nilai islam yang telah ada dan tidak 

menyebabkan munculnya sesuatu yang dilarang oleh Islam itu sendiri. Akhirnya 

dapat dipahami bahwa penggunaan suku itu selaras dengan nilai-nilai Islam dan 

dapat digunakan dalam setiap proses transaksi muamalah contoh seperti jual beli 

di pasar Mardika kota Ambon. 

 Lebih lanjut dijelaskan bahwa penggunaan suku untuk meningkatkan 

minat beli akan memunculkan faktor lain untuk meningkatkan emosional antara 

pembeli dan penjual yaitu asal daerah yang sama atau budaya yang sama. disisi 

lain kesamaan suku antar pembeli dan penjual akan mendatangkan keuntungan 

untuk keduanya. 
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 Hubungan suku terhadap minat beli dalam penelitian ini juga diperkuat 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khairullah dengan judul 

“Analisis Pengaruh Variabel Demografis Terhadap Minat Beli Jajanan Tradisional 

di Kecamatan Kraton Yogyakarta” dimana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa 

terdapat hubungan antara budaya terhadap minat beli jajanan tradisional di 

Kecamatan Kraton dimana Nilai P dari Budaya itu sebesar 0.018 dan lebih kecil 

dari 5%.
205

 Penelitian lain yang dilakukan oleh Roni Andespa dengan judul 

“Pengaruh Budaya dan Keluarga terhadap Minat Menabung Nasabah di Bank 

Syariah” dijelaskan bahwa faktor budaya mampu memberikan pengaruh positif 

signifikan terhadap perilaku nasabah. Hal itu dikarenakan budaya merupakan 

penyebab paling mendasar dari keinginan dan perilaku nasabah.
206

 Hal ini senada 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Victor Alan Timmerman, dkk, dengan 

judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen terhadap 

Keputusan Pembelian di Texas Chiken Manado”. Dimana hasil penelitian tersebut 

menjelaskan bahwa, faktor kebudayaan berpengaruh positif signifikan terhadap 

proses keputusan pembelian produk Texas Chiken Cabang Manado.
207

 

2. Hubungan marga terhadap minat beli 

 Hasil penelitian tentang hubungan marga terhadap minat beli menunjuk-

kan hasil bahwa marga berpengaruh posiitif signifikan terhadap minat beli. Di-

mana nilai t hitung lebih besar dari pada t tabel (2,798 . 1,975), dengan tingkat 
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signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,005 < 0,05). Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

transaksi muamalah yang dilakukan oleh masyarakat di pasar Mardika kota 

Ambon sangat dipengaruhi oleh penggunaan marga, dimana marga merupakan hal 

yang menjadi tanda pengenal dan juga identitas bagi seseorang khususnya bagi 

masyarakat yang berada di Indonesia timur. Konsep marga yang merupakan 

bagian yang tidak terpisah dari hubungan kekeluargaan atau berdasarkan 

keturunan ini juga diperjelas oleh Allah swt dalam QS. Al-Furqan/25 : 54. 

    

   

    

      

 

Terjemahnya : 

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu di jadikan 

manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu 

Mahakuasa”.
208

 

 Penggunaan marga dalam transaksi muamalah akan memberikan suatu 

keuntungan bagi pembeli dan penjual karna merasa terikat dan juga dekat di-

karenakan masih ada kedekatan berdasarkan marga tersebut. Keuntungan ini bisa 

berupa kemudahan dalam transaksi muamalah dan lain sebagainya. Penggunaan 

marga dalam hal ini untuk mempengaruhi minat beli marupakan bagian dari 

konsep perilaku konsumen. Dimana perilaku konsumen merupakan hal yang 

mendasari seseorang untuk membeli sesuatu. Salah satu faktor yang merupakan 

bagian dari perilaku konsumen ialah faktor psikologis dimana faktor psikologis 

muncul akibat karena sudah lama mengenal produk atau penjual, sudah lama ber-
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langganan, karena tetangga dekat, dan masih adanya hubungan kekerabatan atau 

kekeluargaan sehingga ada perasaan untuk membeli produk tersebut. 

 Tak sedikit proses jual beli yang dilakukan pembeli dipasar itu terjadi 

akibat kedekatan emosional antara penjual dan pembeli, entah karena sudah lama 

kenal atau masih ada hubungan kekeluargaan. Berkaitan dengan hubungan ke-

keluargaan bagi sebagian masyarakat di Indonesia khususnya di bagian Timur itu 

identik dengan penggunaan marga untuk menjadi simbol keluarga entah itu 

berasal dari bapak atau ibu, akan tetapi kebanyakan penggunaan marga itu men-

gikuti marga atau keturunan dari bapak, contohnya marga Latuconsina itu di-

gunakan dibagian dari belakang nama seseorang dimana Latuconsina itu me-

rupakan marga dari keluarga bapak. Hal ini dikarenakan konsep patriarki yang 

lebih menjungjung tinggi laki-laki ketimbang perempuan. 

 Marga merupakan tanda pengenal bagi seseorang tentang keluarganya atau 

asal daerahnya. Penggunaan marga dalam transaksi muamalah di pasar Mardika 

kota Ambon senantiasa digunakan dikarenakan beberapa alasan, salah satunya 

karena proses interaksi atau komunikasi yang mendalam yang senantiasa terjadi 

dikarenakan kondisi pasar Mardika yang merupakan pasar Tradisional, seperti 

yang diketahui salah satu keunggulan dari pasar tradisional adalah proses interkasi 

yang intens dan mendalam itu besar kemungkinan terjadi jika di bandingkan 

dengan pasar-pasar moderen, hal ini dikarenakan pasar tradisional masih meng-

gunakan sistem tawar menawar dalam proses jual belinya dan karena proses tawar 

menawar inilah maka akan tercipta komunikasi yang intens dan juga mendalam. 

 Kedekatan antara pembeli dan penjual dikarenakan kesamaan marga yang 

merupakan identitas dari sebuah kelompok keluarga itu akan mempererat 
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hubungan keduanya, hal itu akan membuat munculnya rasa saling mencintai 

(Muhabbah) dimana hal ini tercermin dari perbuatan mencintai saudara sendiri 

seperti mencintai diri sendiri, dimana seorang penjual itu akan memberikan 

pelayanan serta menjual dagangannya dengan baik kepada pembeli.  

 Kedekatan emosional antara pembeli dan penjual ditandai dengan perasaan 

yang tulus kepada pihak lain. Pembeli berhubungan baik dan dekat dengan 

penjual dikarenakan penjual tersebut memiliki kesamaan marga yang sama 

dengannya atau masih dalam kelompok keluarga yang sama entah itu jalur 

keluarga dari ibu atau dari bapak.
209

 Kedekatan inilah yang akan mempermudah 

transaksi muamalah bagi kedua belak pihak. Kemudahan yang didapatkan dalam 

proses muamalah tersebut dalam pandangan ekonomi islam dapat menimbulkan 

kemaslahatan bagi kedua belak pihak. Dimana maslahat yang bisa didaptkan 

adalah semakin eratnya hubungan antara pembeli dan penjual, disisi lain maslahat 

yang muncul ialah pembeli yang telah berbelanja di penjual tersebut kedepannya 

akan mengajak kelaurganya atau saudaranya untuk berbelanja di penjual tersebut 

dikarenakan kedekatan serta pelayanan yang baik yang diberikan oleh penjual 

tersebut. Akhirnya dapat dipahami bahwa marga sebagai pengaruh terhadap minat 

beli itu sangat positif dikarenakan mampu mendatangkan maslahat didalamnya. 

 Pemahaman mengenai maslahat ini bisa kita temukan dari berbagai 

pemikir muslim diantaranya ialah Imam Al-Ghazali yang menjelaskan bahwa 

maslahat merupakan segala sesuatu yag mendatangkan manfaat (keutungan) dan 

disisi lain yaitu dapat menjauhkan dari mudharat (kerusakan). Sedangkan menurut 
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Al-Iez ibn Abdi al-Salam menjelaskan bahwa maslahat dapat dipahami dalam 

bentuk haakikinya ialah sebagai “kesenangan dan kenikmatan” dan bentuk 

majazinya ialah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan 

tersebut”.
210

 

 Hubungan marga terhadap minat beli ini pada akhirnya akan menuju pada 

pemunuhan kebutuhan hidup oleh pembeli atau mengkonsumsi suatu produk yang 

ditawarkan oleh penjual, hal itulah yang akan menjadi pendorong dari terjadinya 

proses muamalah tersebut. Ketika penjual menyediakan apa yang dibutuhkan oleh 

pembeli dan ditambah antara pembeli dan penjual memiliki kedekatan yaitu 

kesamaan marga maka proses muamalah tersebut sudah pasti akan mendatangkan 

kemaslahatan untuk keduanya. Akhinya dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli 

dimana marga dijadikan sebagai salah satu faktornya sudah pasti sangat ber-

pengaruh positif dan dalam pandangan islam proses muamalah tersebut akan men-

datangkan maslahat bagi kedua belak pihak yaitu pihak pembeli dan juga penjual. 

 Hubungan marga terhadap minat beli memberikan pengaruh yang sangat 

positif ketika aktivitas muamalah tersebut berlajan di pasar Mardika kota Ambon, 

hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Andika Putra, dkk, dengan 

judul “Perilaku Konsumen dalam Pembelian Produk Tempe di Sentra Produksi 

Kecamatan kampak Kabupaten Trenggalek Jawa Timur”.
211

  

3. Hubungan agama terhadap minat beli 
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 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel agama berpengaruh positif 

signifikan terhadap minat beli dimana diperoleh nilai t-statistik yang lebih besar 

dari nilai t- tabel (2,660 > 1,975), dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 

(0,008 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa minat beli masyarakat untuk 

berbelanja di pasar Mardika kota Ambon itu sangat dipengaruhi oleh agama, 

dimana agama disini menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi masyarakat 

untuk membeli sesuatu. Dimana agama akan menentukan terkait halal dan haram 

sesuatu barang dan/atau jasa yang hendak di beli oleh masyarakat, disisi lain 

kesamaan agama antara pembeli dan penjual juga akan menjadi pertimbangan 

bagi masyarakat untuk membeli terutama barang yang bisa di konsumsi langsung 

seperti makanan. Lebih lanjut dijelaskan variabel agama akan membuat seseorang 

menjalankan apa yang diperintahkan dan dilarang dalam agamanya atau istilahnya 

ketaatan terhadap agama. Hal ini akan menuntun seseorang dalam muamalah 

untuk senantiasa mengedepankan segenap aturan dalam agamanya.  

 Komitmen agama mempengaruhi orientasi konsumen mengenai pola 

konsumsi, serta perilaku sosial mereka. Setiap sendi kehidupan dan perbuatan 

mereka akan dihubungkan dengan pengetahuan mereka terhadap sisi keagamaan. 

Dengan kata lain orang yang sangat religius akan mengevaluasi dunia melalui 

skema agama dan mengintegrasikan agamanya ke dalam kehidupannya. Sehingga 

dimensi agama ini akan mempengaruhi suka atau tidak suka. Banyak bukti telah 

membuktikan bahwa agama memainkan peran penting dan berpengaruh dalam 

membentuk pilihan makanan di masyarakat. Contoh masyarakat muslim akan 

lebih suka memilih makanan yang halal atau yang berlabel halal di banding 

makanan yang tidak halal. 
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 Pasar Mardika kota Ambon yang merupakan tempat terjadinya proses 

muamalah bagi pembeli dan penjual dimana pembeli akan mempertimbangkan 

faktor keagamaan dalam transaksi tersebut. Pembeli yang beragama Islam ketika 

hendak berbelanja kepada penjual di pasar Mardika kota Ambon akan mem-

pertimbangkan untuk berbelanja kepada penjual yang juga beragama Islam atau 

dengan kata lain memiliki kesamaan agama yang sama dengannya. Hal itu di-

lakukan karena ada beberapa hal yang menjadi alasannya, yaitu diantaranya ialah; 

Pertama, kecenderungan pembeli muslim akan membeli barang yang akan di-

konsumsinya itu adalah barang yang halal, entah halal itu berdasarkan logo halal 

yang tertera pada suatu produk yang dijual atau halal berdasarkan pengetahuan 

pembeli yang biasa diistilahkan dengan kesadaran halal. Berkaitan dengan ke-

sadaran halal, pembeli muslim ketika berbelanja makanan di pasar Mardika kota 

Ambon sudah pasti akan berbelanja kepada penjual yang beragama Islam juga 

dikarenakan pembeli tersebut tidak akan memiliki keraguan tentang kehalalan dari 

makanan yang  dibelinya tersebut. Kedua, keengganan untuk membeli barang ter-

utama makanan ke penjual yang non muslim dikarenakan proses pengolahannya 

tersebut yang masih diragukan kehalalannya, contoh seperti makanan yang sering 

dujumpai di pasar yaitu bakso, dan lain sebagainya yang tidak diketahui 

bagaimana proses pengolahannya oleh pembeli. Ketiga, adanya ikatan emosional 

yang tercipta dikarenakan kesamaan agama tersebut. Orang yang melakukan 

interaksi akan cenderung lebih dekat secara emosional ketika kedua belak pihak 

memiliki kesamaan di dalamnya. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat muslim 

yang berbelanja di pasar Mardika kota Ambon. 
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 Lebih lanjut hubungan agama terhadap minat beli masyarakat juga 

tercermin dalam dogma agama kristen dimana dapat dijumpai suatu pandangan 

bahwa hakikat hidup manusia adalah untuk memuliakan tuhan di surga. Hal inilah 

yang menjadi dasar pemikiran bahwa kegiatan bisnis yang dijalankan bukan saja 

harus sesuai dengan ajaran agama melainkan juga manusia diberi tanggung jawab 

untuk mengelola dunia ini asalkan dilakukan dengan penuh rasa tanggung 

jawab.
212

 Berdasarkan hal ini dapat dipahami bagi setiap masyarakat yang 

berbelanja di pasar Mardika bahwa faktor agama itu sangat penting ketika hendak 

membeli sesuatu entah barang atau jasa. Bagi masyarakat kristiani, dogma agama 

akan menjadi pentunjuk hidup sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan 

dalam kehidupan terkhusus mengenai praktik jual belinya. Sedangkan disisi lain 

bagi masyarakat muslim, agama akan menjadi sangat penting ketika berbelanja di 

pasar Mardika kota Ambon dikarenakan ada kehalalan yang merupakan aturan 

dalam agama Islam itu sendiri yang harus dipenuhi oleh setiap pemeluknya. 

 Penjelasan diatas diperkuat oleh penenlitian dilakukan oleh Mira Ustanti, 

dkk. Dengan judul “Pengaruh Kesadaran Halal dan Religiusitas Terhadap Minat 

Membeli pada Produk Makanan di Toko “Rizquna” Blokagung Karangdoro 

Banyuwangi”, dimana hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat pengaruh 

positif signifikan antara kesadaran halal dan religiusitas secara simultan dan 
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bersama-sama terhadap minat beli pada produk makanan di Toko Rizquna 

Blokagung, Desa Kurangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi.
213

 

 Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Izzuddin dengan judul “Pengaruh 

Label Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan terhadap Minat Beli Makanan 

Kuliner Jember”, juga memperkuat penelitian ini dimana hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa kesadaran halal dan bahan makanan berpengaruh positif dan 

signfikan terhadap minat beli nasi pecel garahan Jember.
214

 Hal ini juga diperjelas 

dalam QS. al-Baqarah/2 : 168. 

   

    

   

    

       

Terjemahnya : 

 “Wahai Manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang 

terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. 

Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.
215

 

 Penjelasan lebih lanjut mengenai ayat ini dapat di jumpai dalam tafsir Al-

Misbah yang didalamnya menjelaskan bahwa seruan tentang kehalalan makanan 

pada ayat ini ditujukan kepada seluruh umat manusi, baik itu yang beriman 

kepada Allah swr atau tidak. Lebih lanjut menurut Ibnu Katsir bahwa makanan 

halal adalah makanan yang tidak haram, yakni memakannya tidak dilarang oleh 
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agama.
216

 Lebih lanjut mengenai agama yang menjadi salah faktor untuk minat 

beli seseorang pada pasar Mardika kota Ambon juga di kuatkan oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Antin Rakhmawati dengan judul “Pengaruh Label Halal dan 

Religiusitas terhadap Minat Beli dan Keputusan Pembelian”. Dimana hasil 

penelitian tersebut menjelaskan bahwa label halal berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat beli, dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat beli. Hal ini menunjukkan minat beli seseorang sangat ditentukan 

oleh penggunaan label halal pada produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan 

oleh penjual dan disisi lain ada religiusitas yang juga menjadi pertimbangan bagi 

seseorang untuk menentukan minat beli kepada suatu produk yang ditawarkan.
217

 

4. Hubungan harga terhadap minat beli 

 Berdasarkan hasil uji data dapat diketahui bahwa harga berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat beli dimana hal itu di tunjukkan melalui nilai 

t-statistik lebih besar daripada nilai t-tabel (2,887 > 1,975), dengan tingkat 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu (0,004 < 0,05). Hal ini menujukkan bahwa 

dalam menentukan minat beli akan sangat di pengaruhi oleh harga yang di-

tawarkan oleh penjual. Lebih lanjut di jelaskan bahwa masyarakat yang ber-

belanja di pasar Mardika kota Ambon akan terlebih dahulu menanyakan berapa 

harga yang ditawarkan terkait barang dan/atau jasa yang di jual oleh penjual 

sebelum memutuskan untuk membeli hal tersebut.  
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 Hubungan harga terhadap minat beli masyarakat di pasar Mardika kota 

Ambon itu terlihat dari sikap pembeli yang akan membeli seseuatu ketika harga 

dari apa yang dijual itu sudah ia ketahui sebelumnya, atau paling tidak ia 

mengetahui berapa harga dari apa yang dijual tersebut langsung dari penjualnya, 

hal itu dilakukan karena pembeli akan membeli barang atau jasa yang ditawarkan 

sesuai dengan kemampuan daya belinya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembeli 

akan membeli barang atau jasa ketika sudah sesuai dengan harga yang ditawarkan, 

harga yang sesuai itu biasanya lahir dari proses tawar menawar yang terjadi antara 

pembeli dan penjual di pasar Mardika kota Ambon. Disisi lain ketika harga yang 

ditawarkan oleh penjual tidak sesuai dengan kemampuan daya beli pembeli maka 

pembeli tidak akan melanjutkan proses jual beli tersebut. Pemahaman mengenai 

transaksi seperti ini dalam Islam dikenal dengan istilah khiyar dimana khiyar 

diartikan sebagai memilih yang terbaik. Dalam aktivitas jual beli, terdapat hak 

bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan akad atau membatalkan sesuai 

pertimbangan masing-masing. Salah satu hal yang menjadi pertimbagan bagi 

pembeli dan juga penjual adalah harga, dimana pembeli akan meneruskan akad 

tersebut ketika harga sesuai dengan kemampuan daya belinya sedangkan ketika 

harga tersebut tidak sesuai dengannya maka ia memiliki hak untuk mengakhiri 

akad tersebut. 

 Hubungan harga terhadap minat beli dalam penelitian ini diperkuat oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Umar Bakti Hairudin, Maria Septijantini Alie, 

dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Produk, dan Harga terhadap Minat 

Beli pada Toko Online Lazada Banda Lampung”. Dimana hasil penelitian 

menunjukkan bahwa harga berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli 
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pada Toko Online Lazada berdasarkan hasil yang telah di dapatkan yaitu harga 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t-statistik yang diperoleh 

lebih besar dari pada t-tabel (6,345 > 1,661).
218

  

 Pembahasan mengenai pengaruh harga terhadap minat beli sering sekali di 

temui dalam beberapa literatur yang membahas tentang ekonomi khususnya 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli, dalam penelitian ini juga 

dijelaskan dan berdasarkan temuan hasil penelitian disimpulkan bahwa harga 

berpengaruh terhadap minat beli masyarakat di pasar Mardika kota Ambon, hal ini 

juga di perkuat oleh temuan penelitian yang di lakukan oleh Fauziah Septiani 

dengan judul “Pengaruh Harga terhadap Minat Beli (Studi Kasus pada PT 

Asuransi Jiwa Recapital di Jakarta), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa 

harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli pada PT Asuransi 

jiwa Recapital di Jakarta. 

 Harga sangat penting dalam proses muamalah hal itu dikarenakan untuk 

mengukur seberapa besar nilai yang dipasang untuk sebuah barang dan/atau jasa 

yang hendak dijual. Harga sangat penting untuk membuat seseorang untuk 

memutuskan membeli atau tidak. Lebih lanjut menurut Ibnu Taimiyah dalam 

kitabnya al-Hisbah dijelaskan bahwa ada namanya Saman al-Misl yaitu harga 

normal yang beredar di pasar dalam istilah ekonominya dikenal dengan sebutan 

just price atau price of the equivalent. Saman al-Misl merupakan harga dasar 

standar atau normal yang diciptakan oleh para penjual, pembeli atau pemilik 

sumber yang melakukan transaksi ekonomi di pasar. Dimana secara sederhana 
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dapat dipahami bahwa Saman al-Misl adalah harga yang terbentuk akibat adanya 

kekuatan permintaan dan penawaran.
219

  

 Pembahasan mengenai harga dalam penelitian ini didukung oleh beberapa 

indikator yaitu: potongan harga, harga sesuai dengan kualitas produk, dan harga 

terjangkau. Berikut penjelasan mengenai analisis mengenai ketiga indikator 

tersebut.  

 Pertama, yaitu potongan harga dimana potongan harga merupakan salah 

satu cara atau strategi yang di gunakan oleh penjual untuk menarik minat dari 

konsumen untuk berbelanja. Potongan harga juga dapat ditemui ketika melakukan 

transaksi muamalah di pasar Mardika kota Ambon dimana banyak penjual yang 

mencoba menawarkan potongan harga kepada pembeli yang datang untuk 

berbelanja kepada mereka. Hal itu dapat memberikan keuntungan bagi kedua 

belak pihak dimana pembeli akan membeli suatu produk dibawah harga yang di 

tawarkan dan disisi penjual mereka akan mendapat keuntungan dari pembeli yang 

membeli produknya dan juga perputaran uang yang cepat akibat transaksi jual beli 

tersebut.  

 Lebih lanjut dijelaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Danang 

Kusnanto, dkk, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa potongan harga ber-

pengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian implusif, dan dapat disimpul-

kan bahwa potongan harga di layanan GrabFood dapat dikategorikan sudah 
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menarik, hal ini terlihat dari skor total penilaian pelanggan terhadap potongan 

harga yang dimiliki layanan Grab Food berada pada interval setuju.
220

 

 Kedua, yaitu harga sesuai dengan kualitas dimana seseorang akan membeli 

suatu produk akan tergantung bagaimana kualitas dari produk tersebut. dimana 

kualitas produk dapat dipahami sebagai kemampuan sebuah produk dalam 

memperagakan fungsinya, hal ini tersebut termasuk keseluruhan durabilitas, 

reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk juga atribut 

produk lainnya. Jika kuliatas yang ditawarkan oleh suatu produk itu baik maka itu 

juga akan menentukan berapa harga dari suatu produk tersebut. seseorang akan 

berbelanja dan rela membeli sesuatu produk meskipun mahal akan tetapi kulitas 

yang didapatkan juga haruslah baik. hal ini diperkuat oleh penelitian yang 

dilakukan Freekley Stefyli Maramis dengan judul “ Pengaruh Kualitas Porduk , 

Harga dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen pada PT. Air 

Manado “. Dimana hasil penelitan menjelaskan bahwa Hasil perhitungan analisis 

regresi linier berganda dengan pengujian parsial variabel Kualitas Produk mem-

punyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepuasan Konsumen.
221

 

 Ketiga, harga terjangkau yaitu harga yang ditawarkan oleh penjual kepada 

pembeli dimana pembeli mampu untuk membelinya dengan kemampuan ke-

uangan si pembeli. Karena kenyataannya bahawa masyarakat akan membeli suatu 

produk apabila produk tersebut bisa dijangkau secara finansial oleh si pembeli. 

 Hubungan harga terhadap minat beli dapat dijumpai dalam beberapa 
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literatur salah satunya ialah penelitian yang dilakukan oleh Edwin Febriandi, dkk, 

dengan judul “Analisis Kualitas Pelayanan, Harga dan Lokasi terhadap Keputusan 

Pembelian Jasa Wisata Waduk Sidodadi Glenmor Banyuwangi” diaman hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Hasil uji harga mempunyai nilai signifikansi 

sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05, sehingga hipotesis yang menyatakan harga 

mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen 

diterima. Hal ini juga menunjukkan bahwa harga mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen, yang berarti semakin terjangkau harga yang ditawarkan 

oleh Wisata Waduk Sidodadi maka akan berdampak pada peningkatan keputusan 

pembelian konsumen.
222

  

5. Hubungan Suku terhadap Harga 

 Berdasarkan hasil uji data dapat disimpulkan bahwa suku berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap harga dimana hal itu bisa dilihat dari nilai t-

statistik yang lebih kecil dari nilai t-tabel yaitu (0,392 < 1, 975), dengan tingkat 

signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,695 > 0,05). Melihat kesimpulan tersebut 

dapat dimaknai bahwa masyarakat yang berbelanja di pasar Mardika kota Ambon 

dengan latar belakang suku yang ada tidak akan mempengaruhi harga dari produk 

yang mereka akan beli. Karena sejatinya harga akan terbentuk oleh faktor per-

mintaan dan penawaran. Sependapat dengan pernyataan ini, seorang pemikir 

ekonomi Islam yaitu Abu Yusuf menjelaskan bahwa pada dasarnya harga sangat 

bergantung dengan hubungan dari permintaan dan penawaran. Dengan demikian 
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harga yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli bukan karena melihat latar 

belakang suku atau asal daerah dari pembeli. 

 Pada dasarnya dalam agama Islam seseorang yang melakukan aktivitas 

jual beli haruslah dilakukan berdasarkan aturan hukum islam yang berlaku dimana 

aturan itu memuat hal-hal seperti tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, 

tidak boleh merugikan orang lain, dan memiliki kebebasan untuk memilih. Hal ini 

mengindikasikan bahwa praktik jual beli dalam Islam itu syarat akan aturan yang 

mengatur  seorang muslim ketika melakukan praktik jual beli.
223

 Lebih lanjut di-

jelaksan bahwa dalam Islam mekanisme penentuan harga haruslah sesuai dengan 

maqasid al-syariah yaitu menciptakan kemaslahatan diantara manusia serta 

menjauhkan diri dari kerusakan. Dalam konsep Islam yang paling penting adalah 

bahwa harga itu ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. 

Mekanisme ini akan tercipta apabila pembeli dan penjual memiliki sikap untuk 

merelekan. Kerelaan ini muncul akibat dari keinginan antara pembeli dan penjual 

untuk mempertahankan barang tersebut. Jadi dapat dipahami bahwa harga akan 

ditentukan oleh kemampuan pembeli untuk mendapatkan apa yang ingin dibelinya 

sedangkan pada sisi penjual akan ditentukan oleh kemampuan penjual dalam 

menyediakan barang tersebut.
224

 

 Hubungan suku terhadap harga memiliki pengaruh positif tidak signifikan 

dikarenakan untuk menentukan harga jual dari suatu produk seorang penjual 

dalam pemikiran yang sangat logis akan mempertimbangkan persaingan dengan 
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penjual lain untuk menentukan harga jualnya hal ini dikarenakan konteks pasar 

Mardika kota Ambon yang merupakan pasar tradisional terbesar yang berada di 

tengah-tengah kota Ambon dimana di dalamnya terdapat berbagai macam penjual 

oleh karena itu per-saingan antara setiap penjual pasti nyata adanya. Persaingan 

inilah yang membuat harga jual akan terbentuk. Disisi lain penjual akan 

menentukan harga jualnya dengan menggunakan pendekatan biaya, dimana semua 

akumulasi dari segala biaya yang dikelaurkan akan dihitung dan akan menjadi 

pertimbangan untuk menentukan harga jual. Lebih lanjut penjual dalam 

menentukan harga jual juga akan mempertimbangkan permintaan dimana 

permintaan pelanggan akan didasar-kan oleh berbagai hal seperti kemampuan 

pembeli dalam membeli sesuatu (daya beli), kemauan pembeli, dan manfaat 

produk tersebut kepada pembeli. 

 Hal yang perlu dipahami mengenai penetapan harga jual adalah bahwa 

penetapan harga jual memainkan peran yang sangat penting hal itu dikarenakan 

ketika terjadi keselahan maka kemungkinan yang dialami oleh penjual tersebut 

adalah kerugian bagi usaha yang dijalankannya. Oleh karenanya penjual harus 

memikirkan dengan baik serta mempertimbangkan berbagai hal ketika menentu-

kan harga jual entah itu bentuk penurunan harga terhadap pembeli atau memberi-

kan diskon kepada pembeli, karena ketika apa yang dipertimbangkan itu salah 

maka yang akan di alami oleh penjual sudah pasti adalah kerugian.  

 Lebih lanjut dijelaskan bahwa harga jual merupakan bagian yang ter-

penting dalam keberlangsungan sebuah usaha. Hal itu dikarenakan harga mem-

berikan daya tarik terhadap penjualan setiap produk yang ditawarkan oleh penjual 

kepada pembeli. Berdasarkan penjelasan inilah akhirnya dapat dipahami bahwa 
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penetapan harga jual semata-mata hanya disebabkan oleh alasan yang sifatnya 

material semata.
225

 Akhirnya hubungan suku terhadap harga akan menghasilkan 

hubungan yang berpengaruh tidak signifikan dikarenakan latar belakang suku 

yang sama antara penjual dan pembeli bukanlah sesuatu yang sifatnya materil 

yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual 

sebuah produk. 

 Akan tetapi dalam penelitian yang lain menunjukkan hal yang berbeda, 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Susan Rumanti Sitohang, dkk, dengan judul 

“Pengaruh Kebudayaan, Dorongan Ekonomi dan Tingkat Pendidikan terhadap 

Praktek Menaikkan Harga Jual Beli pada Objek Wisata Danau Toba Sumatera 

Utara”, dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor kebudayaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap harga jual beli usaha rumah makan di 

objek wisata Danau Toba. Dengan demikian dapat dipahami bahwa semakin baik 

kebudayaan maka harga jual juga akan semakin baik, hal ini dapat dimaknai 

bahwa untuk menentukan harga jual pada suatu daerah dapat mempertimbangkan 

kebudayaan pada daerah tersebut.
226

 Lebih lanjut dalam penelitian lain yang di-

lakukan oleh Syauqi Hidayat dan Iwan Triyuno dengan judul “Praktik Penentuan 

Harga Jual Berbasis Meuramin” dijelaskan bahwa Meuramin merupakan satu dari 

berbagai budaya yang terasosiasi dengan kaidah-kaidah silaturrahmi dan ber-

musyawarah dengan menghadirkan keadilan yang bersifat holistik. Hubungan 

meuramin dengan penentuan harga jual adalah bahwa dalam menentukan harga 
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jual dimasukan nilai-nilai lokalitas dengan tujuan bahwa penetapan harga jual 

bukan semata berdasarkan unsur materi semata.
227

 

 

 

6. Hubungan marga terhadap harga 

 Berdasarkan hasil uji data yang telah dilakukan didapat hasil bahwa marga 

berpengaruh positif signifikan terhadap harga berdasarkan nilai t-statistik lebih 

besar dari nilai t tabel yaitu (4,667 > 1, 975) dengan nilai signifikansi lebih kecil 

dari 0,05 (0,000 < 0,05). Hal ini dapat dimaknai bahwa marga yang merupakan 

salah hal yang menjadi bagian dari perilaku konsumen dalam psikologi mampu 

mempengaruhi harga jual yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli. Lebih 

lanjut dijelaskan bahwa masyarakat yang berbelanja di pasar Mardika kota 

Ambon dengan latar belakang marga akan mendapatkan harga yang murah atau 

potongan harga ketika berbelanja kepada penjual yang masih ada hubungan marga 

atau kekerabatan dengannya.  

 Sebagian besar masyarakat pada umumnya akan sangat tertarik apabila 

saat berbelanja mereka disuguhkan dengan berbagai potongan harga atau diskon 

pada apa yang akan mereka beli. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat yang 

berbelanja di pasar Mardika kota Ambon. Pada dasarnya Islam membolehkan se-

seorang untuk menggunakan hartanya untuk berbelanja entah itu belanjanya di-

karenakan kesepakatan terhadap harga yang di tawarkan atau dikarenakan diskon 

serta potongan harga yang ditawarkan oleh penjual kepadanya. Akan tetapi yang 
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harus diperhatikan ketika berbelanja seseorang akan cenderung berbelanja ber-

dasarkan keinginnya dikarenakan berbagai potongan harga dan diskon yang 

ditawarkan oleh penjual. Hal inilah yang menyebabkan seseorang akan menge-

sampingkan kebutuhannya dibanding keinginannya ketika berbelanja. Sebab 

karena inilah Islam menganjurkan seseorang untuk lebih memperhatikan ke-

butuhannya dibanding keinginan ketika berbelanja atau menggunakan hartanya. 

 Islam menganjurkan untuk mendahulukan kebutuhan primer atau yang 

utama sebagai bentuk dari perwujudan dari pemeliharaan jiwa, akal, agama, 

keturunan, dan harta. Ketika hal ini telah terpenuhi maka barulan memikirkan 

kebutuhan yang lainnya. Masyarakat terkhusus seorang muslim yang baik harus-

lah pintar dalam mengatur keuangannya, karena ketika pengelolaan keuangan itu 

salah maka akan muncul potensi untuk terjerumus pada aktivitas yang men-

datangkan kerugian dan mengakibatkan kehidupannya menjadi sengsara. Ber-

dasarkan penjelasan tersebut akhirnya dapat dipahami bahwa Islam tidak meng-

anjurkan pemenuhan kenginan yang tidak mendatangkan manfaat secara spritual 

maupun material.
228

 Penggunaan harta untuk mendahulukan keinginan 

dibandingkan dengan kebutuhan akan mendekatkan diri seseorang terhadap sikap 

boros atau berlebih-lebihan sedangkan hal itu sangat tidak dianjurkan dalam 

Islam, bahkan hal itu dipertegas dalam fiman Allah swt dalam QS. Al-Isra/17 : 

26-27. 
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Terjemahnya : 

 “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin 

dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-

hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang 

pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada 

Tuhannya”.
229

 

 

 Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa seseorang dilarang untuk 

melakukan tindakan mubazir atau berlaku boros apalagi hal itu dilakukan terhadap 

sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat pada dirinya sendiri. Karena seperti 

yang diketahui bahwa pada hakikatnya, semua harta yang dimiliki oleh manusia 

adalah sepenuhnya milik Allah swt dan posisi manusia hanyalah sebagai 

pengelola dari harta tersebut. Posisi sebagai pengelola akhirnya menjadikan 

seorang manusia memiliki hak dan kewajiban tertentu yang dimana hal itu terikat 

dengan hukum-hukum Islam sehingga orang tersebut tidak bisa seenaknya untuk 

mengelola harta tersebut, dan pada akhirnya manusia harus menggunakan serta 

memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan koridor yang telah di tetapkan.
230

 

 Lebih lanjut dalam Islam dijelaskan bahwa ketika hendak berbelanja 

haruslah mempertimbangkan beberapa hal yaitu dimana konsep maslahah 

membentuk persepsi kebutuhan manusia, hal ini dapat dipahami bahwa seseorang 

yang menggunakan hartanya haruslah menjadikan maslahah atau mendatangkan 

kebaikan sebagai kebutuhan hidupnya, karena apabila hal ini dilakukan maka 
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perilaku membeli sesuatu karena potongan harga atau diskon padahal sesuatu itu 

adalah bukan kebutuhannya itu akan menghilang dengan sendirinya. Setelah 

maslahah menjadi kebutuhan hidup makan akan berlanjut pada tingkatan bahwa 

maslahah itu akan membentuk persepsi tentang penolakan terhadap sesuatu yang 

mendatangkan kemudharatan atau keburukan dalam hidupnya. 

 Hubungan marga terhadap harga memberikan hubungan yang positif 

signifikan dikarenakan adanya ikatan kekelurgaan dan ikatan emosional yang 

lebih sehingga ketika berbelanja seseorang dapat mempengaruhi harga jual yang 

diberikan oleh penjual kepadanya, ditambah lagi dengan keadaan yang sering 

dialami oleh penjual dimana ketika mereka berjual di pasar Tradisional khususnya 

di pasar Mardika kota Ambon harga itu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor 

misal penjual yang berjualan sayur akan mempertimbangkan kelancaran jual beli 

sayurnya ketimbang harga tinggi yang dipatoknya hal ini dikarenakan sifat dari 

sayuran tersebut yang mudah busuk atau rusak akhirnya penjual akan melakukan 

berbagai cara agar sayurannya itu dapat terjual dengan cepat, salah satu cara yang 

bisa digunakan adalah memanfaatkan kesamaan marga antra pembeli dengan 

penjual itu sendiri. 

 Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kesamaan marga dalam 

transaksi jual beli merupakan faktor psikologis dalam pendekatan perilaku 

konsumen, dimana hal itu memainkan peran pada seseorang untuk berbelanja 

bahkan sampai pada tahap memutuskan untuk membeli sesuatu, yang akhirnya 

dapat dipahami bahwa kesamaan marga antara pembeli dan penjual dapat 

memberikan pengaruh yang positif dalam hal jual beli terkhsus bagaimana 

pengaruhnya untuk memberikan keuntungan bagi pembeli yaitu dengan 
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penurunan harga atau potongan harga sedangkan disisi penjual kesamaan marga 

akan meningkatkan evektivitas penjualannya dikarenakan kemudahan dalam 

menjual barang dagangannya kepada pembeli. 

 Penjelasan dalam penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian lain yang 

dilakukan oleh Ai Nining Yunita, dkk, dengan judul “Pengaruh Online Shopping 

Beserta Program Potongan Harga dalam Online Shop terhadap Perilaku 

Konsumen”. Dimana hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa adanya 

potongan harga menarik perhatian konsumen. Diskon menarik menjadi daya tarik 

tersendiri. Pada saat yang sama, potongan harga menarik konsumen untuk 

membeli produk pakaian di sana. Jumlah pembelian pakaian untuk indikator harga 

murah dan variabel diskon serta indikator pembelian pakaian berpengaruh positif 

signifikan terhadap perilaku konsumen. Ini dapat disimpulkan bahwa penerapan 

potongan harga dapat mempengaruhi perilaku konsumen.
231

 

7. Hubungan agama terhadap harga 

 Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa agama 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap harga dimana nilai t-statistik lebih 

kecil dari nilai t tabel yaitu (1,314 < 1,975) dengan signifikansi lebih besar dari 

0,05 (0,189 > 0,05). Dengan demikian dapat dipahami bahwa agama tidak 

menjadi faktor penentu dalam menentukan harga jual, entah konsep potongan 

harga atau harga yang terjangkau. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat 

yang berbelanja di pasar Mardika kota Ambon tidak akan mendapatkan harga 

murah atau potongan harga apabila memiliki kesamaan agama kepada penjual. 
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Masyarakat yang beragama Islam tidak akan mendapatkan potongan harga ketika 

berbelanja kepada penjual yang juga beragama Islam. Seperti yang diketahui 

bahwa kondisi pasar Mardika kota Ambon yang dimana penjual dan pembeli 

memiliki berbagai latar belakang agama yang berbeda akan tetapi itu tidak 

menjadi penentu dalam proses jual beli terutama berkaitan dengan harga jual yang 

diberikan oleh penjual kepada pembeli.  

 Sejatinya dapat dipahami bahwa ada dua peran utama dari harga, dimana 

hal itu memainkan peran dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, 

dimana peran itu berupa peran alokasi dan peran informasi. Lebih lanjut di-

jelaskan bahwa peran alokasi dapat dimaknai bahwa fungsi harga dalam 

membantu para pembeli untuk memutuskan cara guna memperoleh manfaat 

tertinggi yang diharapkannya berdasarkan daya belinya. Sedangkan harga sebagai 

informasi yaitu dimana harga menjadi sebuah alat untuk mendidik pembeli 

mengenai faktor-faktor dari suatu produk yang ditawarkan yaitu seperti kualitas. 

Seperti yang diketahui bahwa harga yang cenderung mahal mencerminkan kua-

litas yang tinggi.  

 Biasanya penentuan harga yang dilakukan oleh penjual yaitu beradasarkan 

faktor internal, dimana hal itu berkaitan erat dengan laba atau keuntungan yang 

akan di dapatkan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada sisi penjual harga 

merupakan pendapatan baginya sedangkan bagi pembeli harga merupakan penge-

luaran akibat dari keinginan untuk mendapatkan produk yang dijual oleh penjual 

kepadanya. Konsep harga dalam Islam juga jelas bahwa dalam menentukan harga 

tidak boleh ada pihak yang dirugikan, baik itu pembeli maupun penjual. Oleh 

karena dalam menentukan harga haruslah berdasarkan situasi dan kondisi serta 
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dapat diterima oleh semua pihak yang melakukan transaksi. Sebagaimana firman 

Allah swt dalam QS. Asy-Syuara’/26 :181-183. 

    

   

    

 

     

  

    

      

Terjemahnya : 

 “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang 

merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus dan janganlah 

kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela 

dimuka bumi dengan membuat kerusakan”.
232

 

 

 Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan 

ekonomi Islam jual beli itu haruslah dilakukan sesuai dengan syariat Islam yang 

berlaku dimana di dalamnya termuat pemahaman tentang larangan penipuan, 

melakukan monopoli, mengurangi takaran, dan menetapkan harga tidak sesuai 

degan prinsip Islam. lebih lanjut dijelaskan bahwa penentuan harga harga dalam 

Islam harus ada keadilan dan juga keseimbangan didalamnya.  

 Harga merupakan suatu hal yang sangat penting yang tidak dapat 

terpisahkan dalam mekanisme jual beli, salah seorang pemikir muslim yaitu 

Yahya bin Umar yang merupakan salah seorang fuqaha dari madzhab Maliki 

menjelaskan bahwa sejatinya harga terbentuk melalui mekanisme pasar, ketika 
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persediaan sedikit maka harga akan naik atau mahal, sebaliknya ketika persediaan 

sebanding dengan kebutuhan maka harga akan kembali menjadi normal.
233

 

 Lebih lanjut Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang adil adalah 

harga yang hanya dapat terbentuk pada pasar yang sifatnya kompetitif atau pasar 

persaingan sempurna yang didalamnya tidak diintervensi oleh pihak manapun 

yang dimana intervensi tersebut dapat mengganggu keseimbangan harga itu 

sendiri hal itu dikarenakan intervensi hanya boleh dilakukan apabila dipasar 

tersebut sedang mengalami distorsi atau usaha-usaha yang mengganggu terjadinya 

keseimbangan harga.
234

 

 Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Raihanul 

Akmal, dkk, Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Etika Bisnis Islam Pedagang 

Pasar Tradisonal di Kota Banda Aceh, dimana hasil penelitian menjelaskan bahwa 

dimensi Praktik Agama, Pengetahuan Agama, dan Pengalaman Agama ber-

pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap perilaku etika bisnis Islam pe-

dagang pasar tradisional di kota Banda Aceh.
235

 

 Konsep etika bisnis islam dalam penelitian tersebut berbicara mengenai 

proses jual beli yang tidak memaksa kehendak, tidak menggunakan sumpah, dan 

yang paling penting adalah transparan dalam menetapkan harga. Dimana 

transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap 

orang untuk memperoleh informasi. Ada berbagai dalil dalam al-Qur’an yang 
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membahas tentang transparansi akan tetapi tidak secara spesifik, contoh seperti 

yang dijelaskan dalam QS. Al-Is’ra/17 : 35. 

   

  

 

    

      

Terjemahnya :   

 “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbangkanlah 

 dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih 

 baik akibatnya”.
236

 

 Ayat tersebut memang pada dasarnya tidak menjelaskan secara spesifik 

mengenai transparansi akan tetapi ayat inilah yang dijadikan rujukan bagi umat 

islam ketika ingin mengkaji tentang konsep transparansi dimana transparansi 

merupakan keterbukaan mengenai informasi yang diberikan kepada yang mem-

butuhkan informasi tersebut.
237

 Dalam penelitian ini orang yang membutuhkan 

transparansi mengenai harga yaitu pembeli yang berbelanja dipasar Mardika kota 

Ambon. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian tersebut juga dapat dipahami 

bahwa konsep agama secara umum tidak mempengaruhi penjual dalam hal me-

lakukan transparansi menetapkan harga jual. 

8. Hubungan suku terhadap minat beli melalui harga 

 Hasil penelitian yang diperoleh tentang pengaruh suku terhadap minat beli 

melalui harga menunjukkan adanya pengaruh positif tidak signifikan suku 

terhadap minat beli melalui harga, hal ini diperoleh dari data penelitian yang 
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menunjukkan bahwa nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel (0,373 < 1,975). 

Hal ini menjelaskan bahwa suku bukan merupakan faktor penentu dalam hal 

untuk menentukan minat beli seseorang yang berbelanja di pasar Mardika kota 

Ambon. Masyarakat yang berbelanja atau melakukan aktifitas muamalah di pasar 

Mardika kota Ambon akan tetap berbelanja kepada penjual meskipun berbeda 

latar belakang suku atau asal daerah dengannya.  

 Proses jual beli sangat bergantung pada terciptanya permintaan dan dan 

penawaran, hal inilah yang menyebabkan praktik jual beli dipasar Mardika kota 

ambon dimana mansyarakatnya menggunaan latar belakang suku sebagai bagaian 

untuk mempermudah transaksinya itu mendapat hasil yang negatif dimana 

kesamaan suku antara pembeli dan penjual tidak memberikan pengaruh apapun 

dalam transaksi jual beli tersebut. Disis lain harga sebagai variable interveningpun 

tidak memberikan pengaruh untuk suku terhadap minat beli masyarakat di pasar 

Mardika kota Ambon. Lebih lanjut dijelaskan bahwa melihat kondisi pasar 

mardika yang merupakan tempat terjadinya proses muamalah dengan orang-orang 

yang bertransaksi di dalamnya memiliki latar belakang suku yang banyak dan 

berbeda-beda diharapkan mampu berikan pengaruh terhadap minat beli nyatanya 

tidak dapat memberikan pengaruh apapun. Contohnya seperti pembeli yang 

berasal dari suku buton ketika berbelanja kepada penjual yang juga merupakan 

orang dengan asal suku buton itu tidak dapat meningkatkan minat beli dari 

pembeli tersebut. Hal ini juga berlaku pada masyarakat dengan asal suku yang 

lain. 

 Harga yang merupakan variabel intervening dalam penelitian ini yang 

dimana fungsinya sebagai variable penghubung dari variabel suku terhadap 
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variabel minat beli menunjukkan pengaruh yang negative dengan kata lain harga 

tidak menjadi pengaruh antara suku terhadap minat beli masyarakat di pasar 

Mardika kota Ambon. Hal ini dapat dimaknai bahwa entah itu harga dari suatu 

produk itu murah atau mahal tidak mampu menjadi pengaruh dari kesamaan suku 

antara pembeli dan penjual terhadap meningkatnya minat beli masyarakat yang 

berbelanja di pasar Mardika kota Ambon. 

 Hal ini diperkuat oleh peneltiian yang dilakukan oleh Anisa Cahyani dan 

Zakiyah Zahara dengan judul “Pengaruh Korean Wave dan Beauty Vlogger 

terhadap Minat Beli Produk Kecantikan Korea”, dimana hasil penelitian menjelas-

kan bahwa secara parsial, korean wave berpengaruh tidak signifikan terhadap 

minat beli.
238

 Lebih lanjut penggunaan variabel intervening yaitu harga tidak 

memberikan pengaruh secara signifikan terhadap hubungan secara tidak langsung 

suku terhadap minat beli masyarakat yang berbelanja di pasar Mardika kota 

Ambon. 

 Kesamaan suku atau bahkan lebih spesifik pada kesamaan penggunaan 

bahasa yang sama, atau kesamaan asal daerah, dan bahkan kesamaan budaya tidak 

akan memberikan pengaruh kepada timbulnya minat beli pembeli yaitu 

masyarakat yang berbelanja di pasar Mardika kota Ambon, bahkan hal tersebut 

tidak mampu memberikan pengaruh terhadap harga yang ditawarkan oleh penjual 

kepada pembeli yang kemudian akan memunculkan niat untuk membeli dari 

masyarakat tersebut. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa harga 

tidak memberikan dampak positif terhadap hubungan secara tidak langsung antara 
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suku dengan minat beli. Hal ini bertentangan dengan teori bahwa salah satu faktor 

utama dalam penentuan pengambilan keputusan oleh pembeli yaitu adalah faktor 

kebudayaan dimana keputusan pembeli untuk menentukan pembelian sangat 

ditentukan oleh faktor budaya.  

 Hal ini dikarenakan kebudayaan memliki pengaruh yang paling luas 

terhadap perilaku konsumen. Berdasarkan inilah para pemasar harus memahami 

peran yang dimainkan oleh kultur, sub-kultur, dan kelas sosial para pembeli. 

Kultur adalah penentu paling pokok dari keinginan dan perilaku seseorang. 

Makhluk yang lebih rendah umumnya akan dituntun oleh naluri. Sedangkan 

manusia biasanya mempelajari perilaku dari lingkungan sekitar, sehingga nilai, 

persepsi, preferensi, dan perilaku seseorang yang tinggal di daerah tertentu akan 

berbeda dengan orang yang tinggal di daerah lain.  Sub-kultur merupakan lebih 

kecil di banding kultur yang memiliki etnis yang lebih khas. Sedangkan kelas 

sosial adalah susunan yang relatif permanen dan teratur dalam suatu masyarakat 

yang anggotanya memiliki nilai, minat, dan perilaku yang sama.
239

 

 Proses jual beli sejatinya tidak terlepas dari pandangan agama Islam 

dimana Islam memandang konteks jual beli yang berdasarkan kesamaan suku, 

bahasa, atau budaya itu tidak bertentang dengan syariat maka hal itu boleh-boleh 

saja akan tetapi ketika hal itu bertentangan dengan syariat Islam maka besar 

kemungkinan proses jual beli tersebut akan menjadi terlarang, ada beberapa model 

jual beli dalam Islam yang dilarang yang erat kaitan dngan praktik jual beli yang 

dilatar belakangi oleh kebudayaan atau kebiasaan yang telah lama dilakukan oleh 
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sekelompok orang-orang tertentu di suatu daerah tertentu, dalam ekonomi Islam 

hal seperti ini biasa di kenal dengan jual beli ijon, dimana jual beli ijon dipahami 

sebagai jual beli dengan pembayaran yang dilakukan di awal setelah menyurfei 

buah-buahan yang akan dibeli ketika buah-buahan tersebut masih berada di 

pohon. Konsep jual beli seperti ini sangat memungkinkan kerugian dimiliki oleh 

salah satu pihak yang melakukan transaski, hal ini dikarenakan tidak ada yang 

mengetahui bahwa buah-buahan tersebut akan mengahasilkan banyak atau malah 

sedikit. Hal ini juga dilarang karena mengandung unsur gharar atau ketidak 

jelasan. Penjelasan mengenai gharar ini juga diperjelas oleh Allah swt dalam QS. 

al-Baqarah/2 : 188, yaitu.  

   

  

   

  

   

   

     

Terjemahnya : 

 “Dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain di 

antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian 

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal 

kamu mengetahui.”
240

 

 

 Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam melakukan transaksi muamalah 

haruslah berlandaskan atas dasar saling suka sama suka, hal ini sejalan dengan 

firman Allah swt dalam QS. An-Nisa/4 : 29, yaitu.  
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Terjemahnya : 

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.” 
241

 

 

 Berdasarkan inilah dapat dipahami bahwa tidak selamanya proses jual beli 

yang berkaitan dengan budaya atau kultur bahkan suku itu adalah baik, 

dikarenakan dalam ekonomi Islam itu sendiri bahwa proses jual beli haruslah 

sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Dimana syariat yang dimkasud 

diantaranya ialah tidak memakan harta sesamu dengan cara yang bathil, dan jual 

beli itu harusalah berlandaskan atas dasar suka sama suka agar salah satu pihak 

terhindar dari kerugian. Hal inilah yang membuat tidak selamanya proses jual beli 

itu boleh dilakukan. 

9. Hubungan marga terhadap minat beli melalui harga 

 Berdasarkan hasil penelitian bahwa marga berpengaruh positif signifikan 

terhadap minat beli melalui harga, dimana hal itu di dapat dari data nilai t-statistik 

lebih besar dari nilai t-tabel (2,540 > 1,985) dengan tingkat signifikan lebih kecil 

dari 0,05 (0,011 < 0,05). Hal ini dapat dimaknai bahwa masyarakat yang 

berbelanja di pasar Mardika kota Ambon akan melihat kesamaan marga dengan 

penjual sebagai minat untuk membeli pada penjual tersebut. Disisi lain yaitu pada 

sisi penjual kesamaan marga merupakan salah satu cara dalam memasarkan 

                                                             
 

241
Alqur’an dan Terjemahan, QS. An-Nisa:4/29. 



162 
 

 

barang dagangannya kepada masyarakat yang hendak membeli padanya. Hal ini 

dikarenakan latar belakang pasar Mardika kota Ambon yang berisi berbagai 

macam orang dengan berbagai marga yang kemudian bisa menjadi identitas ketika 

hendak berbelanja di pasar Mardika kota Ambon. 

 Persamaan marga atau lebih spesifik memliki kesamaan garis keturunan 

dari ayah atau ibu, bahkan kesamaan tradisi akan mempermudah transaksi jual 

beli antara pembeli dan penjual hal ini dikarenakan terdapat ikatan emosioanal 

yang terjalin antara kedua belak pihak tersebut. Hal ini diperkuat oleh penelitian 

Devi Kurnia Adi Pertiwi, dkk, dimana hasil penelitian tersebut menjelaskan 

bahwa kedekatan emosional pelanggan yang berhubungan dengan emosional yang 

tercipta antara pelanggan dengan O’pallet Café Boyolali membuat pelanggan 

merasa puas.
242

 

 Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa 

kesamaan marga antara pembeli dan penjual di pasar Mardika kota Ambon akan 

memberikan kedekatan emosional antara keduannya dimana hal itu akan 

mempengaruhi proses jual beli yang dilakukan oleh kedua belak pihak, lebih 

lanjut dijelaskan bahwa dengan adanya kedekatan emosional antar kedua belak 

pihak akan meningkatkan kepuasaan pada sisi para pembeli. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa menjadi dekat dengan para pembeli itu memang sangat 

diperlukan, hal itu dikarenakan akan menimbulkan kepercayaan. Jika pembeli 

sudah merasa nyaman dan percaya, maka mereka akan terus berbelanja pada 
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penjual tersebut. Berdasarkan penjelasan ini dapat dipahami bahwa kedekatan 

secara emosional antara pembeli dengan penjual akan sangat mempengaruhi 

proses jual beli dan tentunya juga akan menigkatkan minat belinya. 

 Proses jual beli yang terjadi di pasar Mardika kota Ambon tidak terlepas 

dari adanya keterkaitan emosional antara pembeli dan penjual lewat kesamaan 

marga atau tradisi, salah satu cara untuk meningkatkan emosional antara pembeli 

dan penjual ialah dengan cara melakukan interaksi yang baik atau menjalin 

silaturrahmi. Dikarenakan pasar Mardika kota Ambon merupakan pasar 

tradisional maka akan sangat mudah melakukan ineraksi antara pembeli dan 

penjual atau dengan kata lain adalah menjalin silaturrahim, bahkan dalam 

Islampun dianjurkan untuk menyambung tali silaturrahim, hal ini sejalan dengan 

hadits Nabi Muhammad saw, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, 

dimana artinya ialah, “dari Anas ibn Malik, katanya: Aku mendengar Rasulullah 

Saw. Bersabda ‘barangsiapa ingin agar rezekinya dilapangkan dan pengaruhnya 

di luaskan, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi.” (HR. al-Bukhari 

dan Muslim).
243

  

 Kesamaan marga antara pembeli dan penjual akan meningkatkan minat 

beli masyarakat dan akan mempengaruhi proses jual beli yang ada, dimana 

kesamaan marga akan memainkan peran tentang kedekatan secara emosional 

antara pembeli dan penjual dan itu merupakan bagian dari perliku konsumen 

ketika hendak berbelanja. Hal ini diperkuan oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Zubaidah Hanum dan Sahral Hidayat dengan judul “Faktor-faktor yang 
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Mempengaruhi Perilaku Konsumen dalam Keputusan Pembelian Sepatu Merek 

Nike di Kota Medan”, dimana hasil penelitian menjelaskan bahwa pribadi, 

budaya, psikologis, berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian 

sepatu merek Nike di kota Medan”. Lebih lanjut dijelaskan bahwa harga sebagai 

variabel intervening mampu memberikan pengaruh dalam hubungan marga 

terhadap minat beli. 

10. Hubungan agama terhadap minat beli melalui harga  

 Berdasarkan hasil penelitian di tunjukkan bahwa agama berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap minat beli melalui harga, hal itu diperoleh dari 

data penelitian dimana t-statistik lebih kecil dari t-tabel (1,033 < 1,975), dengan 

tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,302 < 0,05). Hal ini dapat dimaknai 

bahwa masyarakat yang berbelanja di pasar Mardika kota Ambon tetap akan 

berbelanja walaupun penjual tersebut memiliki latar belakang agama yang 

berbeda dengannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa masyarakat muslim akan tetap 

berbelanja di penjual yang bukan bergama Islam hal itu dikarenakan masyarakat 

akan melihat produk apa yang di jual apakah itu halal atau tidak bukan karena 

agama apa yang di yakini oleh penjual. Sebaliknya, masyarakat yang beragama 

non Islam akan berbelanja ke penjual yang beragama Islam karena faktor kebutuh-

an bukan karena agama dari penjual tersebut.  

 Hubungan agama terhadap minat beli melalui harga memiliki pengaruh 

positif tidak signifikan itu tidak terlepas dari keadaan bahwa proses jual beli yang 

dilakukan di pasar Mardika kota Ambon bukan hanya sekedar agama, akan teapi 

banyak faktor yang mempengaruhinya. Agama memang memainkan peran 

penting dalam kehidupan ini, tapi praktik dari agama tersebut tidak selamanya 
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dijalankan oleh para pemeluk agama tersebut. Contohnya seperti orang yang 

berjualan di pasar mereka akan dengan mudah mengabaikan panggilan adzan 

untuk shalat ketika telah masuk waktu shalat karena melihat dagangannya belum 

laku, atau tidak ada orang yang bisa menjaga dagangannya ketika ia hendak pergi 

shalat. Dilain sisi agama dalam proses jual beli juga sangat erat kaitannya dengan 

halal haram. Pembeli yang berbelanja di pasar Mardika kota Ambon tidak 

semuanya memahami konteks halal dengan baik, karena halal yang baik adalah 

ketika dari proses input hingga output barang tersebut halal barulah bisa dikatakan 

halal, apabila pada proses tersebut ada sesuatu yang tidak halal, maka hasilnyapun 

juga tidak halal. Hal inilah yang sering ditemui dimana pembeli hanya mengetahui 

suatu barang itu halal ketika sudah berada didepan mereka tapi tidak mengetahui 

bagaimana proses barang tersebut hingga sampai didepan mereka. Berdasarkan 

inilah dapat disimpulkan bahwa keterkaitan agama dalam proses jual beli tidak 

selamanya diterapkan karena sangat bergantung oleh berbagai faktor, dianataranya 

pemeluk agama itu sendiri. 

 Hal ini diperkuan oleh penelitian yang dilakukan oleh Anita Rahmawaty 

dan Ziana Fitri dengan judul “Pengaruh Religiusitas, Gaya Hidup, dan Sosial 

Media Marketing terhadap Minat Beli Produk Moslem Fashion di Butik Icha 

Collection Kalinyamatan Jepara”. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa 

religiusitas memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap atensi beli produk 

moslem mode. Dalam agama Islam, aurat perempuan yang melingkupi semua 

badan, lain wajah serta telapak tangan. Dengan batas aurat itu, agama seorang 

dalam mengenakan kerudung seakan berhubungan dengan melonjaknya 

religiusitas di Butik Icha Collection. Tetapi faktanya ketentuan normatif hal 
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perempuan menutup auratnya, mempunyai pengertian yang berbeda-beda alhasil 

sedang terdapat ruang untuk golongan peremuan Islam yang tidak mengenakan 

kerudung. Dengan begitu, tidak mempengaruhi disebabkan oleh beberapa orang 

memperhitungkan konsumsi kerudung pada era saat ini tidak berkaitan dengan 

agama ketaatan ataupun meningkatkannya religiusitas.
244

 

 Kaitan agama dengan minat beli dalam proses jual beli tidak semata-mata 

hanya tentang pembeli beragama apa dan sipenjual beragama apa, hal ini lebih 

dari sekedar itu. Agama akan menuntun pola tingkah laku, kepercayaan, serta 

keyakinan pemeluknya untuk senantiasa berjalan sesuai perintah agama tersebut. 

Berdasarkan pemahaman inilah dapat dimaknai bahwa agama memainkan peran 

sangat penting bagi pribadi seseroang. Disisi penjual ketika mereka menerapkan 

konsep agama dalam praktik jual belinya maka penjual tersebut akan mem-

perhatikan beberapa hal guna mempermudah proses jual beli tersebut serta 

mendatangkan keuntungan baginya, hal tersebut diantaranya ialah costumer 

oriented, dimana hal ini dipahami sebagai kepuasan seorang pelanggan terhadap 

suatu produk serta manajemen yang diterapkan oleh penjual tersebut. Bahkan 

kalau melihat dari sejarah, Rasulullah saw sangat mengedepankan kepuasan 

konsumen dimana hal itu tercermin dari perilaku Rasullah ketika berdagang 

dimana beliau menerapkan prinsip bisnis selalu amanah, jujur serta adil. Dampak 

yang terlihat dari penerapan prinsip ini ialah pelanggan tidak merasa dirugikan, 

dan bahkan pelanggan merasa puas dengan proses jual beli tersebut. Lebih lanjut, 

prinsip yang harus diterapkan oleh penjual ialah prinsip transparansi, dimana hal 
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ini tercermin dari perbuatan berlaku jujur mengenai komposisi, harga, jumlah dan 

kulitas dari sebuah produk yang dijual. Hal yang berkaitan tentang transparansi 

yang sering ditemui di pasar Mardika kota Ambon dimana para penjual sering 

menjelaskan kepada pembeli berapa harga yang dijualkan, berapa modal yang 

dibutuhkan, serta berapa keuntungan yang mereka dapatkan dari suatu produk 

tersebut. Berdasarkan inilah dapat disimpulkan bahwa keberadaan agama tidak 

serta merta hilang dalam proses jual beli, bahkan nilai-nilai dari agama tersebut 

telah diterapkan oleh penjual yang melakukan aktivitas jual belinya dipasar. 

 Penilitian yang dilakukan oleh Rudi Kurniawan, dkk, dengan judul 

penelitian yaitu “Pengaruh Religiusitas, dan Harga terhadap Minat beli Fashion 

Halal dengan Sikap sebagai Variabel Intervening Religiusitas (Studi di Kota 

Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara), dimana hasil penelitian menjelaskan bahwa 

religiusitas seluruh konsumen memberikan pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap minat beli mereka terhadap fashion halal. Hal ini sangat logis sebab 

seorang Muslim yang taat akan dipengaruhi oleh nilai-niilai keyakinan yang 

dimilikinya dalam setiap tindakan yang akan dilakukannya, termasuk dalam 

urusan jual beli.
245

 Disisi lain keberadaan harga sebagai variabel intervening tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan kepada hubungan agama terhadap minat 

beli secara tidak langsung.  
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BAB V 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan adalah bahwa : Suku berpengaruh positif signifikan terhadap minat 

beli, marga berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli, agama ber-

pengaruh positif signifikan terhadap minat beli, harga berpengaruh positif 

signifikan terhadap minat beli, uuku berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

harga, Marga berpengaruh positif signifikan terhadap harga, agama berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap harga, Suku berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap minat beli melalui harga, Marga berpengaruh positif signifikan terhadap 

minat beli melalui harga, Agama berpengaruh tidak signifikan terhadap minat beli 

melalui harga. 

B. Impilikasi 

 Implikasi merupakan sebuah konsekuensi atau akibat langsung dari hasil 

penemuan penelitian ilmiah. Hasil penelitian ini mengenai pengaruh suku, marga, 

dan agama terhadap minat beli masyarakat perspektif ekonomi syariah dengan 

harga sebagai variabel intervening pada pasar Mardika kota Ambon. Berdasarkan 

hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis 

sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoritis 

a. Latar belakang suku atau asal daerah yang sama dengan penjual di pasar 

Mardika kota Ambon akan berpengaruh terhadap minat beli masyarakat. 

Untuk latar belakang suku atau asal daerah, terdapat perbedaan terhadap 
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minat beli, masyarakat yang berbelanja di pasar Mardika kota Ambon akan 

meningkat minat belinya ketika memiliki kesamaan latar belakang suku 

dengan si penjual, sebaliknya minat beli itu akan menurun ketika ada 

perbedaan suku antara pembeli dengan penjual di pasar Mardika kota Ambon. 

Lebih lanjut latar belakang marga, agama, dan harga berpengaruh terhadap 

minat beli masyarakat di pasar Mardika kota Ambon. Hal itu membuktikan 

bahwa faktor marga, agama, dan harga sangat menentukan minat beli 

seseorang ketika berbelanja, hal itu terjadi akibat kesamaan marga dan agama 

antara penjual dan pembeli yang menjadi faktor meningkatnya minat beli dari 

pembeli dan harga yang sesuai dengan kemampuan pembeli merupakan 

faktor selanjutnya dalam proses jual beli di pasar Mardika kota Ambon. 

b. Pemilihan marga sebagai faktor yang mempengaruhi harga terbukti ber-

pengaruh melalui hasil penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa kesamaan 

marga antara pembeli dan penjual di pasar Mardika kota Ambon mampu 

mempengaruhi harga jual yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. 

c. Penggunaan marga dalam transaksi muamalah di pasar Mardika kota Ambon 

sangat penting untuk meningkatkan minat beli masyarakat, lebih lanjut 

dijelaskan bahwa harga sebagai variabel intervening dalam penelitian ini 

mampu memberikan pengaruh untuk menghubungkan  marga terhadap minat 

beli masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa kesamaan harga akan 

mempengaruh minat beli serta dengan adanya harga yang bisa dijangkau oleh 

pembeli akan membuat minat beli masyarakat akan meningkat ketika 

berbelanja di pasar Mardika kota Ambon. 
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2. Implikasi Praktis 

 Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan dan juga pembelajaran 

bagi masyarakat terutama para pembeli dan juga penjual yang melakukan 

transaksi muamalah agar kiranya dapat memberikan kemudahan untuk men-

dapatkan kelancaran dan juga keuntungan entah itu disisi masyarakat sebagai 

pembeli atau pejual yang berada di pasar Mardika kota Ambon.     

C. Saran 

 Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata 

sempurna dan memiliki banyak kekurangan didalamnya . sehingga penulis 

memberikan saran yang akan menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya 

yaitu diharapakan peneliti selanjutnya lebih menggunakan variabel yang lebih 

relevan dan mengikuti perkembangan pengetahuan yang ada serta menambahkan 

variabel lain dalam penelitian selanjutnya. 

 

 

 



 

172 
 

DAFTAR PUSTAKA 

A, Pitaloka. E, Aptaguna. Pengaruh Kualitas Layanan dan Harga Terhadap Minat 
 Beli Jasa Go- Jek, Jurnal: Widyakala. Vol.3, (2016). hal. 49 

Abd. Mu’in, Taib Thahir Ilmu Kalam, Cet I Jakarta: Widjaya, 1966 

Adiyadnya, Made Santana Putra. Nyoman Djinar Setiawana. Analisis Tingkat 
 Efeketvitas dan Daya Saing Program Revitalisasi Pasar Tradisional 
 di Pasar Agung Peninjoan Desa Peguyangan Kangin, E-Jurnal 
 Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol. 4, No. 04,  (2015),hal.266 

Agus Tri Basuki, Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis, Jakarta: 
 Rajawali Pers. 2016 

Ali, Nur. dkk. Penerapan Teknologi Pembuatan Pupuk Organik Dalam 
 Pengelolaan Limbah  Pasar Mardika Ambon, Jurnal Biology Science & 
 Education : Biologi Sel, Vol.5, No.1, (2016), hal. 12 

Aliyah, Istijabatul. dkk. Peran Pasar Tradisional dalam Mendukung 
 Pengembangan Pariwisata Kota Surakarta, Jurnal: Gema Teknik, No. 2, 
 (2017), hal. 112 

Andriani, Maritfa Nika. Mohammad Mukti Ali. Kajian Eksistensi Pasar 
 Tradisional Kota Surakarta, Jurnal Teknik PWK, Vol. 2, (2013), hal. 253 

Apituley, Yolanda MTN. dkk. Pemetaan Rantai Nilai Ikan Pelagis Kecil di Kota 
 Ambon, Jurnal PAPALELE, Vol. 1, No. 1, (2017), hal. 16 

Arianty, Nel. Analisis Perbedaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional Ditinjau 
 dari Starategi  Tata Letak (Lay Out) dan Kualitas Pelayanan untuk 
 Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional, Jurnal Manajemen dan 
 Bisnis, Vol. 13, No. 01, (2013), hal. 18 

Ariyani, Nur Indah. Okta Hadi Nurcahyo, Digitalisasi Pasar Tradisional, Jurnal 
 Analisa Sosiologi, Vol. 3, No. 1, (2014), hal. 4 

Asri, Syawal. Febsri Susanti Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Pada 

 E-Commerce  LAZADA. Co. Id, hal. 5-6 

Assauri, Sofjan. Manajemen Pemasaran, Jakarta: Rajawali Pers, 2015 

Ayuningsasi, Anak Agung Ketut. Analisis Pendapatan Pedagang Sebelum dan 
 Sesudah Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Denpasar (Studi 
 Kasus Pasar Sudha Merta Desa Sidakarya), hal. 1 

Bin A.Rahman, Mohd Nasroll. Study Perbandingan Trinitas Kristen Katolik dan 
 Protestan, hal. 18 

Binalay, Andrew Gustnest. dkk. Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Motivasi 
 Terhadap Minat Beli Secara Online Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi 
 dan Bisnis di Manado, Jurnal EMBA, Vol. 4, No. 1, (2016), hal. 398 

Bintoro, Rahadi Wasi. Aspek Hukum Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern, 
 Jurnal  Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3, (2010), hal. 361 

Brata, Ida Bagus. Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa, Jurnal Bakti 
 Saraswati, Vol. 05, No. 01, (2016), hal. 10 

Chandra, Manuel. St. Kuntjoro Santoso. Pasar Tradisional – Modern Suarabaya, 
 Jurnal eDimensi Arsitektur, No. 1, (2012), hal. 1  



173 
 

 

Dakhoir, Ahmad. Eksistensi Usaha Kecil  Menengah dan Pasar Tradisional dalam 
 Kebijakan Pengembangan Pasar Modern, Jurnal Studi Agama dan 
 Masyarakat, Vol. 14, No. 01, (2018), hal. 33 

Ella Alfianita, Andy Fefta Wijaya, dan Siswidiyanto, Jurnal Administrasi Publik 
 .JAP, Vol. 3,  No.5, hal. 758 

Fathoni, Muhammad Anwar. Konsep Pemasaran dalam Perspektif Hukum Islam, 
 Jurisdictie : Jurnal Hukum dan Syariah. Vol. 9, No. 1, (2018), hal. 129 

Fauzi, Yayan. Manajemen Pemasaran Perspektif Maqasid Syariah, Jurnal Ilmiah 
 Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 03, (2015),  h. 143 

Fawaid. Merubah Konsep Pemasaran Batik Madura, dari Konvensional ke Digital 
 Marketing, Jurnal : 5 Eksyar, Vol. 5, No. 1, (2018), hal. 59 

Ferrara, Pasquale. The Concept of Periphery in Pope Francis’ Discourses: A 
 Religius Alternative  to Globalization?, Journal: Religions, Vol. 6, 
 (2016), hal. 46 

Fure, Hendra. Lokasi, Keberagaman Produk, Harga, dan Kualitas Pelayanan 
 pengaruhnya  Terhadap Minat Beli pada Pasar Tradisional Bersehati 
 Calaca. Jurnal EMBA. Vol.1, No.3, (2013). hal. 274-275  

Gunawan, Imam. Pengantar Statistika inferensial, Ed. I, Cet. II, Jakarta: Rajawali 
 Pers, 2017 

Hadiyati, Emani. Kajian Pendekatan Pemasaran Kewirausahaan dan Kinerja 
 Penjualan Usaha Kecil, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Vol. II, 
 No. 2, (2009), hal. 185 

Hamka. Tasawuh Modern, Cet XII Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983 

Hendrasono, Gerson. Sugiono Sugiharto. Analisa Pengaruh Experimental 
 Marketing Terhadap  Minat Beli Ulang Konsumen Café Buntos 99 
 Sidoarjo, Jurnal Manajemen Pemasaran,  Vol. 1, No. 2, (2013), hal. 3 

Hidayah, Zulyani. Konsep-konsep Dasar Kesukubangsaan, dalam Ensiklopedi 
 Suku Bangsa di Indonesia. Jakarta:LP3ES, 1997 

Iam. dkk. Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Kertha, Desa Kesiman 
 Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Jurnal Manajemen Agribisnis, 
 Vol. 2, No. 1, (2014), hal. 13 

Ibn Zakariya, Abû Al-Husain Ahmad ibn Fâris selanjutnya disebut Ibn Zakariya. 
 Mu’jam Al-Maqâyîs fiy Al-Lughah, Cet. Ke-1, Beirut : Dâr Al-Fikr, 1994 

Izzuddin, Ahmad. Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan 
 Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner. Jurnal Penelitian Ipteks. Vol.3. 
 No.2. (2018). hal. 101 

Janah, Miftakhul. Pengaruh Kesadaran Halal dan Sertifikasi Halal Terhadap 
 Minat Beli Produk Mi Samyang (Studi pada masyarakat Muslim di 
 Kecamatan Kebumen), hal. 4 

Kafaabillah, Dita. Nama Marga Sebagai Identitas Budaya Masyarakat Etnis Arab, 
 Jurnal: Litera, Vol. 17, No. 2, (2018), hal. 177 

Kanzunnudin, Mohammad. Konsep Penjualan Versus Konsep Pemasaran, 
 Jurnal:Fokus  Ekonomi, Vol. 4, No. 2, (2009), hal. 5 



174 
 

 

Khairuddin. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Se-Marga di 
 Desa Lae Balno Danau Paris Aceh, Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu 
 Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Vol. 3, No. 02, (2020), h. 122 

Khotimah. Agama dan Civil Society, Jurnal Ushuluddin, Vol. 21, No. 1, (2014), 
 hal. 121 

Kristiningtyas,Woro. Eksistensi Pasar Tradisional Ditinjau dari Konsep Geografi, 
 Interaksi Sosial dan Perilaku Produsen-Konsumen. Journal of Educational 
 Socail Studies, Vol. 1, No. 2, (2012), hal. 139  

Kuniawati, R. Deffi. Sri Mulyani. Daftar Nama Marga/Fam, Gelar Adat dan 
 Gelar  Kebangsawanan di Indonesia, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 
 2012 

Listyoningrum, Anggit. Albari. Analisis Minat Beli Konsumen Muslim Terhadap 
 Produk yang  Tidak Diperpanjang Sertifikat Halalnya. Jurnal Ekonomi & 
 Keuangan Islam. Vol.2, No.1, (2012), hal. 41-42 

Lukitaningsih, Ambar. Perkembang Konsep Pemasaran: Implementasi dan 
 Implikasinya, Jurnal  MAKSIPRENEUR, Vol. 3, No. 1, (2013), hal. 22 

Magdina, Tengku Maya. dkk. Evaluasi Kebijakan Revitalisasi dalam Pengelolaan 
 Pasar Tradisional oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, Anthoropos: 
 Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya, Vol. 4, No. 1, (2018), hal. 46 

Mahfud, Abdlhakim Giuma. Vincent Soltes. Effect Of E-Service Quality On 
 Consumer Interest Buying Case Study On The Website Korean Denim, 
 IOSR Journal of Economics and Finance. IOSR-JEF, Vol. 7, (2016), hal. 3 

Margono. Metodologi Penelitian Pendidikan, Cet VIII; Jakarta: Rineka Cipta, 
 2010 

Martono, Nanang. Metode Penelitian Kuantitaitf, Ed II, Jakarta: Rajawali Pers, 
 2014 

Masyhuri, Mahmudah. Supri Wahyudi Utomo. Analisis Dampak Keberadaan 
 Pasar Modern  Terhadap Pasar Tradisional Sleko di Kota Madiun, Jurnal 
 Akuntansi dan Pendidikan, Vol. 6, No. 1, (2017) , hal. 60 

Meldarianda, Resti. Pengaruh Store Atmosphere Terhadap Minat Beli Konsumen 
 Pada Resort Café Atmosphere Bandung, Jurnal Bisnis dan Ekonomi .JBE. 
 Vol. 17, No. 2, (2010), hal. 102 

Mobarok, Dadan Abdul Aziz. Pengaruh Celebrity Endorsement terhadap Minat 
 Beli Konsumen Studi pada Konsumen Mahasiswa Kelas Reguler Sore 
 STIE INABA Bandung, Jurnal Indonesia Membangun, Vol. 15, No. 3, 
 (2016), hal. 65 

Mudrajat, Kuncoro. Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan 
 Ekonomi, edisi keempat, Yogyakarta, Penerbit : UPP STIM, YKPN, 2011 

Murhasanah, Saniaturn. dkk. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Beli 
 Produk Makanan Olahan Halal pada Konsumen. Jurnal Manajemen dan 
 Organisasi. Vol.VIII, No.3,  (2017), hal. 256 

Noor, Arif. Perlindungan Terhadap Pasar Tradisional di Tengah Ekspansi Pasar 
 Ritel Modern,  Jurnal Economica, Vol. IV, No. 2, (2013) , hal. 110 

NST Rizky, Muhammad Fakhru. Hanifa Yasin. Pengaruh Promosi dan Harga 
 Terhadap Minat Beli Perumahan Obama PT. Nailah Adi Kurnia Sei 



175 
 

 

 Mencirim Medan, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 14, No. 2, (2014), 
 hal. 140 

Nugraha, Ranu. dkk. Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli Konsumen 
 (Survei Pada  Mahasiswa Muslim Konsumen Mie Samyang Berlogo 
 Halal Korean Muslim Federation di Kota Malang. Jurnal Administrasi 
 Bisnis .JAB, Vol.50. No.5. (2017),  hal. 116 

Nurhasanah, Saniatun. dkk. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli 
 Produk Makanan Olahan Halal pada Konsumen, Jurnal Manajemen dan 
 Organisasi. Vol. VIII, No. 3,  (2017), h. 251 

P. LaBouff, Jordan. dkk. Differences in Attitudes Toward Outgruops in Religious 
 and Nonreligious Contexts in a Multinational Sample: A Situational 
 Context Priming Study, The International Journal for the Psychology of 
 Religion, Vol. 22, (2012), hal. 2 

Paramita, A.A Mirah Pradnya. A.A Ketut Ayuningsasi, Efektivitas dan Dampak 
 Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Agung Peninjoan, E-
 Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol. 2, No. 5, 
 (2013) , hal. 234 

Pasigai, Moh. Aris. Pentingnya Konsep dan Strategi Pemasaran dalam 
 Menghadapi Persaingan Bisnis, Balance : Jurnal Ilmu Ekonomi Studi 
 Pembangunan. Vol. 1, No. 1, (2009), hal. 51 

Permadani. dkk. Pemilihan teknik sampling berdasarkan perhitungan efisiensi 
 relatif, Jurnal:  Statistika, Vol. 6, No. 2, (2018), h. 166 

Poerwanto, Hari. Hubungan Antar Suku-Bangsa dan Golongan Serta Masalah 
 Integrasi Nasional di Indonesia, Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. X, No. 
 1, (2005), hal. 17 

Pramudiana, Ika Devy. Perubahan Perilaku Konsumtif Masyarakat dari Pasar 
 Tradisional ke Pasar Modern, Jurnal Asketik, Vol. 1, No. 1, (2017), hal. 35 

Pramudyo, Anung. Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional di Yogyakarta, JBMA, 
 Vol. 2, No. 1,  (2014), hal. 78 

Prawira, Bayu. Ni Nyoman Kerti Yasa. Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek 
 dan Persepsi Harga Terhadap Minat Beli Produk Smarthphone Samsung di 
 Kota Denpasar, hal. 3644 

Purnasari, Nurwulan. dkk. Menilai Tingkat Religiusitas dan Pengetahuan Beli 
 Generasi Muda Terhadap Produk Pangan Halal, Jurnal BISNIS, Vol. 6, 
 No. 2, (2018), h. 57 

Putranto, Samtim Eko. Studi Mengenai Orientasi Strategi dan Kinerja Pemasaran, 
 Jurnal Sains Pemasaran Indonesia. Vol. II, No. 1, (2003), hal. 94 

Rachmawati, Ike Kusdyah. Dkk. Collaboration Technology Acceptance Model, 
 Subjetive Norms and Personal Innovations on Buying Interest Online, 
 International Journal of Innovative  Science and Research Technology, 
 Vol, 5, (2020), hal. 116 

Rambe, Yuli Mutiah. Afifuddin, Syaad. Pengaruh Pencantum Label Halal pada 
 Kemasan Mie  Instan Terhadap Minat Pembelian Masayarakat Musli 
 (Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Al-Washiliyah, Medan). Jurnal 
 Ekonomi dan Keuangan. Vol.1, No.1, (2012), hal. 36 

Rizky, Muhammad Fakhru Rizky Nst. Yasin, Hanifa. Pengaruh Promosi dan 
 Harga Terhadap Minat Beli Perumahan Obama PT. Nailah Adi Kurnia Sei 



176 
 

 

 Mencirim Medan, Jurnal Manajemen & Bisnis. Vol.14, No.2. (2014). hal. 
 135 

Saefudin, Akhmad. Redefinisi Bauran Pemasaran (Marketing Mix) “4P” ke “4C”, 
 Journal of Applied Business and Economics. Vol. 1, No. 1, (2014), hal. 19 

Sarifudin, Rehendra Maya. Implementasi Manajamen Pemasaran Jasa Pendidikan 
 Dalam  Meningkatkan Kepuasan Pelanggan di Madrasah Aliyah Terpadu 
 (MAT) Darul Fallah  Bogor, Islamic Management: Jurnal Manajemen 
 Pendidikan Islam, Vol. 02, No. 02, (2019),  h. 139 

Saripatty, Margaretha Pattiasina. Tantoly, Maichel. Keputusan Konsumen Dalam 
 Pemebelian Buah-buahan di Pasar Mardika Kota Ambon, AGRILAN : 
 Jurnal Agribisnis Kepulauan, Vol.7, No.3, (2019), hal. 29-30 

Satuhu, Yogie Maulana. dkk. Redesain Pasar Bareng Kota Malang (Perancangan 
 Pasar  Tradisonal Bercitra Modern), hal. 2 

Seran, Marcel. Perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisional di Era Globalisasi 
 dan Liberalisasi Perdagangan, MMH, Jilid. 43, No. 3, (2014), hal. 391  

Setiyaningsih, Ari. dkk. Prinsip-prinsip Pemasaran Plus Tren Terkini, Yogkarta: 
 ANDI, 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Silfania, Suni. Hubungan Daya Tarik dan Minat Beli Masyarakat Muslim 
 Terhadap Pencantuman Lebel Halal (Studi Kasus Bakso Pak Mien Bogor), 
 Jurnal : Al Amwal, Vol.1, No.2, (2019), hal. 101 

Sirait, Yosafat Kurniawan. Penataan Pasar Tradisional Gudang Lelang dengan 
 Menggabungkan Konsep Pasar Modern dan Konsep Pasar Tradisional, 
 hal. 2  

Siregar, Sofyan. Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta: Prenada Group, 2013 

Sudaryono. Metodologi Penelitian, Ed. I Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2017 

Sugioyono. Metode Penelitian Kombinasi, Bandung : Alfabeta :2018    

Sulistyo, Heru. Budhi Cahyono, Model Pengembangan Pasar Tradisional Menuju 
 Pasar Sehat di  Kota Semarang, Jurnal Ekobis, Vol. 11, No. 2, (2010), hal. 
 517 

Suparlan, Parsudi. Sukubangsa dan Hubungan Antar-Sukubangsa. Jakarta: 
 YPKIK, 2005  

Yuvika. Korelasi Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Mengenai Marga-Marga Batak 
 Terhadap Perilaku Nalilu di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, JOM 
 FISIP, Vol. 4, No. 1,  (2017), h. 2 

 

 

 
  



177 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

  



178 
 

 

TABEL KUESIONER 

Kepada yang terhormat Bapak/Ibu, Saudara/i 

Di- 

Tempat 

Assalamua’alaikum Wr. Wb. 

 Saya, Armin Rusli Makatita Mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makasssar pada Prodi Magister Ekonomi Syariah, bermaksud untuk 

meneliti tentang “Pengaruh Suku, Marga dan Agama Terhadap Minat Beli 

Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah dengan Harga Sebagai Variabel 

Intervening pada Pasar Mardika Kota Ambon”. Penelitian ini merupakan bagian 

dari Tesis untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Magister Ekonomi Syariah 

(M.E.), sehingga peneliti sangat mengharapkan partisipasi Bapak/Ibu, Saudara/I 

untuk mengisi kuesioner ini. 

 Kuesioner ini tidak akan mempengaruhi penilaian terhadap pekerjaan 

Bapak/Ibu, Saudara/i. Untuk keperluan tersebut diharapkan kesediaan dan 

kesungguhan Bapak/Ibu, Saudara/i untuk menjawab pernyataan dengan sebenar-

benarnya karena kejujuran jawaban Bapak/Ibu, Saudara/i berikan sangat 

mempengaruhi penelitian ini. 

Atas partisipasi dan kerjasamanya Bapak/Ibu, Saudara/i, saya mengucapkan 

terimakasih banyak. 

Pernyataan : 

 Saya menyatakan bahwa secara sukarela dan sadar bersedia untuk menjadi 

responden dalam penelitian ini. 

       Ambon,……..Agustus 2022 

  Peneliti             Responden 

 

 

 

 ( Armin Rusli Makatita )    (  ) 
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A. IDENTITAS RESPONDEN 

 

Sebelum menjawab, isilah identitas Bapak/Ibu, Saudara/i pada tempat yang 

disediakan di bawah ini. Gunakan tanda silang (X), centang (√) atau lingkar (O). 

 

Nama : 

 

Umur : 

 

Alamat : 

 

Pekerjaan : 

 

Jenis Kelamin ‘: 

 

Agama : 

 

Asal Suku/Daerah : 

 

Tingkat Pendidikan Responden :  a.  tidak tamat SD/sederajat d.  

SMA/SMK/MA 

          

              b.  SD/Sederajat  e.  S1 

 

              c.  SMP/Tsanawiyah  f.  S2 dan S3 

 

Aktivitas berbelanja di Pasar Mardika Kota Ambon : 

 

a. 1 kali dalam sebulan    d.  7-10 kali dalam sebulan 

 

b. 2 kali dalam sebulan    e.   lebih dari 10 kali dalam 

sebulan 

 

c. 3-6 kali dalam sebulan 

 

Besaran jumlah belanja di Pasar Mardika kota Ambon setiap bulannya : 

 

a. Rp. 200.000     d.   Rp. 700.000 – 1.000.000 

 

b. Rp. 300.00 – 500.000    e.    Lebih dari Rp. 1.000.000 

 

c. Rp. 500.000 – 700.000 
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B. PETUNJUK PENGISIAN 

 

Sangat Setuju   : SS 

 

Setuju    : S 

 

Netral    : N 

 

Tidak Setuju   : TS 

 

Sangat Tidak Setuju  : STS 

 

Berikan tanda (√) pada setiap pernyataan yang di pilih. 

 

KUESIONER PENELITIAN 

 

1. VARIABEL X 

 

No. PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

SS S N TS STS 

 
INDIKATOR SUKU (X1) 

     

1. Cenderung ingin membeli produk 

barang dan/atau jasa ketika penjual 

berasal dari daerah yang sama 

dengan pembeli. 

     

2. Sopan santun, ramah, dan responsif 

dari penjual merupakan hal yang 

membuat ingin membeli produk 

barang/dan atau jasanya. 

     

3. Tawar menawar merupakan hal 

yang biasa di temukan ketika 

berbelanja di pasar mardika kota 

Ambon. 

     

4. Tawar menawar merupakan cara 

yang di gunakan untuk 

mendapatkan harga yang lebih 

murah ketika melakukan transaksi 

jual beli di pasar mardika kota 

Ambon. 
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5. berkeliling di pasar dan 

menanyakan berapa harga barang 

yang di jual oleh pemjual 

merupakan hal sering dilakukan 

oleh pembeli ketika berbelanja di 

pasar Mardika kota Ambon. 

     

6. Bahasa sehari-hari dikalangan 

masyarakat merupakan bahasa 

yang juga sering di gunakan saat 

berbelanja di pasar mardika kota 

Ambon. 

     

7. Penggunaan bahasa daerah yang 

sama antara penjual dan pembeli 

seringkali menjadi hal yang dapat 

mempermudah proses jual beli di 

pasar mardika kota Ambon. 

     

8. Ketika pembeli menggunakan 

bahasa daerah yang sama dengan 

penjual, pembeli akan 

mendapatkan penguragan harga 

dari penjual ketika berbelanja. 

     

9. Penjual akan memberikan 

penurunan harga apabila dia 

mengetahui bahwa pembeli 

merupakan orang yang memiliki 

kesamaan asal daerah dan bahasa 

dengannya. 

     

10. Pembeli seringkali di proritaskan 

oleh penjual ketika penjual 

mengetahui bahwa pembeli 

memiliki kesamaan bahasa dan 

latar belakang daerah atau suku 

dengan penjual. 

     

 
INDIKATOR MARGA (X2) 

     

1. Kesamaan Marga antara pembeli 

dan penjual dapat memudhakan 

pembeli dalam melakukan 

transaksi jual beli. 

     

2. Penjual yang berada di Pasar 

Mardika kota Ambon memiliki 
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latar belakang marga yang banyak 

dan berbeda. 

3. Pembeli akan mengutamakan 

berbelanja kepada pejual yang 

masih memiliki hubungan saudara 

dengannya. 

     

4. Ketika hendak berbelanja di pasar 

mardika kota ambon, pembeli akan 

langsung berbelanja kepada penjual 

yang masih memiliki hubungan 

saudara dengan pembeli. 

     

5. Pembeli sering di prioritaskan 

ketika penjual adalah masih 

saudara dari pembeli. 

     

6. Pembeli sering di berikan potongan 

harga ketika membeli kepada 

penjual yang masih memiliki 

hubungan kekerabatan atau 

kekeluargaan dengannya. 

     

7. Penjual sering menjelaskan kepada 

pembeli bahwa barang yang di 

jualnya adalah barang yang bagus 

dan murah. 

     

8. Mengungkapkan dan menjelaskan 

berapa modal dan keuntungan yang 

di dapatkan oleh penjual kepada 

para pembeli merupakan kebiasaan 

yang sering di temukan ketika 

berbelanja di Pasar Mardika kota 

Ambon.  

     

 
INDIKATOR AGAMA (X3) 

     

1. Selalu menyempatkan untuk 

beribadah di tempat” ibadah di 

pasar mardika kota ambon ketika 

pergi berbelanja di pasar tersebut. 

     

2. Tetap berbelanja di Pasar Mardika 

kota Ambon walaupun telah masuk 

waktu beribadah. 

     

3. Sering memberikan kelebihan 

kembalian kepada penjual plastik 

     



183 
 

 

di pasar mardika kota ambon. 

4. Sering menyempatkan untuk 

bersedekah atau berbagi ke orang 

lain ketika sedang berbelanja di 

Pasar Mardika kota Ambon. 

     

5. Cenderung membeli barang 

dan/atau jasa kepada penjual yang 

memiliki kesamaan agama dengan 

pembeli. 

     

6. Ketika berbelanja ke Pasar 

Mardika kota Ambon, pembeli 

tidak mementingkan agama dari si 

penjual. 

     

7. Mengetahui dengan baik bahwa 

apa yang di jual oleh penjual 

adalah sesuatu yang halal dan juga 

baik untuk di konsumsi. 

     

8. Pembeli memiliki pengetahuan 

tentang konsep halal pada barang 

dan jasa. 

     

 

No. PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

SS S N TS STS 

 
INDIKATOR MINAT BELI (Y) 

     

1. Selalu memperhatikan dan juga 

menilai sesuatu yang menjadi 

kebutuhan yang akan di beli. 

     

2. Memiliki ketertarikan kepada 

barang atau jasa ketika telah 

mengetahui tentang barang atau 

jasa tersebut. 

     

3. Memiliki ketertarikan kepada 

barang dan atau jasa ketika 

memiliki informasi tentang barang 

dan atau jasa tersebut. 

     

4. Mempunyai kenginan untuk 

membeli barang atau jasa ketika itu 

merupakan suatu kebutuhan. 
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5. Mempunyai keinginan untuk 

membeli barang atau jasa walaupun 

itu bukan merupakan suatu 

kebutuhan. 

     

6. Memutuskan untuk membeli 

barang atau jasa ketika apa yang di 

jual merupakan sesuatu yang telah 

di ketahui kualitas, dan lokasinya. 

     

7. Memutuskan untuk membeli 

barang dan atau jasa ketika 

mengetahui harga dari barang 

tersebut. 

     

 

No. PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

SS S N TS STS 

 
INDIKATOR HARGA (Z) 

     

1. Cenderung ingin membeli barang 

atau jasa ketika ditawari potongan 

harga dari penjual tersebut. 

     

2. Cenderung membeli barang atau 

jasa ketika diberikan diskon. 

     

3.  Akan tetap membeli barang dan 

atau jasa walaupun tidak diberikan 

diskon oleh penjual. 

     

4. Akan tetap membeli barang 

dan/atau jasa walaupun tidak 

mendapat potongan harga dari 

penjual. 

     

5. Hanya ingin membeli barang atau 

jasa yang harganya sesuai dengan 

kualitas yang di dapatkan. 

     

6. Akan tetap membeli ketika harga 

barang dan atau jasa tidak sesuai 

dengan kualitas yang di dapatkan. 

     

7. Cenderung membeli barang atau 

jasa yang memiliki harga 

terjangkau. 

     

8. Harga barang dan jasa yang di jual      
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di pasar Mardika kota Ambon 

masih dapat di jangkau oleh 

pembeli. 

 

TABULASI DATA 

A. Variabel Suku (X1) 

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 

4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 

5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 3 2 2 4 4 4 4 2 4 

2 3 2 2 3 3 3 3 2 4 

2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 

4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 

5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 

3 4 4 4 4 4 4 2 4 2 

5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 

5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 2 2 4 3 3 2 2 2 3 

4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 

5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 

5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 

3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 

4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 

4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 4 4 4 3 3 4 2 4 2 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 4 4 4 3 3 3 2 4 2 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 3 2 2 3 3 4 3 2 2 

2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 
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4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 

1 3 4 3 4 4 4 4 2 4 

1 2 3 1 4 3 2 2 2 2 

4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 

4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 

2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 

4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 

2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 

4 4 4 4 4 4 5 4 2 2 

4 5 5 5 3 4 5 5 4 4 

4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 

4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 

4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

2 3 2 2 3 4 3 4 3 1 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 

4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
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4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 

4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 

4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 

5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

2 4 5 5 4 4 4 4 4 5 

4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 

2 3 4 4 3 3 2 2 2 4 

2 3 4 4 3 3 2 2 2 4 

5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 

4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 

5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 
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5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 

2 2 3 3 4 4 4 4 2 4 

3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 

3 5 4 4 4 4 3 3 3 3 

2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 

4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 

2 5 5 5 5 4 4 4 5 4 

5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 

3 2 3 3 3 4 3 3 2 4 

5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 

3 5 5 5 5 5 4 3 2 4 

3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 

4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 

3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 

5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 

3 3 4 3 4 3 4 3 2 4 

5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 

4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 

5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 
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4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 

4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 

3 3 4 3 3 4 2 3 3 1 

5 4 5 5 4 4 5 4 5 3 

2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 

5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 

4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 

4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 

4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
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4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 

5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 

3 3 3 3 4 4 2 4 2 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 3 3 4 3 4 2 2 3 2 

1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 

4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 3 3 4 4 4 5 3 3 3 

4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 

2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 

 

B. Variabel Marga (X2) 

 

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 

4 4 4 4 4 4 4 4 

3 3 2 3 2 4 4 4 

4 5 5 4 5 5 5 4 

2 4 3 4 4 2 4 4 

3 4 2 4 3 3 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 
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4 5 5 5 5 4 5 5 

5 5 4 5 5 4 5 5 

5 5 4 4 5 4 5 5 

4 4 4 2 4 2 4 2 

4 4 3 4 3 4 4 2 

1 3 3 2 3 2 2 3 

5 5 4 4 5 5 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 3 4 2 2 3 4 4 

5 5 5 4 4 4 5 4 

3 4 2 2 2 2 3 4 

2 4 4 4 3 2 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 5 5 4 4 5 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 3 

2 2 2 1 2 2 2 2 

4 5 5 4 4 4 4 4 

5 4 4 4 5 5 4 4 

4 3 3 4 4 4 4 3 

2 4 4 4 3 2 4 4 

4 3 3 2 2 2 4 3 

4 5 5 4 5 4 4 4 

2 4 4 4 3 2 4 4 
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4 3 3 4 4 3 4 4 

3 4 3 3 3 4 4 3 

4 4 4 4 3 4 4 4 

2 4 4 4 3 2 4 3 

4 5 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 5 4 4 4 4 4 4 

2 4 4 4 3 2 4 3 

4 4 2 4 2 4 4 4 

4 4 4 2 4 4 4 4 

4 4 2 4 3 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

3 4 3 4 3 4 4 2 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 5 5 4 5 4 5 

2 3 3 2 3 3 4 3 

2 3 3 3 3 3 4 2 

4 5 5 5 5 5 4 5 

5 5 4 5 4 4 5 5 

2 3 4 4 4 2 4 4 

4 3 4 4 3 4 4 4 

3 3 2 4 4 4 3 2 

4 4 4 4 4 3 4 4 

4 4 4 4 2 3 5 4 
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3 2 2 2 3 2 4 2 

4 4 4 2 3 4 4 4 

4 4 2 2 2 4 4 4 

4 4 3 3 3 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 2 4 4 4 4 

3 3 4 4 3 3 4 3 

4 4 4 2 4 4 4 4 

4 3 3 4 2 3 3 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

5 4 4 4 4 5 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 2 2 3 4 4 4 

4 4 3 4 3 3 4 4 

4 4 2 2 3 4 4 4 

4 5 4 4 4 4 5 4 

4 3 2 3 4 3 4 4 

5 4 4 4 5 4 5 5 

2 4 4 4 4 2 4 4 

5 5 4 4 4 5 4 5 

4 5 5 4 5 4 5 5 

2 4 4 2 4 2 4 4 
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2 3 3 2 3 2 4 3 

4 4 2 4 3 3 4 4 

4 4 3 4 4 3 4 3 

4 4 3 4 4 3 4 4 

4 5 5 4 5 5 5 5 

5 5 5 4 5 5 5 5 

4 3 3 4 2 4 4 4 

4 4 4 4 4 3 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 3 

4 4 4 4 4 3 4 5 

4 4 4 4 4 4 4 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 3 4 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 

3 4 3 3 4 3 4 3 

4 4 4 4 3 3 4 4 

4 4 4 2 4 4 4 2 

2 4 4 2 4 4 4 2 

4 4 4 4 4 4 4 4 

3 3 4 4 2 4 3 4 

3 5 3 3 3 3 5 4 

4 5 4 4 2 4 5 5 

3 5 4 4 2 4 5 5 

2 4 4 2 4 4 4 2 
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3 3 3 3 4 4 4 4 

2 4 4 2 4 4 4 2 

4 5 4 4 4 4 5 4 

5 5 4 5 5 5 5 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 4 4 5 4 5 5 

5 5 4 4 4 4 5 5 

3 3 3 3 3 3 3 2 

3 4 3 4 3 4 3 3 

5 5 4 5 4 5 5 5 

3 4 4 4 3 4 5 5 

3 4 4 4 3 4 4 4 

5 4 5 4 5 4 4 5 

5 5 4 4 5 4 4 4 

3 4 3 3 3 2 4 4 

4 4 4 4 3 4 4 3 

4 5 4 4 5 5 4 4 

4 5 4 4 4 4 4 5 

4 4 2 4 2 3 4 4 

3 3 3 3 3 3 4 2 

4 4 3 4 3 3 4 4 

4 3 4 4 2 4 4 4 

2 4 4 4 3 2 4 3 

4 4 3 4 3 3 4 4 
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5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 4 5 4 4 4 4 

4 3 2 4 3 3 4 4 

4 4 4 5 4 5 5 4 

4 4 4 4 4 4 4 3 

4 4 3 4 4 2 4 4 

2 3 1 3 2 2 3 3 

4 4 4 2 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

2 4 3 3 3 2 4 3 

4 4 3 4 3 3 4 4 

4 4 2 2 3 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 2 3 3 4 4 4 

4 4 3 4 3 3 4 4 

4 4 3 4 3 3 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 3 4 4 

5 4 4 5 5 5 4 5 

2 4 4 4 4 3 4 3 

3 4 4 3 3 3 3 3 

4 4 2 4 2 4 4 4 

2 4 4 2 4 2 4 2 
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5 4 5 5 5 4 5 4 

1 3 3 2 2 3 3 3 

1 3 2 2 2 2 2 2 

5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 2 3 3 3 4 4 

3 4 2 3 3 3 4 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 

3 5 4 4 4 3 5 4 

2 4 3 3 3 3 3 4 

4 4 3 3 3 4 3 4 

 

C. Variabel Agama (X3) 

 

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 

4 4 4 3 4 4 4 2 

4 3 3 4 2 4 4 3 

5 5 5 5 5 4 5 4 

4 2 2 4 4 4 4 4 

3 3 3 4 3 3 4 3 

4 5 4 5 4 4 5 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 5 4 4 5 4 

5 5 4 5 5 5 4 5 

5 5 4 5 4 5 5 5 

3 3 4 4 3 4 4 4 
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5 5 4 4 4 5 5 4 

4 5 4 4 4 4 4 4 

5 4 4 2 2 3 5 4 

5 5 4 5 5 5 5 5 

3 4 4 3 3 3 2 4 

5 5 4 4 4 5 4 4 

3 3 4 3 2 3 3 2 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 5 4 4 4 4 4 5 

3 4 4 4 4 4 4 4 

3 3 4 3 3 4 4 3 

5 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 4 4 5 4 5 5 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 5 4 4 5 4 4 5 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 5 4 4 

4 5 4 4 4 4 4 5 

4 4 4 4 4 4 4 2 

3 3 2 3 3 3 2 3 

5 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 3 4 4 

3 4 3 3 3 2 3 4 

4 5 4 4 4 4 4 4 
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4 4 4 3 2 2 5 4 

4 4 4 4 4 2 4 4 

4 5 4 4 4 4 4 5 

4 2 4 4 2 4 4 2 

3 3 3 4 3 4 4 3 

4 4 4 3 2 4 4 2 

5 5 4 4 5 5 5 5 

4 4 4 3 4 4 4 4 

5 5 4 4 4 5 4 4 

4 4 4 4 4 4 5 5 

5 5 4 5 5 5 5 5 

5 5 5 4 4 5 5 5 

5 5 4 5 5 5 4 5 

5 5 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 3 4 4 4 3 

4 3 4 3 4 2 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 2 

3 4 4 3 3 3 3 4 

2 2 2 2 1 2 3 2 

4 4 4 4 2 4 4 3 

5 4 4 3 2 2 4 4 

4 4 3 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 3 3 4 3 4 4 3 
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4 4 4 2 4 4 4 4 

1 2 3 3 3 3 4 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 

3 3 3 4 4 3 3 4 

4 4 4 4 4 4 4 3 

4 4 4 4 4 4 4 3 

4 5 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 2 4 4 3 

4 4 4 4 2 3 4 2 

4 4 4 4 3 3 4 3 

5 5 4 4 4 4 4 4 

3 3 4 4 4 2 4 4 

4 4 5 4 4 4 5 5 

5 5 4 4 4 2 4 4 

5 5 4 4 4 2 4 4 

5 4 4 4 4 2 4 4 

5 5 4 5 5 5 4 5 

5 5 4 4 5 5 4 5 

4 4 3 3 2 3 2 2 

4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 5 5 5 5 4 

4 4 4 5 4 5 5 4 
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3 4 4 2 3 3 3 4 

4 4 4 4 4 4 4 2 

4 3 4 4 2 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 2 

4 5 4 4 4 5 4 4 

4 5 4 4 4 4 4 4 

4 4 2 4 3 2 4 2 

4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 4 4 4 4 5 5 

4 4 4 4 4 4 4 4 

3 3 2 4 4 3 3 3 

3 3 3 4 4 4 3 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 

4 2 4 5 4 4 5 4 

4 3 2 4 3 3 4 3 

4 3 4 3 4 4 4 4 

4 3 4 3 4 4 4 2 

2 2 2 4 4 4 3 4 

2 3 2 3 4 4 4 3 

2 2 2 4 4 4 4 4 

3 3 4 4 4 4 4 3 

3 3 4 4 3 4 4 3 

3 3 4 4 3 4 4 3 

3 3 3 3 2 3 4 3 
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4 5 4 5 4 4 5 5 

3 3 4 4 3 3 4 4 

4 2 3 4 3 4 4 3 

5 4 5 5 4 5 5 4 

4 3 3 4 2 3 3 3 

4 3 4 4 3 4 3 3 

4 4 4 4 3 4 3 3 

5 5 4 4 5 5 5 4 

4 4 4 5 4 5 4 4 

3 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 4 4 4 5 5 4 

4 4 4 4 5 4 5 5 

4 3 4 4 4 3 4 2 

3 4 4 2 2 3 3 4 

4 3 3 3 3 2 4 2 

4 5 4 4 4 2 4 4 

5 4 4 4 4 4 4 4 

4 3 4 4 2 4 4 4 

5 4 5 5 4 5 5 5 

5 5 4 4 4 4 5 5 

3 3 2 3 2 3 3 2 

5 5 4 5 5 5 4 5 

4 4 4 4 4 2 4 4 

3 3 3 3 3 3 3 1 
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4 4 4 2 2 2 4 2 

4 3 4 3 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

5 4 4 4 4 4 4 4 

4 3 4 4 4 3 4 2 

2 3 2 2 2 2 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 2 4 4 3 

4 3 4 4 4 3 4 4 

4 3 4 4 4 3 4 4 

5 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

5 4 4 5 5 4 4 4 

5 4 3 4 4 5 5 5 

1 3 3 2 2 1 3 3 

3 5 4 5 5 5 5 4 

4 2 2 4 4 4 4 2 

5 4 5 5 4 5 5 4 

3 3 1 3 3 3 3 2 

1 2 2 3 3 2 4 3 

5 5 5 5 5 4 5 5 

4 3 3 4 3 4 4 3 

4 5 3 3 3 2 3 4 
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4 4 4 4 4 4 4 4 

3 4 3 3 3 3 4 3 

3 3 2 4 4 4 4 3 

2 4 2 2 3 3 4 2 

 

D. Variabel Minat Beli (Y) 

 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 

4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 4 5 

5 5 5 5 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 

4 4 3 4 3 4 3 

5 5 4 5 5 5 4 

4 5 4 5 5 5 5 

4 5 4 5 4 5 4 

4 5 5 5 4 5 4 

5 4 4 5 4 4 4 

4 4 5 4 5 5 5 

3 4 3 2 2 3 3 

5 5 5 5 5 5 5 

4 5 4 4 4 4 4 

5 4 4 4 4 4 4 

5 4 5 5 5 4 4 

4 4 2 4 4 3 4 

5 5 4 5 4 5 4 
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4 4 4 4 4 4 4 

5 5 4 5 4 4 5 

5 5 5 5 4 4 5 

5 5 4 5 4 4 4 

3 4 2 2 3 3 3 

5 5 4 5 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 4 

3 3 4 3 4 4 3 

5 5 5 5 4 5 5 

5 5 4 4 4 4 4 

4 4 5 4 5 4 4 

5 5 3 4 4 4 4 

5 5 5 5 4 4 5 

3 4 4 4 4 4 4 

5 5 4 5 4 4 4 

4 4 2 3 4 3 3 

5 5 4 5 4 4 4 

4 5 4 5 4 4 5 

5 4 4 5 4 5 4 

5 5 3 5 4 5 4 

5 5 5 5 5 4 5 

4 4 4 4 4 4 4 

5 5 4 5 5 4 5 

4 4 4 4 4 4 4 
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4 4 3 3 3 4 4 

5 5 4 5 4 4 4 

4 4 4 5 5 5 5 

5 4 4 4 4 5 4 

5 4 4 5 4 5 4 

4 4 4 5 5 4 4 

5 5 5 5 5 4 5 

5 5 2 5 5 5 5 

5 4 5 5 5 5 4 

3 2 3 3 3 4 3 

3 3 3 4 4 3 4 

5 4 4 4 4 5 4 

4 4 4 4 4 3 4 

5 5 5 5 5 5 5 

5 4 5 4 4 5 4 

4 4 3 3 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 2 

4 4 3 3 3 4 2 

3 4 2 3 3 2 3 

4 4 4 4 4 4 2 

3 3 3 3 3 3 3 

4 4 3 5 4 4 4 

4 4 3 5 4 4 3 
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5 5 4 4 4 5 4 

4 4 3 5 4 4 3 

4 4 3 5 5 4 5 

4 4 3 4 4 4 4 

4 4 4 4 5 4 4 

5 5 4 5 4 5 4 

4 4 2 4 3 4 4 

5 5 5 5 4 4 5 

5 5 3 5 2 5 4 

5 5 3 5 4 5 4 

5 5 3 5 4 4 4 

4 3 3 4 1 2 2 

3 4 1 3 3 4 4 

5 5 5 5 5 5 4 

5 5 4 5 4 4 5 

4 4 4 5 4 4 4 

4 5 5 4 5 4 4 

5 5 4 5 4 4 4 

4 4 2 4 3 5 3 

5 5 4 5 4 4 5 

5 5 4 5 4 4 4 

5 5 4 5 4 4 5 

5 5 5 5 4 5 4 

5 5 5 5 5 4 4 
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5 5 3 5 5 4 4 

5 5 4 5 4 5 4 

5 5 5 5 5 5 5 

5 4 4 5 4 5 4 

4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 

4 5 4 5 5 5 5 

5 4 3 5 5 4 3 

4 5 4 5 5 5 4 

4 5 4 5 4 5 4 

4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 

4 5 4 5 4 5 4 

4 4 4 4 4 5 4 

4 5 4 4 4 5 4 

4 4 4 5 4 4 4 

4 5 4 5 4 4 4 

4 3 3 4 3 4 4 

4 4 4 4 3 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 5 4 4 4 

4 3 4 4 4 4 4 
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4 5 4 5 4 5 4 

4 5 4 5 5 5 4 

4 4 4 4 2 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 

5 5 4 5 4 4 5 

5 5 4 5 4 4 5 

4 4 3 4 4 4 4 

4 3 2 3 4 4 4 

4 4 3 4 4 3 3 

3 3 3 3 4 3 4 

5 5 4 5 4 5 4 

4 4 3 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 4 5 

3 3 2 3 4 3 2 

5 5 5 5 5 4 5 

5 5 4 5 4 4 4 

4 4 4 5 4 4 5 

4 4 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 

5 5 4 5 4 4 5 

4 4 4 4 4 4 4 

5 5 4 4 4 5 4 

4 4 4 3 4 4 4 
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4 4 5 5 5 4 5 

5 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 4 

5 5 4 4 4 4 4 

4 4 3 4 4 4 4 

5 5 4 5 4 4 4 

4 4 5 5 4 4 5 

5 5 5 5 5 5 5 

5 5 4 4 4 4 4 

3 3 4 3 3 3 3 

3 4 2 4 4 4 4 

4 4 4 4 2 4 4 

4 4 5 4 4 5 4 

3 3 3 4 3 3 3 

2 2 2 2 3 2 2 

5 4 4 5 5 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 

2 3 3 4 3 3 3 

5 5 4 4 5 4 5 

5 5 4 5 5 4 5 

4 4 2 4 4 3 4 

4 4 4 4 4 2 4 

 

E. Variabel Harga (Z) 

 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 
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4 4 4 4 4 4 4 4 

3 3 3 4 4 4 4 4 

4 5 4 5 5 4 5 5 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 4 4 4 5 5 5 

5 5 4 4 4 5 5 5 

5 5 4 4 4 5 5 5 

5 5 4 4 4 5 5 5 

4 4 3 3 5 5 4 4 

5 5 3 3 4 4 4 4 

4 3 3 3 3 4 3 3 

2 3 4 3 4 2 2 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

5 4 3 3 4 4 4 4 

5 5 4 4 4 5 5 5 

4 3 3 2 3 3 4 4 

4 4 3 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 3 4 4 4 4 4 

4 4 3 4 4 4 4 4 

5 4 5 4 5 5 4 4 

4 4 3 3 4 4 4 4 

2 3 3 3 4 3 3 4 
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4 4 3 4 4 3 4 4 

2 3 3 2 2 3 3 3 

4 4 5 4 4 5 4 4 

3 3 3 3 4 3 3 4 

5 4 5 5 5 5 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 3 4 4 4 4 4 

4 3 3 3 4 4 4 4 

2 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 4 4 4 

4 5 4 4 5 4 4 4 

4 4 3 4 4 4 4 4 

5 5 4 4 5 4 4 4 

5 5 4 4 5 4 4 4 

4 4 4 4 4 5 4 4 

4 4 4 4 4 2 4 4 

5 5 5 5 4 5 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 3 3 4 4 4 4 

5 5 5 4 4 5 5 4 

5 5 5 3 4 5 4 5 

5 5 5 5 4 5 5 4 

2 3 3 3 1 1 3 3 

5 5 5 3 5 5 5 4 
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5 5 3 3 5 5 4 4 

5 5 4 5 4 5 5 4 

3 4 3 3 4 4 4 4 

3 3 3 3 3 3 4 4 

3 4 3 2 3 4 4 4 

5 4 3 2 4 4 4 4 

4 4 3 3 4 4 3 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 5 4 2 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 4 4 4 2 5 5 

3 3 1 3 1 2 3 3 

4 4 4 4 4 2 4 4 

4 4 3 3 3 3 3 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 3 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 2 2 4 4 4 4 

4 4 3 4 4 4 5 4 
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4 4 4 4 4 4 5 4 

4 4 4 5 5 5 4 4 

4 4 3 4 4 4 5 4 

4 4 3 4 4 4 5 4 

3 5 3 3 4 2 4 4 

5 5 4 5 4 5 4 4 

3 3 4 3 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 3 4 4 

5 4 5 4 5 5 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

5 4 5 5 5 4 4 4 

4 4 3 3 4 4 4 4 

3 4 3 2 4 4 4 4 

4 4 3 4 4 4 4 4 

4 5 5 5 4 5 4 4 

4 4 5 4 4 5 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 5 5 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 5 4 4 4 

4 5 4 4 5 4 4 4 

4 5 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 3 4 4 

4 4 4 4 4 3 4 4 
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5 5 4 4 4 4 5 5 

5 5 4 4 4 3 5 5 

4 4 4 4 3 3 4 4 

5 5 5 5 4 4 5 5 

5 5 4 4 4 3 5 5 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 5 5 

4 4 4 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 2 4 4 

5 5 4 4 4 4 5 5 

4 4 3 3 4 4 3 3 

4 4 4 4 3 4 3 4 

5 5 5 5 5 5 5 4 

5 5 4 4 4 4 5 5 

4 4 4 4 4 4 3 3 

5 5 4 4 4 5 5 5 

4 4 4 4 4 5 5 5 

4 4 4 4 3 4 3 4 

5 5 5 4 5 4 4 4 

4 4 5 5 4 4 4 4 

4 4 3 4 4 4 4 4 
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4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 3 4 5 4 5 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 3 4 4 4 4 4 

4 4 3 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 4 4 4 5 4 4 

4 4 3 3 4 3 3 4 

4 4 5 5 4 4 4 4 

4 5 3 3 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 3 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

3 4 3 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 2 2 4 4 

4 5 4 4 5 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 5 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 3 4 4 3 3 4 4 
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4 4 3 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 4 4 4 

3 4 3 2 4 4 4 4 

3 3 3 3 3 2 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 3 4 4 4 2 4 

5 5 5 5 4 5 4 5 

2 1 2 1 2 1 1 3 

4 4 3 3 3 3 2 3 

4 5 5 5 4 4 5 5 

4 4 3 3 3 4 4 5 

3 3 2 4 3 3 3 3 

4 4 5 4 5 5 5 4 

5 5 4 4 5 5 5 4 

4 4 3 3 4 4 2 4 

4 3 4 2 4 2 4 4 

 

HASIL SMARTPLS 

A. Deskriptif 

 
Statistics 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 

N 
Valid 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,74 4,00 4,09 4,08 4,07 4,03 3,97 3,73 3,65 3,67 

Sum 599 640 654 652 651 644 635 596 584 587 

 
X1.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 3 1,9 1,9 1,9 
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Tidak Setuju 21 13,1 13,1 15,0 

Netral 19 11,9 11,9 26,9 

Setuju 88 55,0 55,0 81,9 

Sangat Setuju 29 18,1 18,1 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

X1.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 5 3,1 3,1 3,1 

Netral 26 16,3 16,3 19,4 

Setuju 93 58,1 58,1 77,5 

Sangat Setuju 36 22,5 22,5 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 
X1.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 6 3,8 3,8 3,8 

Netral 14 8,8 8,8 12,5 

Setuju 100 62,5 62,5 75,0 

Sangat Setuju 40 25,0 25,0 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

X1.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sangat Tidak Setuju 1 ,6 ,6 ,6 

Tidak Setuju 5 3,1 3,1 3,8 

Netral 14 8,8 8,8 12,5 

Setuju 101 63,1 63,1 75,6 

Sangat Setuju 39 24,4 24,4 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 
 
 
 

X1.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 1 ,6 ,6 ,6 

Netral 21 13,1 13,1 13,8 

Setuju 104 65,0 65,0 78,8 

Sangat Setuju 34 21,3 21,3 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 
X1.6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
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Valid 

Tidak Setuju 1 ,6 ,6 ,6 

Netral 17 10,6 10,6 11,3 

Setuju 119 74,4 74,4 85,6 

Sangat Setuju 23 14,4 14,4 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

X1.7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 9 5,6 5,6 5,6 

Netral 13 8,1 8,1 13,8 

Setuju 112 70,0 70,0 83,8 

Sangat Setuju 26 16,3 16,3 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 
X1.8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sangat Tidak Setuju 1 ,6 ,6 ,6 

Tidak Setuju 12 7,5 7,5 8,1 

Netral 37 23,1 23,1 31,3 

Setuju 90 56,3 56,3 87,5 

Sangat Setuju 20 12,5 12,5 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

X1.9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 25 15,6 15,6 15,6 

Netral 30 18,8 18,8 34,4 

Setuju 81 50,6 50,6 85,0 

Sangat Setuju 24 15,0 15,0 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 
X1.10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sangat Tidak Setuju 3 1,9 1,9 1,9 

Tidak Setuju 13 8,1 8,1 10,0 

Netral 37 23,1 23,1 33,1 

Setuju 88 55,0 55,0 88,1 

Sangat Setuju 19 11,9 11,9 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 
Statistics 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 

N 
Valid 160 160 160 160 160 160 160 160 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,68 4,04 3,61 3,64 3,60 3,59 4,06 3,81 
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Sum 588 646 577 582 576 575 650 609 

 
X2.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sangat Tidak Setuju 3 1,9 1,9 1,9 

Tidak Setuju 22 13,8 13,8 15,6 

Netral 22 13,8 13,8 29,4 

Setuju 90 56,3 56,3 85,6 

Sangat Setuju 23 14,4 14,4 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

X2.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 2 1,3 1,3 1,3 

Netral 25 15,6 15,6 16,9 

Setuju 98 61,3 61,3 78,1 

Sangat Setuju 35 21,9 21,9 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 
X2.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sangat Tidak Setuju 1 ,6 ,6 ,6 

Tidak Setuju 21 13,1 13,1 13,8 

Netral 34 21,3 21,3 35,0 

Setuju 88 55,0 55,0 90,0 

Sangat Setuju 16 10,0 10,0 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

X2.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sangat Tidak Setuju 1 ,6 ,6 ,6 

Tidak Setuju 25 15,6 15,6 16,3 

Netral 19 11,9 11,9 28,1 

Setuju 101 63,1 63,1 91,3 

Sangat Setuju 14 8,8 8,8 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 
X2.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 19 11,9 11,9 11,9 

Netral 48 30,0 30,0 41,9 

Setuju 71 44,4 44,4 86,3 

Sangat Setuju 22 13,8 13,8 100,0 

Total 160 100,0 100,0  
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X2.6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 23 14,4 14,4 14,4 

Netral 37 23,1 23,1 37,5 

Setuju 82 51,3 51,3 88,8 

Sangat Setuju 18 11,3 11,3 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 
X2.7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 3 1,9 1,9 1,9 

Netral 11 6,9 6,9 8,8 

Setuju 119 74,4 74,4 83,1 

Sangat Setuju 27 16,9 16,9 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 
X2.8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 15 9,4 9,4 9,4 

Netral 25 15,6 15,6 25,0 

Setuju 96 60,0 60,0 85,0 

Sangat Setuju 24 15,0 15,0 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 
Statistics 

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 

N 
Valid 160 160 160 160 160 160 160 160 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,93 3,87 3,71 3,85 3,65 3,74 4,02 3,67 

Sum 629 619 594 616 584 598 643 587 

 
X3.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sangat Tidak Setuju 3 1,9 1,9 1,9 

Tidak Setuju 6 3,8 3,8 5,6 

Netral 28 17,5 17,5 23,1 

Setuju 85 53,1 53,1 76,3 

Sangat Setuju 38 23,8 23,8 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 
X3.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Setuju 10 6,3 6,3 6,3 



223 
 

 

Netral 40 25,0 25,0 31,3 

Setuju 71 44,4 44,4 75,6 

Sangat Setuju 39 24,4 24,4 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 
 

X3.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sangat Tidak Setuju 1 ,6 ,6 ,6 

Tidak Setuju 15 9,4 9,4 10,0 

Netral 20 12,5 12,5 22,5 

Setuju 117 73,1 73,1 95,6 

Sangat Setuju 7 4,4 4,4 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

 

X3.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 9 5,6 5,6 5,6 

Netral 27 16,9 16,9 22,5 

Setuju 103 64,4 64,4 86,9 

Sangat Setuju 21 13,1 13,1 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 
X3.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sangat Tidak Setuju 1 ,6 ,6 ,6 

Tidak Setuju 21 13,1 13,1 13,8 

Netral 28 17,5 17,5 31,3 

Setuju 93 58,1 58,1 89,4 

Sangat Setuju 17 10,6 10,6 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

X3.6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sangat Tidak Setuju 1 ,6 ,6 ,6 

Tidak Setuju 18 11,3 11,3 11,9 

Netral 28 17,5 17,5 29,4 

Setuju 88 55,0 55,0 84,4 

Sangat Setuju 25 15,6 15,6 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 
X3.7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
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Valid 

Tidak Setuju 3 1,9 1,9 1,9 

Netral 20 12,5 12,5 14,4 

Setuju 108 67,5 67,5 81,9 

Sangat Setuju 29 18,1 18,1 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 
 

X3.8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sangat Tidak Setuju 1 ,6 ,6 ,6 

Tidak Setuju 21 13,1 13,1 13,8 

Netral 32 20,0 20,0 33,8 

Setuju 82 51,3 51,3 85,0 

Sangat Setuju 24 15,0 15,0 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 
Statistics 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 

N 
Valid 160 160 160 160 160 160 160 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4,32 4,34 3,84 4,38 4,06 4,13 4,04 

Sum 691 695 614 700 649 661 647 

 
Y1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 2 1,3 1,3 1,3 

Netral 14 8,8 8,8 10,0 

Setuju 75 46,9 46,9 56,9 

Sangat Setuju 69 43,1 43,1 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 
Y2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 2 1,3 1,3 1,3 

Netral 12 7,5 7,5 8,8 

Setuju 75 46,9 46,9 55,6 

Sangat Setuju 71 44,4 44,4 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 
Y3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sangat Tidak Setuju 1 ,6 ,6 ,6 

Tidak Setuju 12 7,5 7,5 8,1 

Netral 30 18,8 18,8 26,9 

Setuju 86 53,8 53,8 80,6 
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Sangat Setuju 31 19,4 19,4 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 
Y4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 3 1,9 1,9 1,9 

Netral 15 9,4 9,4 11,3 

Setuju 61 38,1 38,1 49,4 

Sangat Setuju 81 50,6 50,6 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 
 

Y5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sangat Tidak Setuju 1 ,6 ,6 ,6 

Tidak Setuju 4 2,5 2,5 3,1 

Netral 17 10,6 10,6 13,8 

Setuju 101 63,1 63,1 76,9 

Sangat Setuju 37 23,1 23,1 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 
Y6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 4 2,5 2,5 2,5 

Netral 15 9,4 9,4 11,9 

Setuju 97 60,6 60,6 72,5 

Sangat Setuju 44 27,5 27,5 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 
Y7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 6 3,8 3,8 3,8 

Netral 17 10,6 10,6 14,4 

Setuju 101 63,1 63,1 77,5 

Sangat Setuju 36 22,5 22,5 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 
Statistics 

 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 

N 
Valid 160 160 160 160 160 160 160 160 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4,05 4,13 3,76 3,78 3,97 3,91 4,03 4,06 

Sum 648 660 601 605 635 626 644 650 

 
Z1 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 7 4,4 4,4 4,4 

Netral 14 8,8 8,8 13,1 

Setuju 103 64,4 64,4 77,5 

Sangat Setuju 36 22,5 22,5 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 
Z2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sangat Tidak Setuju 1 ,6 ,6 ,6 

Netral 19 11,9 11,9 12,5 

Setuju 98 61,3 61,3 73,8 

Sangat Setuju 42 26,3 26,3 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 
 

Z3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sangat Tidak Setuju 1 ,6 ,6 ,6 

Tidak Setuju 3 1,9 1,9 2,5 

Netral 53 33,1 33,1 35,6 

Setuju 80 50,0 50,0 85,6 

Sangat Setuju 23 14,4 14,4 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 
Z4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sangat Tidak Setuju 1 ,6 ,6 ,6 

Tidak Setuju 9 5,6 5,6 6,3 

Netral 32 20,0 20,0 26,3 

Setuju 100 62,5 62,5 88,8 

Sangat Setuju 18 11,3 11,3 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 
Z5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sangat Tidak Setuju 2 1,3 1,3 1,3 

Tidak Setuju 3 1,9 1,9 3,1 

Netral 16 10,0 10,0 13,1 

Setuju 116 72,5 72,5 85,6 

Sangat Setuju 23 14,4 14,4 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 
Z6 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sangat Tidak Setuju 2 1,3 1,3 1,3 

Tidak Setuju 10 6,3 6,3 7,5 

Netral 19 11,9 11,9 19,4 

Setuju 98 61,3 61,3 80,6 

Sangat Setuju 31 19,4 19,4 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 
Z7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sangat Tidak Setuju 1 ,6 ,6 ,6 

Tidak Setuju 4 2,5 2,5 3,1 

Netral 17 10,6 10,6 13,8 

Setuju 106 66,3 66,3 80,0 

Sangat Setuju 32 20,0 20,0 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 
 

Z8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Netral 12 7,5 7,5 7,5 

Setuju 126 78,8 78,8 86,3 

Sangat Setuju 22 13,8 13,8 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

 

 
 

B. Uji Validitas 

 

1. Convergent Validity  
 

Outer Loadings 
 

  X1 Suku X2 Marga X3 Agama Y Minat Beli Z Harga 

X1.1 0,751         

X1.10 0,702         

X1.2 0,840         

X1.3 0,832         
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X1.4 0,797         

X1.5 0,777         

X1.6 0,779         

X1.7 0,762         

X1.8 0,760         

X1.9 0,782         

X2.1   0,757       

X2.2   0,803       

X2.3   0,707       

X2.4   0,710       

X2.5   0,725       

X2.6   0,711       

X2.7   0,770       

X2.8   0,725       

X3.1     0,801     

X3.2     0,719     

X3.3     0,730     

X3.4     0,741     

X3.5     0,709     

X3.6     0,703     

X3.7     0,728     

X3.8     0,701     

Y1       0,823   

Y2       0,824   

Y3       0,721   

Y4       0,847   
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Y5       0,701   

Y6       0,726   

Y7       0,755   

Z1         0,791 

Z2         0,828 

Z3         0,727 

Z4         0,704 

Z5         0,724 

Z6         0,709 

Z7         0,787 

Z8         0,732 

 
 

AVE 
  Average Variance Extracted (AVE) 

X1 Suku 0,607 

X2 Marga 0,546 

X3 Agama 0,532 

Y Minat Beli 0,597 

Z Harga 0,565 

 
 

2. Discriminant Validity 
 

Cross Loadings 
 

 
  X1 Suku X2 Marga X3 Agama Y Minat Beli Z Harga 

X1.1 0,751 0,496 0,143 0,321 0,205 

X1.2 0,840 0,513 0,193 0,419 0,334 
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X1.3 0,832 0,492 0,174 0,395 0,258 

X1.4 0,797 0,456 0,115 0,292 0,254 

X1.5 0,777 0,551 0,292 0,456 0,297 

X1.6 0,779 0,475 0,176 0,337 0,240 

X1.7 0,762 0,536 0,247 0,457 0,343 

X1.8 0,760 0,517 0,251 0,377 0,301 

X1.9 0,782 0,484 0,226 0,340 0,251 

X1.10 0,702 0,481 0,362 0,401 0,350 

X2.1 0,543 0,757 0,302 0,442 0,372 

X2.2 0,501 0,803 0,374 0,485 0,435 

X2.3 0,483 0,707 0,457 0,413 0,375 

X2.4 0,393 0,710 0,399 0,438 0,369 

X2.5 0,507 0,725 0,402 0,392 0,413 

X2.6 0,422 0,711 0,296 0,409 0,296 

X2.7 0,513 0,770 0,379 0,535 0,490 

X2.8 0,451 0,725 0,290 0,415 0,425 

X3.1 0,284 0,391 0,801 0,476 0,295 

X3.2 0,235 0,355 0,719 0,381 0,179 

X3.3 0,314 0,420 0,730 0,347 0,386 

X3.4 0,202 0,404 0,741 0,358 0,276 

X3.5 0,134 0,308 0,709 0,237 0,164 

X3.6 0,165 0,326 0,703 0,346 0,247 

X3.7 0,180 0,379 0,728 0,345 0,290 

X3.8 0,097 0,227 0,701 0,271 0,208 

Y1 0,381 0,396 0,445 0,823 0,391 

Y2 0,423 0,485 0,434 0,824 0,437 



231 
 

 

Y3 0,404 0,482 0,325 0,721 0,353 

Y4 0,445 0,601 0,384 0,847 0,405 

Y5 0,356 0,482 0,258 0,701 0,387 

Y6 0,380 0,433 0,427 0,726 0,455 

Y7 0,266 0,337 0,334 0,755 0,348 

Z1 0,124 0,304 0,147 0,267 0,791 

Z2 0,241 0,441 0,319 0,412 0,828 

Z3 0,288 0,409 0,267 0,399 0,727 

Z4 0,349 0,404 0,282 0,384 0,704 

Z5 0,360 0,348 0,222 0,450 0,724 

Z6 0,183 0,285 0,335 0,363 0,709 

Z7 0,264 0,487 0,307 0,406 0,787 

Z8 0,358 0,510 0,263 0,372 0,732 

 

Fornell-Larcker Criterion 
 

  X1 Suku X2 Marga X3 Agama Y Minat Beli Z Harga 

X1 Suku 0,779         

X2 Marga 0,646 0,739       

X3 Agama 0,289 0,490 0,730     

Y Minat Beli 0,497 0,601 0,486 0,773   

Z Harga 0,372 0,543 0,363 0,516 0,751 

 

3. Uji Reliabilitas 

  Cronbach's Alpha rho_A Composite Reliability 

X1 Suku 0,928 0,932 0,939 

X2 Marga 0,881 0,886 0,906 

X3 Agama 0,876 0,884 0,901 
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Y Minat Beli 0,887 0,892 0,912 

Z Harga 0,890 0,892 0,912 

 

4. R Square 

  R Square R Square Adjusted 

Y Minat Beli 0,470 0,456 

Z Harga 0,308 0,295 

 

C. Hasil Hipotesis 

 Pengaruh langsung 

  Original 

Sample (O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T 

Statistic

s 

(|O/ST

DEV|) 

P 

Values 

X1 Suku -> Y Minat 

Beli 

0,189 0,193 0,086 2,203 0,028 

X1 Suku -> Z Harga 0,042 0,049 0,107 0,392 0,695 

X2 Marga -> Y Minat 

Beli 

0,241 0,239 0,086 2,798 0,005 

X2 Marga -> Z Harga 0,453 0,443 0,097 4,667 0,000 

X3 Agama -> Y Minat 

Beli 

0,230 0,230 0,086 2,660 0,008 

X3 Agama -> Z Harga 0,128 0,140 0,098 1,314 0,189 

Z Harga -> Y Minat Beli 0,232 0,238 0,080 2,887 0,004 

 

 Pengaruh tidak langsung 

  Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 
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X1 Suku -> Z Harga -> Y 

Minat Beli 

0,010 0,011 0,026 0,373 0,709 

X2 Marga -> Z Harga -> 

Y Minat Beli 

0,105 0,105 0,041 2,540 0,011 

X3 Agama -> Z Harga -> 

Y Minat Beli 

0,030 0,036 0,029 1,033 0,302 

 

D. Dokumentasi  

 

 
 

 
 



234 
 

 

 

 

 


