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ABSTRAK 

Nama    : M. Silmi Kappa  

NIM   : 90500117085 

Judul : Pengaruh Persepsi dan Religiusitas Santri terhadap 

Minat Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus pada 

Santri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kab. Maros)  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial maupun 

simultan dari Persepsi dan Religiusitas santri terhadap minat menabung di bank 

Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Program aplikasi yang 

digunakan untuk mengolah data yaitu SPSS versi 25. Dalam penelitian ini sampel 

yang ditetapkan sebanyak 100 dengan menggunakan rumus slovin dan 

pengambilan sampel menggunakan metode probability sampling dengan teknik 

cluster sampling yang cara pengambilan sampel acak berdasarkan area atau 

wilayah.  

Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari pembagian 

kuesioner terhadap para santri dan santriwati Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum 

Kab. Maros. Pengukuran variabel menggunakan skala Likert dengan skala 1 

sampai 5. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linear 

berganda.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi berpengaruh secara 

signifikan terhadap minat menabung santri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum 

Kab. Maros, religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat menabung santri 

Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kab. Maros, Persepsi dan Religiusitas secara 

simultan berpengaruh signifikan  terhadap minat menabung santri Pondok 

Pesantren Nahdlatul Ulum Kab. Maros.  
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Maka dengan demikian perbankan Syariah masih perlu adanya 

peningkatan sosialisasi kepada santri tentang literasi keuangan Syariah agar 

lembaga keuangan Syariah menjadi lebih baik kedepannya, dapat diterima dan 

dimengerti oleh seluruh masyarakat. Karena kita ketahui bersama bahwa santri 

adalah calon pemimpin di masa depan yang akan senantiasa menyebarluaskan 

ajaran-ajaran Islam di manapun mereka berada. 

Kata Kunci : Persepsi, Religiusitas, Minat Menabung dan Santri 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bank adalah satu dari beberapa lembaga keuangan yang berperan penting 

dalam perkembangan perekonomian suatu negara yang menjalankan  badan usaha 

untuk menghimpun dana dari masyarakat dan untuk masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan penyalurannya dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya agar 

dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Andri Soemitra menyatakan 

bahwa dalam menjalankan aktivitas usahanya, lembaga keuangan melakukan 

penghimpunan dana dengan berbagai macam penawaran skema, penyaluran dana 

dengan berbagai macam penawaran skema atau penghimpunan dana sekaligus 

penyaluran dana, adapun aktivitas usaha ini ditujukan untuk kegiatan distribusi 

barang dan jasa, investor perusahaan dan kegiatan konsumsi.
1
 

Lembaga keuangan dalam operasionalnya terbagi atas dua macam yakni 

lembaga keuangan Syariah dan lembaga keuangan konvensional.
2
 Adapun dalam 

operasionalnya tidak menyentuh terkait riba sering disebut, lembaga keuangan 

perbankan Syariah. Dunia islam pada masa ini sedang menghadapi sebuah 

tantangan yang disebut bunga atau riba. Sebagaimana Allah SWT telah melarang 

kita untuk mengkonsumsi riba, hal ini dijelaskan dalam QS Al-Baqarah/2: 275: 

ِّۗ ذٰ  مَس ِ
ْ
يْطٰنُ مِنَ ال طُهُ الشَّ ذِيْ يَتَخَتَّ

َّ
مَا يَقُيْمُ ال

َ
ا ك

َّ
ا يَقُيْمُيْنَ اِل

َ
ةٰيا ل يْنَ الر ِ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ذِينَْ يَأ

َّ
ل
َ
يْ ا اََِّّمَا ا

ُ
ال ََ  ْْ ُُ ََّّ

َ
ََ ةِا لِِ

ةٰياِّۗ فَمَنْ جَاءَۤهٗ مَ  مَ الر ِ بَيْعَ وَحَرَّ
ْ
ُ ال  اللّٰه

َّ
حَل

َ
ۘ وَا ةٰيا  الر ِ

ُ
بَيْعُ مِثْل

ْ
فَِّۗ ال

َ
هٗ مَا سَل

َ
هٖ فَاَّْتَهٰى فَل ِ

ة  نْ رَّ يْغِظَثٌ م ِ
ارِۚ  وُمْ فِيْىَا خٰلِدُوْنَ  صْحٰبُ النَّ

َ
ََ ا ٰۤىِٕ ول

ُ
ِ ِّۗ وَمَنْ عَادَ فَا ى اللّٰه

َ
مْرُهٗ  اِل

َ
 ٢٧٥وَا

                                                 
1
 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : Kencana, 2009),  29. 

2
 Nur El Latifah, “Pengaruh Pengetahuan, Disposable Income dan Religiusitas Terhadap 

Minat Menabung di Perbankan Syariah pada Santri Pondok Pesantren Salaf Ali Al – Fuadiyyah di 

Pemalang”, Skripsi (Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati, 2016), h. 

1. 
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Terjemahnya: 

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, 
kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. 
Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan 
riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 
Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya 
(menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya 
dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang 
mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di 
dalamnya.

3
 

Syaikh Umar bin Abdullah al-Muqbil, professor fakultas Syari'ah 

Universitas Qashim Saudi Arabia menyatakan bahwa pemakan riba akan hilang 

akalnya dengan mengejar keuntungan dari bunga dan ketika ia dibangkitkan pada 

hari kiamat ia akan merasakan kejamnya siksaan.
4
 Sangat jelas dari tafsiran 

tersebut menyeru kepada kita semua agar tidak memakan harta dari hasil riba dan 

jalan yang dianjurkan adalah melalui jual beli.  

Perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia semakin 

nampak positif, hal tersebut didukung oleh adanya peraturan (regulasi) dari pihak 

berwenang yang dapat semakin menguatkan keberadaan perbankan syariah yang 

bergerak berdasarkan asas syariah.
5
 Adapun dalam melakukan aktivitas ekonomi 

dalam Islam yang diterapkan ialah prinsip muamalah yang bersumber pada Al-

Quran dan Hadis. Prinsip ini digunakan sebagai pondasi utama dalam bangunan 

ekonomi Islam yang mempunyai nilai norma (norm value) dan nilai etik (ethics 

value).
6
 

Berdasarkan data Globalreligiusfuture, penduduk Indonesia yang 

beragama Islam pada 2010 mencapai 209,12 juta jiwa atau sekitar 87% dari total 

populasi. Kemudian pada 2020, penduduk muslim Indonesia diperkirakan akan 

                                                 
3
 Kementrian Agama RI, Al-Quran Hafalan Mudah Terjemahan & Tajwid warna 

(Bandung: Cordoba, 2021), h. 48. 
4
 Tafsir Web, “Quran Surat Al-Baqarah Ayat 275”, Situs Resmi Tafsir Web. https:// 

tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html (19 September 2021). 
5
 Samsul dan Ismawati. “Tingkat Pemahaman Mahasiswa terhadap Produk-Produk 

Perbankan Syariah”. Al-Mashrafiyah 4, no. 1 (2020): h. 68.  
6
 Supriadi dan Ismawati, “Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk 

Mempertahankan Loyalitas Nasabah”, Jurnal HES 3, no. 1, (2020): h. 44. 
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mencapai 229,62 juta jiwa.
7
 Berhubungan dengan hal tersebut, maka perbankan 

syariah di Indonesia secara tidak langsung mempunyai kemampuan agar dapat 

memajukan industri keuangan islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya 

perkembangan dari Perbankan Syariah yang semakin meningkat. 

  Tabel 1 Kondisi Perbankan Syariah 

Jumlah Lembaga Jumlah Kantor 

12 Bank Umum Syariah (BUS) 2.033 

21 Unit Usaha Syariah (UUS) 441 

163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 649 
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2021

8
 

Terdapat tiga jenis perbankan Syariah di Indonesia yaitu Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Umum Syariah 

(BUS) yang hingga saat ini pertumbuhannya terlihat semakin baik. Terdapat 162 

BPRS, 20 UUS dan 14 BUS yang berperan dalam perkembangan perbankan 

Syariah di Indonesia pada September 2020. Adapun jumlah keseluruhan aset yang 

didapatkan oleh perbankan Syariah Indonesia yaitu Rp575,85 triliun, 

perkembangan tersebut semakin meningkat sebanyak 14,32% (yoy) yang 

didorong oleh perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 15,58% (yoy) 

dan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) sebesar 8,68% (yoy). Maka DPK dan 

PYD perbankan Syariah di Indonesia keduanya memiliki nominal sebesar 

Rp460,51 triliun dan Rp384,65 triliun hingga September 2020.
9
 

Produk tabungan yang terdapat dalam bank Syariah salah satunya yaitu 

Simpanan Pelajar Islamic Bank (SimPel iB). SimPel iB ialah produk tabungan 

                                                 
7
 Viva Budy Kusnandar, “Indonesia, Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia”, 

databoks.katadata.co.id, 25 September 2019. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/ 

09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia (22 Oktober 2021). 
8
 Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah-November 2021” Official Website 

OJK. https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-

syariah/default.aspx (6 Maret 2022). 
9
 Otoritas Jasa Keuangan, “Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-

2025” Official Website OJK. https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/ 

Pages/Roadmap-Pengembangan-Perbankan-Syariah-Indonesia-2020-2025.aspx (22 Oktober 

2021). 
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yang dikhususkan untuk para siswa dan diterbitkan skala nasional oleh seluruh 

bank yang ada di Indonesia, dengan fitur yang menarik dan persyaratan mudah 

dan sederhana agar dapat meningkatkan budaya menabung sejak dini, dalam 

rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
10

 

Hingga awal tahun 2020, terdapat 11 daerah yang telah berkomitmen 

dalam mendukung Aksi Indonesia Menabung dengan menerbitkan Surat Edaran 

(SE) dari Kepala Daerah yaitu Provinsi Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa 

Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sumatera 

Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Ambon, Kota 

Samarinda, dan Kabupaten Merangin Jambi.
11

 

Tabel 2 Data Statistik Siswa Madrasah Indonesia 

Tingkat Laki-Laki Perempuan Total 
Raudhatul Athfal (RA) 462.283 500.166 962.449 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) 2.051.871 1.873.842 3.925.713 
Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1.595.110 1.501.481 3.096.591 

Madrasah Aliyah (MA) 641.161 824.284 1.465.445 
Total 4.750.425 4.699.773 9.450.198 

Sumber: Emis Pendis Kemenag
12

 

Berdasarkan tabel 2, bahwa jumlah siswa di Indonesia mulai dari tingkat 

RA, MI, MTs dan MA cukup besar, yaitu sebanyak 9.450.198 juta siswa. Hal 

tersebut tentu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pihak bank Syariah melalui 

produk SimPel iB. Pasar potensial dalam meningkatkan minat menabung di bank 

Syariah salah satunya ialah santri Pondok Pesantren, tidak hanya seorang pelajar 

santri juga termasuk masyarakat yang tingkat religiusitasnya tinggi. Dapat dilihat 

dari data yang diterbitkan oleh Pangkalan Data Pondok Pesantren (PDPP) pada 

                                                 
10

 Otoritas Jasa Keuangan, “Generic Model Simpanan Pelajar (SimPel)” Official Website 

Sikapi Uangmu OJK. https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/DetailMateri/463 (22 

Oktober 2021). 
11

 Shariahnews, “Jumlah Tabungan Simpanan Pelajar Capai Rp9 Triliun”, Situs Resmi 

Sharianews.com. https://sharianews.com/posts/jumlah-tabungan-simpanan-pelajar-capai-rp9-

triliun (22 Oktober 2021). 
12 Emis Dashboard, “Data Statistik Pendidikan Islam” Official Website Emis Pendis 

Kemenag. http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/?content=data-statistik (6 Maret 2022). 
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tahun 2020-2021, jumlah keseluruhan pesantren di seluruh Indonesia sebanyak 

27.722 pesantren, dengan total populasi 4.175.531 santri.
13

  

Berdasarkan penelitian Roni Andespa tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat nasabah dalam menabung di bank syariah, mendapatkan 

hasil bahwa keluarga, budaya, kepribadian dan konsep diri, keyakinan dan sikap, 

usia dan siklus hidup, distribusi, promosi, harga, produk, peran dan status, kelas 

sosial, kelompok acuan, pembelajaran dan keluarga adalah variabel yang 

mempengaruhi nasabah dalam mengambil keputusan menabung di Bank Syariah. 

Selain dari faktor-faktor tersebut, persepsi juga adalah salah satu faktor yang 

berpengaruh dalam minat menabung di Bank Syariah.
14

 Jalaludin Rahmat 

menyatakan bahwa Persepsi sangatlah penting, dikarenakan persepsi ialah 

pengamatan terhadap suatu objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang 

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.
15

 

Berdasarkan penelitian Jumriani, persepsi santri Pondok Pesantren Al-

Urwatul Wutsqaa Benteng untuk menabung di bank syariah sangatlah kurang atau 

lemah bahkan santri lebih memilih untuk membuka tabungan di bank 

konvensional dikarenakan, bank konvensional lebih mudah ditemui di 

daerahnya.
16

 Sejalan dengan penelitian tersebut Oktafiani mendapatkan hasil 

bahwa persepsi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung 

santri Pondok Pesantren Minhajut Tholabah di bank Syariah
17

 dan Siti Fatimah 

                                                 
13

 Pangkalan Data Pondok Pesantren, “Statistik Pesantren” Official Website PDPP 

Kemenag. https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp (22 Oktober 2021). 
14

 Roni Andespa. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Menabung 

di Bank Syariah”,  Al Masraf 2, No 1 (2017): h. 56. 
15

 Jalaludin Rahmat, Psikologi Komunikasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 51 
16

 Jumriani, “Motivasi Santri Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa Benteng dalam 

Menabung di BNI Konvensional dan BNI Syariah di Kabupaten Sidrap”, Skripsi (Parepare: Fak. 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, 2019), h. xi. 
17

 Oktafiani Nur Khazanah, “Pengaruh Persepsi dan Motivasi Santri terhadap Minat 

Menabung Di Bank Syariah (Studi Pada Santri Minhajut Tholabah Kembangan Bukateja 

Purbalingga)”, Skripsi (Purwokerto: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2021), h. 

64. 
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juga mendapatkan hasil yang sama bahwa persepsi santri Pondok Pesantren 

Motivator Qur'an Ekselensia Indonesia tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat menabung santri di bank syariah.
18

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat mendapatkan hasil 

yang berbeda bahwa persepsi santri Pondok  Pesantren  Darussalam terbilang 

baik.
19

 Sejalan dengan penelitian tersebut Sulaiman mendapatkan hasil yang sama 

bahwa persepsi santri Pondok Pesantren Al-Mukhlishin berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat menabung
20

 dan Galang juga mendapatkan hasil bahwa 

persepsi santri Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat menabung.
21

 

Selain dari faktor persepsi terdapat juga faktor religiusitas yang sangat 

mendorong dalam mempengaruhi minat menabung di bank syariah. Faktor pribadi 

merupakan salah satu faktor yang menentukan minat menabung seseorang, 

sebagaimana kita ketahui Indonesia adalah negara yang memiliki pengaruh agama 

yang cukup tinggi, maka umat beragama dalam kehidupan sehari-hari tidak akan 

dapat dipisahkan dengan religiusitas, terutamanya umat islam.
22

 

Berdasarkan penelitian Rikky menunjukkan bahwa tingkat religiusitas 

santri Pondok Pesantren Al-Barokah tidak berpengaruh positif dan signifikan 

                                                 
18

 Siti Fatimah Hidayatulloh, “Pengaruh Religiusitas dan Persepsi Santri terhadap Minat 

Menabung pada Perbankan Syariah di Pesantren Motivator Qur'an Ekselensia Indonesia”, Skripsi 

(Jakarta: Fak. Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2021), h. 61. 
19

 Hidayat Darussalam, “Persepsi  Santri  Pondok  Pesantren  Darussalam terhadap  Bank 

Syariah Indonesia”, SEMB-J  2, no. 3 (2021): h. 139. 
20

 Sulaiman Zain, “Pengaruh Persepsi Santri, Religiusitas dan Promosi Bank Syariah 

terhadap Minat Menabung Santri pada Produk Simpanan Pelajar (Studi Pada Santri Pondok 

Pesantren Al-Mukhlishin)”, Skripsi (Jakarta: Fak. Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 

2020), h. 79. 
21

 Galang Permadi, “Pengaruh Tingkat Religiusitas Dan Persepsi Terhadap Minat 

Menabung Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Santri Di Ponpes Al-Munawwir Krapyak 

Yogyakarta)”, Skripsi (Jakarta: Fak. Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah,  2020), h. 66. 
22

 Fifi Afiyanti Tripuspitorini, “Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Mahasiswa 

Politeknik Negeri Bandung untuk Menabung di Bank Syariah”, Jurnal Masharif al-Syariah 4, no. 

2 (2019): h. 56. 
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terhadap minat menabung di bank syariah, hal tersebut dikarenakan mayoritas 

santri berasumsi bahwa menabung ialah kegiatan investasi untuk duniawi saja.
23

 

Sejalan dengan penelitian tersebut Riska mendapatkan hasil bahwa religiusitas 

tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung santri 

mahasiswa Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsuci di bank Syariah
24

 dan 

Zamroni juga mendapatkan hasil yang sama bahwa religious commitment tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung santri mahasiswa 

Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah di bank syariah.
25

 

Berdasarkan penelitian Sulaiman mendapatkan hasil yang berbeda bahwa 

religiusitas santri Pondok Pesantren Al-Mukhlishin berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat menabung.
26

 Selaras dengan penelitian tersebut Siti 

Fatimah mendapatkan hasil bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat menabung santri Pondok Pesantren Motivator Qur'an Ekselensia 

Indonesia di bank Syariah
27

 dan Galang juga mendapatkan hasil bahwa 

religiusitas santri Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap minat menabung.
28

 

                                                 
23

 Rikky Ramadhan, “Pengaruh Tingkat Religiusitas dan Pengetahuan Produk Tabungan 

Santri  Pondok Pesantren Al-Barokah terhadap Minat Menjadi Nasabah di Bank Syariah”, Skripsi 

(Ponorogo: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo, 2019), h. 90. 
24

 Riska Amanati, “Pengaruh Tingkat Religiusitas, Pengetahuan dan Pendapatan Santri 

Mahasiswa Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsuci Purwokerto terhadap Minat Menabung di 

Bank Syariah”, Skripsi (Ponorogo: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo,2021), h. 70. 
25

 Ahmad Zamroni, “Pengaruh Religious Commitment  terhadap Minat Menabung di 

Bank Syari‟ah pada Kalangan Santri Mahasiswa”, Tesis (Ponorogo: Fak. Ilmu Agama Islam UII, 

2018), h. 127. 
26

 Sulaiman Zain, “Pengaruh Persepsi Santri, Religiusitas dan Promosi Bank Syariah 

terhadap Minat Menabung Santri pada Produk Simpanan Pelajar (Studi Pada Santri Pondok 

Pesantren Al-Mukhlishin)”, Skripsi (Jakarta: Fak. Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 

2020), h. 79. 
27

 Siti Fatimah Hidayatulloh, “Pengaruh Religiusitas dan Persepsi Santri terhadap Minat 

Menabung pada Perbankan Syariah di Pesantren Motivator Qur'an Ekselensia Indonesia”, Skripsi 

(Jakarta: Fak. Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2021), h. 61. 
28

 Galang Permadi, “Pengaruh Tingkat Religiusitas Dan Persepsi Terhadap Minat 

Menabung Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Santri Di Ponpes Al-Munawwir Krapyak 

Yogyakarta)”, Skripsi (Jakarta: Fak. Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2020), h. 66. 
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Berdasarkan pembahasan di atas, penulis termotivasi untuk melakukan 

penelitian ini agar dapat mengetahui fakta mengenai seberapa besar pengaruh dari 

Persepsi dan Religiusitas Santri Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah. 

Selain dari itu terdapat perbedaan penelitian terdahulu sehingga penulis ingin 

mencoba menguji kembali faktor tersebut dengan objek penelitian yang berbeda 

dari penelitian sebelumnya. Atas dasar uraian tersebut, maka penulis memandang 

penting dan layak untuk mengetahui lebih lanjut mengenai “Pengaruh Persepsi 

dan Religiusitas Santri terhadap Minat Menabung di Bank Syariah (Studi 

Kasus pada Santri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kab. Maros)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu : 

1. Apakah persepsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

menabung santri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kab. Maros di Bank 

Syariah? 

2. Apakah religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

menabung santri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kab. Maros di Bank 

Syariah? 

3. Apakah persepsi dan religiusitas secara simultan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat menabung santri Pondok Pesantren Nahdlatul 

Ulum Kab. Maros di Bank Syariah? 

C. Hipotesis 

Hipotesis ialah dugaan atau jawaban sementara yang perlu terlebih dahulu 

diuji  benar atau tidaknya melalui penelitian ilmiah.
29

 Dalam menguji parameter 

populasi sesuai statistik sampel yang digunakan dalam penelitian untuk dapat 

                                                 
29

 Imam Gunawan, Pengantar Statistika Inferensial (Jakarta: Rajali Pres, 2016) h. 106. 
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diterima atau tidak diterima dengan signifikansi tertentu, maka salah satu cara 

yang dilakukan adalah melakukan pengujian hipotesis. Uji hipotesis merupakan 

pembuatan sebuah ketetapan tentatif untuk membuat sebuah sanggahan baik itu 

dari sampel yang kecil maupun yang besar. Adapun media untuk menetapkan 

sebuah kesimpulan ten tentatif itu yaitu penetapan hipotesis alternatif dan 

hipotesis nol.
30

 

Menurut Yatim Riyanto hipotesis dilihat dari kategori rumusannya dibagi 

menjadi dua, yaitu hipotesis nihil (null hypothesis) disingkat menjadi Ho dan 

hipotesis alternatif (alternative hypothesis) biasanya disebut hipotesis kerja atau 

disingkat Ha.
31

  

1. Teori Hubungan Persepsi terhadap Minat Menabung 

Berdasarkan hasil penelitian Wiwin Erlina menjelaskan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara persepsi mahasiswa terkait perbankan Syariah 

terhadap minat menabung di bank Syariah. Sebagaimana hasil olah data uji regresi 

sederhana menunjukkan nilai sig < 0,05 yaitu 0,000<0,05 dengan demikian H0 

ditolak.
32

 Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang akan diuji 

kebenarannya yaitu: 

    = Bahwa ada pengaruh antara variabel persepsi terhadap variabel minat 

menabung santri di bank syariah. 

2. Teori Hubungan Religiusitas terhadap Minat Menabung 

Berdasarkan hasil penelitian Fifi Afiyanti Tripuspitorini menjelaskan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara religiusitas terhadap minat 

menabung di bank Syariah. Sebagaimana hasil olah data yang menunjukkan 

                                                 
30

 Imam Gunawan, Pengantar Statistika Inferensial (Jakarta: Rajali Pres, 2016) h. 107. 
31

 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: SIC, 1996), h. 13. 
32

 Wiwin Erlina, “Pengaruh Persepsi Mahasiswa Uin Jakarta Tentang Perbankan Syariah 

Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Mandiri”, Skripsi (Jakarta: Fak. Ilmu Tarbiyah Dan 

Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 99. 
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secara keseluruhan religiusitas mempengaruhi minat menabung di bank syariah 

sebanyak 12,3%.
33

 Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang akan diuji 

kebenarannya yaitu: 

    = Bahwa ada pengaruh antara variabel religiusitas terhadap variabel minat 

menabung santri di bank syariah. 

3. Teori Hubungan Persepsi dan Religiusitas terhadap Minat Menabung 

Berdasarkan hasil penelitian Heru Cahyono dkk menjelaskan bahwa 

terdapat hubungan yang kuat antara variabel Persepsi dan Religiusitas Santri 

terhadap Minat menabung di bank syariah. Hal itu sesuai dengan interpretasi 

koefisien korelasi sebesar 0,674. Hal itu sesuai dengan interpretasi koefisien 

korelasi dimana jika terdapat nilai hasil uji korelasi antara 0,60 – 0,799 maka 

dapat disimpulkan hasil uji korelasi tersebut terdapat hubungan yang kuat.
34

 

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang akan diuji kebenarannya yaitu: 

    = Bahwa ada pengaruh antara variabel persepsi dan religiusitas terhadap 

variabel minat menabung santri di bank syariah. 

D. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan batasan-batasan yang diberikan oleh 

peneliti terhadap variabel penelitiannya sendiri sehingga variabel penelitian dapat 

diukur.
35

 Menurut Imam Ghozali, variabel adalah objek penelitian, atau apa yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian. Sedangkan pengukuran merupakan suatu 

proses dimana suatu angka atau simbol dilekatkan pada karakteristik atau properti 

                                                 
33

 Fifi Afiyanti Tripuspitorini, “Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Mahasiswa 

Politeknik Negeri Bandung untuk Menabung di Bank Syariah”, Jurnal Masharif al-Syariah 4, no. 

2 (2019): h. 67. 
34

 Heru Cahyono, Nur Muhammad Faiz Amin, Tarjono dan Agung Mardiansyah, 

“Pengaruh Persepsi dan Religiusitas Santri Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah”, 

Ecobankers 2, no. 2, (2021): h. 85. 
35

 Syahrum dan Salim, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Bandung: Citapustaka Media, 

2014), h. 109. 
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suatu stimuli sesuai dengan aturan atau prosedur yang telah ditetapkan.
36

 Adapun 

penelitian ini menggunakan metode pengukuran kuantitatif yang mencari 

keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen. 

1. Variabel Independen (X) 

Variabel independen atau variabel Bebas, merupakan Variabel yang  

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya Variabel 

Dependen.
37

 Variabel independen (X) dalam penelitian ini yaitu: 

a. Persepsi (X1) 

Persepsi merupakan kesimpulan yang dihasilkan dari stimulus-stimulus 

yang didapatkan. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau 

hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus indrawi 

(sensory stimuli).
38

 

b. Religiusitas (X2) 

Religiusitas adalah gambaran ketaatan seseorang terhadap agama yang 

dianutnya baik itu berupa keyakinan, peribadatan atau praktek agama, 

penghayatan, pengetahuan agama dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. 

Religiusitas antara satu individu dengan individu yang lain tentunya berbeda-beda 

dan adapun religiusitas yang dimaksud disini yaitu ketaatan seseorang kepada 

agama Islam, hal ini dikarenakan responden yang ditetapkan ialah santri Pondok 

Pesantren Nahdlatul Ulum Kab. Maros. 

                                                 
36

 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 

(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), h. 3. 
37

 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan 

R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 68. 
38

 Jalaluddin Rahmat, Psikologi Komunikasi, Cet. kelima (Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya, 2011), h. 50. 
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2. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen atau terikat, adalah variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel tersebut.
39

 Variabel dependen yang 

digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Minat Menabung di Bank 

Syariah dengan lambang Y. 

Minat adalah kecenderungan hati seseorang terhadap suatu hal tertentu. 

Timbulnya minat seseorang seringkali dikarenakan ketertarikan terhadap suatu hal 

tertentu dan hal tersebut dianggap dapat berguna dan bermanfaat untuk 

kehidupannya. Minat merupakan sumber motivasi yang memberikan dorongan 

terhadap seseorang untuk dapat melakukan sesuatu yang ia inginkan, bila ia bebas 

memilih. Bila ia merasakan bahwa hal tersebut menguntungkan, maka minatnya 

terhadap hal tersebut akan timbul.
40

 

E. Penelitian Terdahulu 

Tabel 3 Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 
1. Novi Oktaviani, 

21314264 (2018)
41

 
Pengaruh 
Religiusitas, 
Pengetahuan Dan 
Lokasi Terhadap 
Minat Menabung 
Pada Bank Syariah 
Dengan 
Kepercayaan 
Sebagai Variabel 
Intervening 

Religiusitas berpengaruh positif 
terhadap minat menabung di Bank 
Syariah. pengetahuan berpengaruh 
positif terhadap minat menabung di 
Bank Syariah. Lokasi berpengaruh 
positif terhadap minat menabung di 
Bank Syariah. Kepercayaan 
berpengaruh positif terhadap minat 
menabung di Bank Syariah. 

2. Khanif Rahmanto, 
21312039 (2016) 

42
 

Pengaruh Tingkat 
Religiusitas, 

Religiusitas berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap minat menabung 

                                                 
39

 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan 

R&D., h. 68. 
40

 Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 144. 
41 Novi Oktaviani, “Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan dan Lokasi terhadap Minat 

Menabung pada Bank Syariah  dengan Kepercayaan sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus 

pada Masyarakat di Blotongan Kota Salatiga)”, Skripsi (Salatiga: Fak. Ekonomi dan Bisnis IAIN 

Salatiga, 2018) 
42 Khanif Rahmanto, “Pengaruh Tingkat Religiusitas, Kualitas Pelayanan, dan Promosi 

Terhadap Minat Masyarakat Desa Sraten Kab. Semarang Untuk Menabung Di Bank Syariah”, 

Skripsi. (Salatiga: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Salatiga, 2016.) 
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Kualitas 
Pelayanan, Dan 
Promosi Terhadap 
Minat Masyarakat 
Desa Sraten Kab. 
Semarang Untuk 
Menabung Di 
Bank Syariah 

masyarakat pada bank syariah. Kualitas 
pelayanan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap minat menabung 
masyarakat pada bank syariah. Promosi 
berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap minat menabung masyarakat 
pada bank syariah. Religiusitas, 
kualitas pelayanan dan promosi secara 
simultan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap minat menabung 
masyarakat pada bank syariah. 

3. Sayyidatul 
Maghfiroh,1380424
4010 (2018) 

43
 

Pengaruh 
Religiusitas, 
Pendapatan dan 
Lingkungan Sosial 
Terhadap Minat 
Menabung di Bank 
Syariah Pada 
Santri Pesantren 
Mahasiswi Darush 
Shalihat 

Religiusitas tidak berpengaruh terhadap 
minat menabung di Bank Syariah. 
Pendapatan berpengaruh positif 
terhadap minat menabung di Bank 
Syariah. Lingkungan sosial 
berpengaruh positif terhadap minat 
menabung di Bank Syariah. Terdapat 
pengaruh positif antara religiusitas, 
pendapatan dan lingkungan sosial 
terhadap minat menabung di Bank 
Syariah. 

4. Ali Akbar Hasibuan, 
132200140 (2020) 

44
 

Pengaruh 
pengetahuan, 
Lokasi dan 
Religiusitas Santri 
Terhadap Minat 
Menabung di Bank 
Syariah (Studi 
Kasus) Santri 
Pondok Pesantren 
Darul Falah 
Langga Payung) 

Pengetahuan berpengaruh positif 
terhadap minat menabung di Bank 
Syariah. Lokasi berpengaruh positif 
terhadap minat menabung di Bank 
Syariah. Religiusitas berpengaruh 
positif terhadap minat menabung di 
Bank Syariah. Pengetahuan, lokasi dan 
religiusitas secara simultan 
berpengaruh positif terhadap minat 
menabung di Bank Syariah. 

5. Nurul Lita Evilia 
Siregar, 1440100155 
(2018) 

45
 

Pengaruh 
Pengetahuan 
Agama 
Santri/Santriwati 
Tentang Perbankan 
Syariah Terhadap 
Minat Memilih 
Produk Bank 

Secara parsial variabel pengetahuan 
agama santri/santriwati mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap 
minat memilih produk bank syariah. 
Hasil uji koefisien determinasi (R2) 
variabel pengetahuan agama 
santri/santriwati mampu mempengaruhi 
minat memilih produk bank syariah. 

                                                 
43 Sayyidatul Maghfiroh, “Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, dan Lingkungan Sosial 

terhadap Minat Menabung di Bank Syariah pada Santri Pesantren Mahasiswi Darush Shalihat”, 

Skripsi (Yogyakarta: Fak. Ekonomi UNY, 2018). 
44

 Ali Akbar Hasibuan, “Pengaruh Pengetahuan, Lokasi dan Religiusitas Santri  terhadap 

Minat Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Darul Falah Langga 

Payung)”, Skripsi, (Padangsidimpuan: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, 

2020). 
45

 Siregar, Nurul Lita Evilia. “Pengaruh Pengetahuan Agama Santri/Santriwati tentang 

Perbankan Syariah terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah (Studi Kasus Pondok Pesantren 

Darul Istiqomah Padangsidimpuan)”. Skripsi (Padangsidimpuan: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam 

IAIN Padangsidimpuan, 2018). 
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Syariah (Studi 
Kasus Pondok 
Pesantren Darul 
Istiqamah 
Padangsidimpuan) 

6. Rikky Ramadhan, 
210815044 (2019) 

46
 

Pengaruh Tingkat 
Religiusitas dan 
Pengetahuan 
Produk tabungan 
Santri Pondok 
Pesantren Al-
Barokah Terhadap 
Minat Menjadi 
Nasabah di Bank 
Syariah 

Tidak terdapat pengaruh tingkat 
religiusitas terhadap minat menabung 
santri. Pengetahuan produk tabungan 
berpengaruh terhadap minat menabung 
santri. Tingkat religiusitas dan 
pengetahuan produk tabungan secara 
bersama-sama mempengaruhi minat 
menabung santri.  

7. Muliyani Amaliah, 
1440100149 (2018) 
47

 

Pengaruh 
Pengetahuan 
Santri, Religiusitas 
dan Lokasi 
Perbankan Syariah 
Terhadap Minat 
Memilih Produk 
Bank Syariah 
(Studi Kasus pada 
Pondok Pesantren 
Darul Ikhlas Dalan 
Lidang Kecamatan 
Panyabungan 
Kabupaten 
Mandailing Natal) 

Pengetahuan berpengaruh positif 
terhadap minat memilih produk bank 
Syariah. Religiusitas tidak berpengaruh  
terhadap minat memilih produk bank 
Syariah. Lokasi berpengaruh positif 
terhadap minat memilih produk bank 
Syariah. pengetahuan, religiusitas dan 
lokasi secara bersama-sama 
berpengaruh positif terhadap terhadap 
minat memilih produk bank Syariah. 

8. Khoirun Nisa, 
1451020067 (2018) 
48

 

Analisis Pengaruh 
Tingkat 
Pendapatan dan 
Religiusitas 
Mahasiswa 
Terhadap Minat 
Menabung di Bank 
Syariah (Studi 
pada Mahasiswa 
Prodi Perbankan 
Syariah Angkatan 
2015-2016 FEBI 

Tingkat pendapatan tidak berpengaruh 
terhadap minat menabung mahasiswa 
di bank syariah. Tingkat religiusitas 
tidak berpengaruh terhadap minat 
menabung mahasiswa di bank syariah. 
Tingkat pendapatan dan tingkat 
religiusitas secara bersamaan tidak 
berpengaruh terhadap minat menabung 
mahasiswa di bank syariah.  

                                                 
46

 Rikky Ramadhan, “Pengaruh Tingkat Religiusitas dan Pengetahuan Produk Tabungan 

Santri Pondok Pesantren Al-Barokah terhadap Minat Menjadi Nasabah Di Bank Syariah”. Skripsi 

(Ponorogo: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo, 2019). 
47 Muliyani Amaliah, “Pengaruh Pengetahuan Santri, Religiusitas Dan Lokasi Perbankan 

Syariah terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul 

Ikhlash dalan Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)”, Skripsi  

(Padangsidimpuan: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, 2018). 
48

 Khoirun Nisa, “Analisis Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Religiusitas Mahasiswa 

terhadap Minat Menabung di Syariah”, Skripsi (Lampung: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN 

Raden Intan, 2018). 
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UIN Raden Intan 
Lampung) 

9. Ayu Andriani, 
3223119019 (2015) 
49

 

Pengaruh Persepsi 
dan Religiusitas 
Santri Terhadap 
Minat Menabung 
di Perbankan 
Syariah (Studi 
Kasus Di Pondok 
Pesantren  Al-
Falah Mojo Kediri) 

Berdasarkan hasil analisis uji t (parsial) 
dapat disimpulkan bahwa variabel 
persepsi santri berpengaruh terhadap 
minat menabung santri di perbankan 
syariah. Berdasarkan hasil analisis uji t 
(parsial) dapat disimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh positif antara 
variabel religiusitas santri terhadap 
minat menabung di perbankan syariah. 
Berdasarkan hasil uji F (simultan) 
dapat disimpulkan bahwa persepsi dan 
religiusitas santri secara bersama sama 
memiliki pengaruh terhadap minat 
menabung di perbankan syariah.  

10. Rahma Bellani 
Otavindria Iranati,  
1113085000003 
(2017) 

50
 

Pengaruh 
Religiusitas, 
Kepercayaan, 
Pengetahuan, dan 
Lokasi Terhadap 
Minat Masyarakat 
Menabung di Bank 
Syariah (Studi 
Kasus pada 
Masyarakat di 
Kota Tangerang 
Selatan) 

Variabel religiusitas secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap minat 
masyarakat menabung di Bank Syariah. 
Variabel kepercayaan secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap minat 
masyarakat menabung di Bank Syariah. 
Variabel pengetahuan secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap minat 
masyarakat menabung di Bank Syariah. 
Variabel lokasi secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap minat 
masyarakat menabung di Bank Syariah. 
Variabel religiusitas, kepercayaan, 
pengetahuan, dan lokasi secara 
simultan berpengaruh terhadap minat 
masyarakat menabung di Bank Syariah.  

11 Putri Hartini, 
150603082 (2019) 

51
 

Pengaruh 
Pengetahuan dan 
Religiusitas 
Terhadap Minat 
Santri Memilih 
Produk Perbankan 
Syariah (Studi 
Pada Pesantren di 
Aceh Besar) 

Pengetahuan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap minat santri dalam 
memilih produk perbankan syariah. 
Religiusitas berpengaruh secara 
signifikan terhadap minat santri 
memilih produk perbankan syariah. 
Secara simultan, pengetahuan dan 
religiusitas berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap minat santri 
memilih produk perbankan syariah. 

                                                 
49 Ayu Andriani, “Pengaruh Persepsi dan Religiusitas Santri terhadap Minat Menabung di 

Perbankan Syariah (Studi Kasus di Pondok Pesantren  Al-Falah Mojo Kediri)”, Skripsi. 

(Tulungagung: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2015). 
50 Rahma Bellani Otavindria Iranati, “Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan, Pengetahuan, 

dan Lokasi Terhadap Minat Masyarakat Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus pada Masyarakat 

di Kota Tangerang Selatan)”, Skripsi (Jakarta: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Syarif 

Hidayatullah, 2017). 
51

 Putri Hartini, “Pengaruh Pengetahuan dan Religiusitas terhadap Minat Santri Memilih 

Produk Perbankan Syariah (Studi pada Pesantren di Aceh Besar)”, Skripsi (Banda Aceh: Fak. 

Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, 2019). 
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12 Fitria Nurma Sari, 
dan Moch. Khoirul 
Anwar (2018) 

52
 

Pengaruh Tingkat 
Religiusitas Santri 
Pondok Pesantren 
Darussalam Kediri 
Terhadap Minat 
Menabung di 
Perbankan Syariah 

Tingkat Religiusitas berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap minat 
menabung santri dengan nilai pengaruh 
sebesar 24,5% dan terbukti t hitung 
(4,343) lebih besar dari (>) t tabel 
(2,002), sehingga dapat disimpulkan 
bahwa semakin tinggi Tingkat 
Religiusitas maka semakin tinggi pula 
minat menabung santri di perbankan 
syariah.   

13. Sri Indah Cahyani, 
1505036008 (2019) 
53

 

Pengaruh 
Sosialisasi, 
Pengetahuan dan 
Persepsi Santri 
Tentang Bank 
Syariah Terhadap 
Minat Menabung 
di Bank Syariah  
(Studi Kasus Santri 
Pondok Pesantren 
Darul Falah 
Besongo Semarang 
Tahun 2018) 

Variabel sosialisasi berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan terhadap 
minat menabung santri di bank syariah. 
Variabel pengetahuan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap minat 
menabung santri di bank syariah. 
Variabel persepsi berpengaruh positif 
tidak signifikan terhadap minat 
menabung santri di bank syariah. 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh persepsi terhadap minat 

menabung santri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kab. Maros di 

Bank Syariah. 

b. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh religiusitas terhadap 

minat menabung santri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kab. 

Maros di Bank Syariah. 

c. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh persepsi dan religiusitas 

secara simultan terhadap minat menabung santri Pondok Pesantren 

Nahdlatul Ulum Kab. Maros di Bank Syariah. 

                                                 
52 Fitria Nurma Sari dan Moch Khoirul Anwar, “Pengaruh Tingkat Religiusitas Santri 

Pondok Pesantren Darussalam Kediri terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah”, Jurnal 

Ekonomi Islam 1, no. 1, (2018). 
53

 Sri Indah Cahyani, “Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan dan Persepsi Santri Tentang 

Bank Syariah terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren 

Darul Falah Besongo Semarang Tahun 2018)”, Skripsi (Semarang: Fak. Ekonomi Dan Bisnis 

Islam UIN Walisongo, 2019). 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

1) Diharapkan mampu memberikan sumbangan positif dalam 

pengembangan ekonomi dan bisnis Islam, terutama dalam bidang 

ilmu Perbankan Syariah. 

2) Dapat dijadikan bahan referensi ataupun perbandingan untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

pengaruh persepsi ataupun religiusitas terhadap minat menabung 

di bank syariah. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Bank Syariah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi untuk pengambilan kebijakan dalam menyebarluaskan 

minat menabung di bank syariah, dengan melihat faktor 

persepsi dan religiusitas sebagai perbandingan. 

2) Bagi publik, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk menabung di 

bank syariah. 

3) Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan 

serta pengetahuan mengenai perbankan syariah, terutamanya 

tentang pengaruh  persepsi dan religiusitas dalam mendorong 

minat menabung masyarakat.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Perilaku Konsumen 

James F. Engel menjelaskan bahwa, “Consumer behavior is defined as the 

acts of individuals directly involved in obtaining and using economic good 

services including the decision process that precede and determine these acts”.
54

 

Perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara 

langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa 

ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan 

menentukan tindakan-tindakan tersebut. 

Menurut Kotler dan Keller, perilaku konsumen adalah studi bagaimana 

individu, kelompok dan organisasi memilih, membeli, menggunakan dan 

menempatkan barang, jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan 

kebutuhan mereka.
55

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku 

konsumen selalu berkaitan tentang keputusan konsumen dalam membeli, 

menggunakan dan mendapatkan produk ataupun jasa. Tidak hanya itu perilaku 

konsumen juga merupakan suatu proses yang dilakukan oleh konsumen untuk 

mendorong tindakan dari saat sebelum membeli sampai mengevaluasi produk 

ataupun jasa yang telah dikonsumsi. 

Allah SWT. Berfirman dalam QS An-Nisa/4: 29: 

نْ 
َ
ا  ا

َّ
بَاطِلِ اِل

ْ
مْ ةِال

ُ
مْ ةَيْنَك

ُ
ك
َ
مْيَالِ

َ
يْ ا ا

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ا تَأ

َ
مَنُيْا ل

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
يُّىَا ال

َ
يْ ا  يٰٓا

ُ
ا تَقْتُل

َ
مْ ِّۗ وَل

ُ
نْك ارَةً غَنْ تَرَاضٍ م ِ يْنَ تِجَ

ُ
تَك

مْ رَحِيْمًا 
ُ
انَ ةِك

َ
َ ك مْ ِّۗ اِنَّ اللّٰه

ُ
َّْفُسَك

َ
 ٢٩ا

                                                 
54

 James F.Engel et.all, Consumer Behavior (Illinois : The Dryden Press, 1968), h. 8. 
55

 Philip Kotler  dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Jilid I Edisi ke 12 

(Jakarta: Erlangga, 2012), h. 173. 
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Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu 

dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka 

sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
56

  

Ayat di atas menjelaskan tentang penegasan terkait larangan untuk 

mengkonsumsi harta yang bukan milik kita ataupun didapatkan dengan cara yang 

haram. Mengkonsumsi harta yang didapatkan dengan cara yang haram merupakan 

mentransaksikan hartanya dengan jalan kemaksiatan. Mengkonsumsi harta yang 

bukan milik kita dengan cara yang batil terdapat berbagai macam cara 

diantaranya, sebagaimana dijelaskan suddi, menganiaya, menipu, judi dan 

memakan harta riba. Tidak hanya itu jual beli yang tidak sesuai dengan syara‟ 

juga termasuk juga jalan yang batil.
57

 

Berdasarkan dari tafsiran di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perilaku 

konsumen sangat penting untuk menghindari hal-hal yang batil seperti 

membelanjakan harta dijalan maksiat dan memakan harta orang lain dengan jalan 

yang batil, lebih spesifik lagi dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya dan 

termasuk juga jual beli yang tidak sesuai syariat islam. 

Menurut Setiadi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

adalah sebagai berikut:
58

  

1. Faktor internal yang mempengaruhi keputusan pembelian  

a. Motivasi dan keterlibatan  

Kebutuhan adalah perubahan utama dalam motivasi. Bila kebutuhan 

dipenuhi akan menimbulkan adanya motivasi, yaitu dorongan dalam diri 

seseorang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang diarahkan pada 

                                                 
56

 Kementrian Agama RI, Al-Quran Hafalan Mudah Terjemahan & Tajwid warna 

(Bandung: Cordoba, 2021), h. 84 
57

 Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 

2006), h. 258. 
58

 Nugroho J Setiadi, Perilaku Konsumen ( Jakarta: PT. Kencana Prenada Media, 2003), 

h. 11. 
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tujuan memperoleh kepuasan. Keterlibatan mengacu pada tingkat relevansi yang 

disadari dalam tindakan pembelian dan konsumsi.  

b. Persepsi  

Para konsumen dalam melakukan pembelian tentunya akan menetapkan 

dan memiliki pandangan sendiri dalam melakukan pembelian barang ataupun jasa. 

Seperti halnya informasi yang didapatkan dari iklan atau media lain tentunya 

harus tentunya konsumen akan menggambarkan sendiri terkait produk tersebut 

bagus atau tidaknya sehingga menentukan untuk terjadinya pembelian.  

c. Belajar  

Pembelajaran merupakan sebuah proses yang membuat perubahan yang 

sangat signifikan dalam hal pengetahuan, perilaku dan sikap. Dalam hal ini 

memperlihatkan bagaimana dua aliran pokok terkait pembelajaran yaitu, 

pendekatan kognitif yang dapat dilihat dari perubahan pengetahuan dan 

pendekatan behaviorisme yang dapat dilihat dari perubahan perilaku. 

2. Faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan pembelian  

a. Kebudayaan  

Kebudayaan adalah salah satu hal yang paling dasar dalam menentukan 

perilaku dan keinginan seseorang. Adapun dalam budaya terdapat tiga faktor yang 

dapat mempengaruhi seorang pembeli yaitu yang pertama budaya yang 

mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menentukan keputusan, kedua budaya 

yang mempengaruhi struktur konsumsi dan yang ketiga budaya mempengaruhi 

dalam penciptaan dan komunikasi makna dari sebuah produk ataupun jasa. 

Adapun indikator dari buaya yaitu kebiasaan dan ketergantungan. 

b. Kelas Sosial  

Kelas sosial merupakan pengelompokan individu diantara kerumunan 

masyarakat yang individu-individu tersebut memiliki kecenderungan, perilaku 
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dan nilai yang sama. Adapun patokan yang kadang dipakai untuk membagi 

masyarakat tersebut yaitu, kekayaan, pekerjaan, pendidikan dan lain sebagainya.  

c. Keluarga  

Keluarga merupakan salah satu tujuan utama para penjual, dikarenakan 

keluarga mempunyai peran yang sangat penting untuk para pembeli, dalam 

sebuah keluarga akan kita dapati para anggota keluarga akan saling 

mempengaruhi dalam menentukan sebuah keputusan untuk membeli atau 

menggunakan sebuah barang ataupun jasa.  

B. Persepsi 

Secara etimologi, persepsi atau dalam bahasa inggris perception berasal 

dari bahasa latin perception, dari percipere, yang artinya menerima atau 

mengambil.
59

 Persepsi merupakan hal yang telah dialami terkait peristiwa, objek 

ataupun hal-hal yang didapatkan dari menarik kesimpulan tentang informasi yang 

didapatkan dan menyimpulkan pesan tersebut. Persepsi merupakan menafsirkan 

pesan dari stimulus indrawi (sensory stimuli) yang telah didapatkan.
60

  

Menurut Walgito, persepsi merupakan pengorganisasian, 

penginterprestasian terhadap stimulus yang di inderanya sehingga merupakan 

sesuatu yang berarti dan merupakan respon yang integrated dalam diri individu.
61

 

Menurut Asrori, persepsi adalah proses seseorang dalam 

menginterpretasikan, mengorganisasikan dan memberi makna terhadap stimulus 

yang berasal dari lingkungan di mana orang tersebut berada dan merupakan hasil 

dari proses belajar dan pengalaman. Dalam pengertian persepsi tersebut terdapat 

dua poin penting yaitu interpretasi dan pengorganisasian. Interpretasi merupakan 

                                                 
59

 Alex Sobur,  Psikologi Umum  (Bandung: Pustaka Setia,2003), h.445. 
60

 Jalaluddin Rahmat, Psikologi Komunikasi, Cet. kelima (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2011), h. 50. 
61

 Walgito Bimo, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: C.V Andi, 2010), h. 100. 
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upaya pemahaman dari seseorang terhadap informasi yang didapatkannya. 

Sedangkan pengorganisasian ialah proses mengelola informasi tertentu agar 

memiliki makna.
62

 

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, persepsi merupakan kemampuan 

individu untuk mengelompokkan sebuah pengamatan, kemampuan tersebut antara 

lain, kemampuan untuk memfokuskan, mengelompokkan dan membedakan. Maka 

dari itu tidak heran bila seseorang memperoleh persepsi yang berbeda dari orang 

lain, meskipun hal yang diamatinya sama. Hal ini dapat terjadi karena munculnya 

sebuah perbedaan dalam sistem penilaian dan kepribadian seseorang dalam 

menilai hal tersebut.
63

 

Berdasarkan dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa persepsi 

adalah penafsiran informasi yang dihasilkan dari kemampuan indrawi dalam 

menangkap stimulus-stimulus yang ada. Persepsi terhadap stimulus yang sama 

akan ditanggapi secara berbeda oleh setiap orang karena persepsi mempunyai sifat 

subjektif (tergantung terhadap pribadi masing-masing). 

Menurut Walgito, proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai 

berikut:
64

 

1. Objek memunculkan stimulus dan stimulus berkaitan tentang alat inderawi 

atau reseptor. Objek dan stimulus itu tidaklah sama, akan tetapi bisa saja 

objek dan stimulus itu menjadi satu, contohnya dalam hal tekanan. Sebuah 

barang yang berperan sebagai objek langsung menjatuhi kulit, maka 

tekanan dari barang tersebut akan terasa. 

                                                 
62

 Mohammad Asrori, Psikologi Pembelajaran (Bandung: Wacana Prima, 2009), h. 21. 
63

 Sarlito Sarwono Wirawan, Pengantar Umum Psikologi (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), 

h. 89. 
64

 Walgito Bimo, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: C.V Andi, 2010), h. 102. 
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2. Proses fisik atau proses kealaman adalah proses bila stimulus mengenai 

alat inderawi.  

3. Proses fisiologis adalah hal yang terjadi bila stimulus yang didapatkan oleh 

alat inderawi dan diteruskan oleh saraf sensoris kepada otak. 

4. Proses psikologis adalah hal yang terjadi ketika otak merespon sehingga 

individu menyadari hal yang diraba, didengar, dilihat ataupun yang 

dirasakannya. 

5. Proses persepsi adalah kesadaran individu terhadap sesuatu seperti apa 

yang dirabanya, didengarkannya dan dilihatnya. Hal tersebut didapatkan 

dari alat indrawi. 

Menurut Thoha, bahwa proses terbentuknya persepsi seseorang didasari 

pada beberapa tahapan:
65

 

1. Stimulus dan Rangsangan 

Terjadinya persepsi dimulai dari seseorang mendapatkan sebuah stimulus 

atau rangsangan dari lingkungan sekitarnya. 

2. Registrasi  

Registrasi merupakan sebuah proses timbulnya sebuah gejala yang dapat 

dirasakan oleh mekanisme fisik, seperti halnya berpengaruhnya saraf dan 

pengindraan terhadap alat idrawi yang mereka miliki. 

3. Interpretasi  

Interpretasi adalah sebuah aspek kognitif dari persepsi yang kehadirannya 

begitu penting agar dapat memberikan makna terhadap stimulus yang 

didapatkannya. Proses interpretasi bersandar dari cara kepribadian, motivasi dan 

pengalaman seseorang dalam menanggapi sesuatu. 

                                                 
65

 Miftah Thoha, Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasi (Jakarta: Rajawali, 

2003), h. 145. 
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4. Umpan Balik (feedback)  

Umpan balik merupakan proses yang dilakukan setelah melewati proses 

interpretasi dimana proses ini memberikan tanggapan balik terhadap stimulus 

yang telah didapatkan. 

C. Religiusitas 

Terdapat beberapa istilah lain dari agama, yaitu religi, religion (Inggris), 

religie (Belanda), religio/relegale (Latin) dan din (Arab). Kata religion dan religie 

adalah kedua bahasa tersebut berasal dari bahasa induk, yaitu bahasa Latin religio 

dari akar kata relegare yang artinya mengikat.
66

 Berdasarkan dari istilah agama 

ini maka muncullah yang dinamakan religiusitas. 

Menurut Mangun Wijaya berbicara tentang religiusitas tidak dapat 

dilepaskan dari persoalan terkait agama, hal ini dikarenakan agama dan 

religiusitas saling mendukung satu sama lain. Walaupun makna dari kedua hal 

tersebut berbeda yaitu agama berbicara tentang aturan dan kewajiban sedangkan 

religiusitas berbicara tentang penghayatan individu terhadap agama yang 

dipercayainya.
67

 

Menurut KBBI religiusitas adalah pengabdian terhadap agama; 

kesalehan.
68

 Religiusitas berasal dari bahasa latin religi. Religi asalnya adalah 

relegere yang berarti mengumpulkan atau membaca. Sedangkan kata religare 

berarti mengikat. Agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan 

dipatuhi manusia. Ikatan dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi 
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dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca 

indera, namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan 

manusia sehari-hari.
69

 

Menurut Kristiyadi dan Sri Hartiyah religiusitas merupakan kedekatan 

seseorang dengan Tuhan. Religiusitas merupakan bentuk ekspresi dan apresiasi 

nilai-nilai dan ilmu pada diri seseorang yang disalurkan dalam bentuk kegiatan 

menabung. Menabung merupakan kegiatan pengendalian diri terhadap sikap 

konsumtif dan sebagai wujud rasa syukur atas rezeki yang diberikan Tuhan.
70

 

Praktek dalam menjalankan agama, faktor keyakinan sangat terhubung 

dengan kepribadian seseorang. Keyakinan akan selalu memperhatikan setiap 

perilaku, ucapan dan perasaan seseorang apabila mendapatkan sebuah hal yang 

menarik ataupun terlihat menyenangkan, maka iman seseorang akan mengambil 

langkah yang cepat untuk meneliti dan mempertimbangkan agar dapat 

memperoleh kesimpulan apakah hal itu dapat dilakukan ataupun tidak oleh 

agamanya.
71

 

Menurut Muhammad Syafi‟i Antonio, seorang muslim yang memiliki 

religiusitas yang cukup tinggi akan berupaya untuk menjalankan ajaran Islam 

secara menyeluruh (Kaffah). Islam secara menyeluruh haruslah mencakup segala 

aspek kehidupan, baik itu bersifat ibadah maupun ke sesama manusia 

(muamalah). Ibadah berperan untuk menjelaskan hakikat hidup manusia sebagai 

hamba Allah maupun khalifah di muka bumi. Muamalah merupakan rules of 

game bagi manusia dan kehidupan sosial tanpa memandang muslim ataupun non-
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muslim, miskin ataupun kaya dan sebagainya. Aspek muamalah tersebut 

mencakup antara lain politik islam, ekonomi islam, budaya islam, hukum islam 

hal tersebut merupakan beberapa hal yang harus diperhatikan agar dapat 

menjalani Islam secara menyeluruh (kaffah) atau dengan kata lain agar dapat 

mencapai Islam secara keseluruhan maka perekonomian seseorang harus pula 

didasari pada Syariat Islam.
72

 

Menurut Djamaludin Ancok yang mengambil rumusan Glock & Stark 

terdapat lima dimensi keagamaan (religiusitas) yaitu dimensi keyakinan 

(ideologis), dimensi peribadatan atau praktek agama (ritualistik), dimensi 

penghayatan (eksperimental), dimensi pengetahuan agama (intelektual), dimensi 

pengamalan (konsekuensi). Adapun penjelasan dari setiap dimensi tersebut 

sebagai berikut:
73

  

1. Dimensi keyakinan 

Dimensi ini berisi permohonan-permohonan seseorang terhadap tuhan, 

dimana orang-orang yang memiliki religiusitas yang cukup tinggi akan selalu 

mempercayai pandangan tentang ketuhanan tertentu dan meyakini tidak benar 

atau benarnya doktrin-doktrin tertentu. Keyakinan dalam beragama menentukan 

tingkat keyakinan seseorang terhadap ajaran-ajaran agama yang dipercayainya hal 

ini bersifat dogmatik dan fundamental.  

2. Dimensi praktik agama 

Dimensi ini membahas tentang kegiatan penyembahan, ketaatan dan 

segala hal yang berkaitan tentang komitmen yang diberikan kepada agama yang 

dianutnya. Terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan dalam praktik 

keagamaan antara lain ketaatan dan ritual. 
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3. Dimensi pengalaman 

Dimensi ini merupakan sesuatu yang berkaitan dengan pengalaman 

keagamaan, perasaan, persepsi dan sensasi yang dialami oleh seseorang. Perasaan 

yang dialami oleh orang yang beragama seperti rasa senang, tentram, bahagia, 

bersyukur, taubat dan lain-lain. 

4. Dimensi pengetahuan agama  

Dimensi ini mengacu pada harapan bahwa orang-orang yang beragama 

paling tidak memiliki minimal pengetahuan dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, 

kitab suci dan tradisi-tradisi. Contohnya seperti pengetahuan tentang ajaran yang 

ada dalam Al-Qur‟an.  

5. Dimensi pengamalan/konsekuensi 

Dimensi pengamalan atau konsekuensi berbicara tentang mengidentifikasi 

hal-hal yang mengakibatkan pengetahuan, pengalaman, praktik dan keyakinan 

keagamaan seseorang dari hari ke hari. Dimensi ini memperlihatkan kita terkait 

seberapa tingkatan seseorang dalam berperilaku yang termotivasi dari doktrin-

doktrin atau ajaran-ajaran agama yang dianutnya. 

D. Santri 

Berdasarkan KBBI santri sendiri diartikan sebagai orang yang mendalami 

agama Islam.
74

 Sedangkan dalam buku yang diterbitkan LP Ma‟arif  menjelaskan 

bahwa pesantren berasal dari kata santri dengan awalan „pe‟ akhiran „an‟ yang 

berarti tempat tinggal santri.
75

  

Soeleman Fadeli dan Mohammad Subhan  juga menjelaskan bahwa Santri 

adalah nama lain dari murid atau siswa. Nama santri dipakai khusus untuk 

lembaga pendidikan pondok pesantren, sedangkan gurunya bernama kyai, syekh, 
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ustadz atau sebutan yang lain.
76

 Sedangkan Nurcholish Madjid berpendapat 

bahwa  santri adalah siswa yang tinggal di pesantren, untuk menyerahkan diri. Hal 

tersebut merupakan aturan yang wajib bagi mereka yang ingin menjadi santri 

yang menerima didikan langsung dari seorang kyai dalam artian secara 

keseluruhan. Maka dari itu seorang santri harus mendapatkan kerelaan dari 

seorang kyai dengan melayani segenap kepentingannya dan juga mengikuti segala 

kehendaknya.
77

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa santri 

adalah siswa/i yang menuntut ilmu di dalam pondok pesantren. Ilmu 

pengetahuannya akan berfokus pada agama dan yang akan menuntun atau 

mengajar mereka adalah kyai, ustad, syeh bahkan ulama. 

Zamakhsyari Dhofier menjelaskan dalam pesantren, santri dapat 

digolongkan menjadi dua macam santri yaitu sebagai berikut:
78

 

a. Santri Mukim  

Santri mukim yaitu pelajar-pelajar yang menetap di pesantren dan 

biasanya mereka berasal dari daerah yang cukup jauh. Santri yang telah menetap 

di pesantren cukup lama biasanya akan dibentuk menjadi sebuah kelompok dan 

akan menerima tanggung jawab untuk mengurus kepentingan-kepentingan sehari-

hari dan mengajar santri-santri baru mengenai kitab-kitab yang terbilang 

menengah dan rendah. 

b. Santri Kalong 

Santri kalong yaitu pelajar-pelajar yang tidak menetap di pesantren, 

biasanya ia hanya datang di waktu belajar saja dan rumahnya biasanya berada di 

sekitaran pesantren jadi mereka dapat pulang balik dengan mudah. 
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E. Pesantren 

Pesantren merupakan kata yang mengadopsi bahasa sansekerta yakni dari 

kata “sant” dan “tra”. Arti dari kata “sant” adalah orang yang baik dan “tra” 

berarti gemar menolong. Maka bila di artikan “sant” dan “tra” adalah orang yang 

baik dan selalu menolong. Maka dari itu pesantren dapat diartikan sebuah tempat 

yang dapat menuntun orang menjadi lebih baik.
79

 Pesantren merupakan sekolah 

berasrama atau mondok yang berbasis agama. Terkadang pesantren mencakup 

banyak hal tetapi mata pelajaran yang diberikan dapat berupa tasawuf, tauhid, 

fiqih, ilmu kalam, hadist dan tafsir.
80

 

Pendidikan di Indonesia apabila dipelajari sejarahnya jauh ke masa 

lampau, akan sampai kepada penemuan sejarah bahwa pondok pesantren adalah 

salah satu bentuk Indigenous Cultural atau bentuk kebudayaan asli Indonesia. 

Sebab lembaga pendidikan ini dengan para kyai, murid, dan asrama telah dikenal 

dalam kisah dan cerita rakyat Indonesia.
81

  

Rosmianty menggolongkan pesantren ke dalam beberapa pola yaitu: pola I 

ialah pesantren yang memiliki unit kegiatan dan elemen berupa masjid dan rumah 

Kyai, pola II sama dengan pola I ditambahkan adanya pondok bagi santri, pola III 

sama dengan pola ke II tetapi ditambah adanya madrasah, pola IV sama dengan 

pola ke III tapi ditambah adanya unit keterampilan seperti peternakan, kerajinan, 

koperasi, sawah, ladang dan lain sebagainya.
82

 

F. Minat Menabung 

Minat dalam KBBI adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap 

sesuatu; gairah; keinginan.
83

 Menurut Ahmadi Minat adalah sikap jiwa orang 
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seorang termasuk ketiga fungsi jiwanya (kognisi, konasi, dan emosi), yang tertuju 

pada sesuatu dan dalam hubungan itu unsur perasaan yang kuat. 
84

 

Menurut Kotler, Minat menabung adalah tindakan nasabah untuk mau 

membeli atau tidak terhadap produk. Adapun dari banyaknya faktor yang 

mempengaruhi nasabah dalam melakukan pembelian suatu produk atau jasa, 

biasanya nasabah selalu mempertimbangkan kualitas, inflasi dan produk yang 

sudah dikenal oleh masyarakat sebelum nasabah memutuskan untuk membeli.
85

  

Menurut Kurnia, Minat menabung merupakan keputusan nasabah untuk 

membeli suatu produk setelah sebelumnya memikirkan tentang layak tidaknya 

membeli produk itu dengan mempertimbangkan informasi–informasi yang ia 

ketahui dengan realitas tentang produk itu setelah ia menyaksikannya.
86

 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa minat menabung 

adalah keputusan seseorang untuk memilih salah satu dari beberapa alternatif 

pilihan dengan mempetimbangkan sebelum mimilih aternatif tersebut. 

Menurut Hasan, Faktor-faktor yang mempengaruhi minat menabung 

adalah sebagai berikut :
87

 

a. Faktor marketing mix 

Para pemasar menggunakan sejumlah alat untuk mendapatkan tanggapan 

yang diinginkan dari pasar sasaran mereka, alatalat itu membentuk suatu bauran 

pemasaran. 

b. Faktor budaya  

Budaya adalah karakter yang penting dari suatu sosial yang   

membedakannya dari kelompok kultur yang lainnya. Merupakan penentu 

keinginan dan perilaku yang paling mendasar. 
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c. Faktor Sosial  

Orang sangat dipengaruhi oleh kelompok acuan mereka sekurang 

kurangnya melalui tiga jalur: Kelompok acuan menghadapkan seseorang pada 

perilaku dan gaya hidup baru. 

d. Faktor Pribadi  

Kepribadian merupakan karakteristik psikologis seseorang yang berbeda 

dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan 

bertahan lama terhadap lingkungannya. 

G. Bank Syariah 

Secara umum, fungsi Bank Syariah di samping menghimpun dana dan 

menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa 

perbankan. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya.
88

  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah pada bab 1 pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa Bank 

Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip 

Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah.
89

 Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran.
90

 

Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani 

antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan 

dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah. Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus 
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dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip 

yang didasarkan kepada ajaran Al-Qur‟an dan sunnah.
91

 

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank Syariah adalah bank yang 

beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan 

operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satunya unsur 

yang harus dijauhi dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang 

mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan).
92

 Dipertegas juga dalam sabda 

Rasulullah SAW. Sebagai berikut: 

خْ 
َ
ثنََا وُشَيْمٌ أ يا حَدَّ

ُ
ال ََ بِي شَيْتَثَ 

َ
احِ وَزُوَيْدُ ةْنُ حَرْبٍ وَغُثْمَانُ ةْنُ أ تَّ دُ ةْنُ الصَّ ثَنَا مُحَمَّ ةُي حَدَّ

َ
بَدَََّا أ

ِ صَ   اللَّّٰ
ُ
ػَنَ رَسُيل

َ
 ل
َ
ال ََ ةَيْدِ غَنْ جَاةِرٍ   الزُّ

َ
ال ََ اتِتَهُ وَشَاوِدَيْهِ وَ

َ
هُ وَك

َ
ةَا وَمُؤْكِل  الر ِ

َ
مَ آكِل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل ى اللَّّٰ

َّ
ل

 وُمْ سَيَاءٌ 

Terjemahnya:  

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb 
dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata; telah menceritakan kepada kami 
Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia 
berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang 
yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, 
"Mereka semua sama."

93
 

Ibnu At Tin mengatakan, “Sabda beliau ini merupakan peringatan terhadap 

fitnah harta sekaligus salah satu bukti kenabian beliau, karena memberitakan 

sesuatu yang tidak terjadi di masa beliau. Segi celaan dari hadits ini adalah 

penyamaan beliau SAW terhadap dua perkara (yaitu perkara halal dan haram), 

jika tidak demikian, tentunya memperoleh harta dari jalan yang halal tidaklah 

tercela. Wallahu a’lam.”
94
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Islam 

Akidah (iman) Syariah (Islam) Akhlak (ihsan) 

Agama Islam memiliki tiga aspek utama, yakni aspek aqidah, aspek 

syariah dan aspek akhlak.
95

 

Gambar 1 Kandungan Ajaran Islam 

Sumber: Adiwarman A. Karim 2016 
96

 

Akidah disebut juga iman, sedangkan syariah adalah Islam dan akhlak 

disebut juga ihsan. Akidah menunjukkan kebenaran Islam, syariah menunjukan 

keadilan Islam dan akhlak menunjukan keindahan Islam.
97

 

Prinsip dasar acuan di dalam setiap pelaksanaan kegiatan operasional 

perbankan syariah diantaranya ialah prinsip terbebasnya dari maghrib yakni 

maysir (mengandung unsur judi), gharar (ketidakpastian), haram (pelarangan), 

riba (transaksi berdasarkan sistem bunga), selanjutnya ialah prinsip kepercayaan 

dan kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah, dan yang 

terakhir ialah prinsip akad yakni segala transaksi yang dilakukan didasarkan pada 

akad yang diakui oleh syariah.
98

 

Sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional 

perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah.
99

 Menurut  Muhammad 
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Syafi‟i Antonio secara umum perbedaan Bank Syariah dengan bank konvensional 

adalah sebagai berikut:
100

 

Tabel 4 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah 

Bank Syariah Bank Konvensional 
Melakukan investasi-investasi yang 
halal saja 

Investasi yang halal dan haram 

Berdasarkan prinsip bagi hasil Memakai metode bunga 
Profit dan falah oriented Profit oriented 
Hubungan dengan nasabah dalam 
bentuk kemitraan 

Hubungan dengan nasabah dalam 
bentuk hubungan kreditur-debitur 

H. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana sebuah 

teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang 

penting.
101

 Dalam penelitian kuantitatif kerangka pikir atau kerangka berpikir  

sangat menentukan kejelasan dan validitas dari proses penelitian secara 

keseluruhan. 

Gambar 2 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir pada gambar 2 menjelaskan bahwa variabel independen 

terdiri dari Persepsi dan Religiusitas, sedangkan variabel dependen yaitu Minat 

Menabung. Variabel Independen Persepsi (X1) dan Religiusitas (X2) berpengaruh 

secara parsial dan simultan terhadap Minat Menabung (Y).  

                                                 
100

 Muhamad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari teori ke praktek (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001), h. 34. 
101

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidika Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2018), h.60. 

Persepsi (X1) 

Religiusitas (X2) 

Minat 
Menabung (Y) 

Variabel Independen 

Variabel Dependen 

H1 

H2 



35 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Metode Penelitian 

Metodologi penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang 

tepat untuk melakukan sesuatu; dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. 

Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran 

secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “Penelitian” adalah 

suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai 

menyusun laporannya.
102

 Adapun dalam penelitian ini jenis metode yang 

digunakan ialah kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang selalu berkiblat 

pada pengalaman dan ilmu yang pasti atau biasa disebut positivisme. Metode ini 

dapat dilakukan untuk meneliti sampel atau populasi tertentu. Adapun teknik 

pengambilan sampelnya secara acak dan dalam mengumpulkan data, instrumen 

penelitian yang digunakan adalah analisis data yang sifatnya statistik atau 

kuantitatif. Metode ini digunakan agar dapat melakukan pengujian dengan 

hipotesis yang telah ditentukan oleh peneliti.
103

 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat pengambilan data dalam sebuah 

penelitian atau tempat dilakukannya penelitian. Adapun lokasi dari penelitian ini 

bertempat di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum. Lokasi tepatnya yaitu berada di 

Jalan Samudera, No. 37, Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, 

Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.
104
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Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum yang 

beralamat di Jalan Samudera, No. 37, Kel. Soreang, Kec. Lau Kab. Maros, 

Sulawesi Selatan.  

B. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Asosiatif (Hubungan), 

dikarenakan bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi dan 

religiusitas  terhadap minat menabung. Menurut Sugiyono penelitian asosiatif 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel 

atau lebih. Dalam penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat 

berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.
105

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya dari seluruh objek 

peneliti.
106

 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah santri Madrasah 

Aliyah (MA) Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kab. Maros.  

Tabel 5 Santri MA Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum 

Jumlah Santri 
Total Kelas 

X-A X-B X-C XI-A XI-B XII-A XII-B 
19 19 21 18 11 26 20 134 

Sumber: Data Tata Usaha MA Nahdlatul Ulum, November 2021 

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat jumlah santri dan santriwati 

Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum kelas X (1 MA) 

sebesar 59, XI (2 MA) sebesar 29 dan XII (3 MA) sebesar 46. Maka jumlah 

keseluruhan santri dan santriwati sebesar 134.  
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2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari karakteristik dan jumlah yang dimiliki oleh 

populasi tertentu.
107

 Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 134 

dan sampel yang ditetapkan sebesar 100 responden. Penentuan jumlah sampel 

tersebut menggunakan rumus slovin sebagai berikut :
108

 

  
 

     
 

Dimana:  

n = Jumlah sampel 

N = Populasi 

e = Margin error 

  
   

      (    ) 
                               

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling 

dengan teknik cluster sampling.
109

 Adapun kuota setiap kelas yang ditetapkan 

dalam peneliti ini sebagai berikut: 

Tabel 6 Kuota Setiap Kelas 

Kelas 
Total 

X XI XII 
44% 22% 34% 100% 

Berdasarkan tabel diatas kuota kelas X (1 MA) sebesar 44% (59:134x100), 

kelas XI (2 MA) sebesar 22% (29:134x100) dan kelas XII (3 MA) sebesar 34% 

(46:134x100). Maka jumlah keseluruhan kuota yang ditetapkan dalam peneliti ini 

sebesar 100%. Menurut Bailey untuk penelitian yang menggunakan analisis data 

statistik, ukuran sampel paling minimum adalah 30.
110
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D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Observasi 

Observasi yaitu teknik yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti 

baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.
111

  

2. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner ialah salah satu cara dalam mengumpulkan data, dalam bentuk 

pernyataan diatas kertas atau perangkat lain kemudian diberikan kepada 

responden untuk dijawab.
112

 Adapun dalam penelitian ini kuesioner 

diperuntukkan agar dapat mengetahui pengaruh persepsi dan religiusitas terhadap 

minat menabung di perbankan syariah. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah tes yang bersifat mengukur, karena berisi 

tentang pertanyaan dan pernyataan yang alternatif jawabannya memiliki standard 

jawaban tertentu, benar salah maupun skala jawaban. Instrumen yang berisi 

jawaban skala, berupa pertanyaan atau pernyataan yang jawabannya berbentuk 

skala deskriptif ataupun skala garis.
113

 

Penggunaan instrumen pada penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan 

data yang akurat yaitu dengan menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono Skala 

Likert digunakan untuk mengukur suatu sikap, pendapat dan persepsi individu 

atau kelompok orang tentang suatu fenomena sosial.
114

 Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan jenis instrumen angket atau kuesioner dengan pemberian 

skor sebagai berikut: 
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Tabel 7 Pedoman Pemberian Skor Angket 

Kategori Skor 
Sangat Tidak Setuju (ST) 1 
Tidak Setuju (TS) 2 
Cukup Setuju (CS) 3 
Setuju (S) 4 
Sangat Setuju (SS) 5 

Tabel 8 Indikator dan Pernyataan 

Variabel Indikator Pernyataan 

Persepsi (X1)
115

 

1. Stimulus dan Rangsang 
Terjadinya persepsi diawali 
ketika seseorang dihadapkan 
pada suatu stimulus atau 
rangsangan yang hadir dari 
lingkungannya. 

1. Saya telah melihat dan 
menyadari keberadaan bank 
Syariah 

2. Registrasi  
Proses registrasi, suatu gejala 
yang nampak adalah mekanisme 
fisik yang berupa penginderaan 
dan saraf seseorang berpengaruh 
melalui alat indera yang 
dimilikinya. 

2. Saya telah mengetahui 
terkait bank Syariah 

3. Interpretasi 
Interpretasi ialah proses 
memberikan makna kepada 
stimulus yang diterimanya 

3. Bank Syariah adalah 
lembaga keuangan yang 
dalam operasi dan 
produknya selalu 
berpatokan pada prinsip-
prinsip syariah 

4. Umpan Balik 
Umpan balik ialah hal yang akan 
dilakukan setelah memahami 
dan mengerti dengan stimulus 
yang diterimanya. 

4. Saya akan membuka 
tabungan di bank Syariah 

5. Saya akan mengajak 
kerabat atau teman saya 
untuk menabung di bank 
Syariah 

Religiusitas 
(X2)

116
 

1. Keyakinan 
Keyakinan merujuk pada tingkat 
kepercayaan seseorang terhadap 
kebenaran ajaran-ajaran 
agamanya. 

1. Saya meyakini bahwa Allah 
SWT telah mengharamkan 
segala bentuk transaksi 
yang mengandung unsur 
maghrib yakni maysir 
(mengandung unsur judi), 
gharar (ketidakpastian), 
haram (pelarangan), riba 
(transaksi berdasarkan 
sistem bunga). 

                                                 
115

 Miftah Thoha, Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasi (Jakarta: Rajawali, 

2003), h. 145. 
116

 Djamaludin Ancok dan Fuad Nashori Suroso, Psikologi Islam: Solusi Islam Atas 

Problem-Problem Psikologi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 76. 



40 

 

2. Praktik Agama 
Praktik agama atau peribadatan 
merujuk pada tingkat ketaatan 
seseorang dalam menjalankan 
kegiatan-kegiatan spiritual yang 
telah ditentukan oleh agamanya. 

2. Saya tidak pernah 
melakukan transaksi yang 
mengandung unsur maghrib 

3. Pengalaman 
Pengalaman merujuk pada hal 
yang dirasakan seseorang  yang 
menimbulkan persepsi ataupun 
sensasi dalam memeluk 
agamanya. 

3. Saya meyakini bahwa 
dalam melakukan transaksi 
bukan semata-mata hanya 
untuk kebutuhan dan 
keinginan saja tapi juga 
mengharap ridho Allah 
SWT 

4. Saya merasa lebih tentram 
dan damai ketika tidak 
melakukan transaksi yang 
dilarang oleh Allah SWT 

4. Pengetahuan 
Pengetahuan merujuk pada 
pemahaman seseorang terhadap 
ajaran-ajaran agamanya, 
terutama ajaran pokok 
agamanya. 

5. Saya mengetahui bahwa 
terdapat ayat dalam Al-
Quran yang melarang 
tentang maghrib 

6. Saya mengetahui cara 
bertransaksi yang sesuai 
dengan prinsip syariah  

5. Pengamalan 
Pengamalan merujuk pada 
seberapa jauh seseorang 
dipengaruhi oleh ajaran-ajaran 
agamanya. 

7. Saya selalu mematuhi 
prinsip-prinsip syariah 
dalam melakukan transaksi 

8. Saya memiliki komitmen 
untuk selalu mematuhi 
prinsip-prinsip syariah 
dalam melakukan transaksi  

Minat (Y)
117

 

1. Faktor marketing mix 
Marketing mix ialah suatu 
bauran pemasaran yang 
digunakan untuk meraih tujuan 
bisnis yang dilakukan oleh 
sebuah perusahaan. 

1. Saya berminat untuk 
menabung di bank Syariah 
karena produk tabungan di 
bank syariah sesuai dengan 
kebutuhan saya 

2. Setoran awal untuk 
membuka tabungan di bank 
Syariah cukup terjangkau 

3. Saya dapat dengan mudah 
mengakses dan menemui 
bank Syariah di tempat saya 

4. Pihak Bank Syariah telah 
melakukan promosi 
mengenai produk tabungan 
dengan baik 

2. Faktor budaya 
Budaya seseorang dapat menjadi 
faktor yang membangkitkan 
minat untuk melakukan aktivitas 
tertentu. 

5. Saya berminat untuk 
menabung di bank Syariah 
karena telah menjadi 
budaya di tempat saya   
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3. Faktor Sosial  
Kondisi sosial seseorang dapat 
menjadi faktor yang 
membangkitkan minat untuk 
melakukan aktivitas tertentu. 

6. Saya berminat untuk 
menabung di bank Syariah 
karena orang-orang sekitar 
saya juga menabung di 
bank Syariah 

4. Faktor Pribadi 
Pribadi ialah faktor dorongan 
dari dalam diri sendiri yang 
menimbulkan minat untuk 
melakukan aktivitas tertentu. 

7. Saya berminat untuk 
menabung di bank Syariah 
karena keinginan diri 
sendiri 

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

1. Uji Validasi 

Validitas menurut Sugiyono ialah menunjukan derajat ketepatan antara 

data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh 

peneliti untuk mencari validitas sebuah item, kita mengkorelasikan skor item 

dengan total item-item tersebut. Jika koefisien antara item dengan total item sama 

atau diatas 0,3 maka item tersebut dinyatakan valid, tetapi jika nilai korelasinya 

dibawah 0,3 maka item tersebut dinyatakan tidak valid.
118

 

Pengambilan keputusan dalam setiap indikator dikatakan valid apabila 

nilai r hitung lebih besar atau sama dengan r tabel atau r hitung yang berada 

dibawah 0,005.  Untuk menentukan nilai r, maka diperlukan bantuan program 

SPSS yang dinyatakan dengan nilai corrected item total correlation. Selain 

menggunakan program SPSS dapat juga digunakan rumus korelasi product 

moment.
119
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Keterangan:  

R = koefisien korelasi  

n = jumlah observasi atau responden  
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2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah pengujian yang dapat menunjukkan sejauh mana alat 

ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Alat  ukur yang akan digunakan 

adalah cronbach alpha melalui program komputer Excel Statistical Analysis & 

SPSS. Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai 

cronbach alpha > 0,60.
120

 Adapun rumus cronbach alpha yaitu: 

     (
 

   
)(  

∑   

   
) 

Keterangan:   

r 11  = reliabilitas 

k = banyaknya jumlah pertanyaan 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

Agar dapat mendukung hasil penelitian, data penelitian yang diperoleh 

akan dianalisis dengan alat statistik melalui bantuan program SPSS. Pengujian 

yang akan dilakukan  dalam penelitian ini yaitu: 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Klasik dilakukan untuk memberikan kepastian bahwa 

persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, 

menunjukkan hubungan signifikan dan representatif, maka model tersebut harus 

memenuhi asumsi klasik regresi. Uji asumsi klasik yang dilakukan yaitu uji 

normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.
121

 

Adapun uji autokorelasi tidak perlu dilakukan karena data penelitian merupakan 

bersumber dari data primer bukan data berbentuk time series.
122
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas yaitu dimana akan di uji data variabel bebas (X) dan data 

variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. Berdistribusi normal 

atau tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel 

terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali.
123

 Berdistribusi 

normal atau tidaknya sebuah data dapat dibuktikan dengan uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnov, yaitu: 

1) Bila signifikan > 0,05 maka data berdistribusi normal 

2) Bila signifikan < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal
124

 

b. Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Untuk menguji multikolinieritas dengan cara melihat nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) masing-masing variabel independen, jika nilai VIF < 10, maka dapat 

disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas.
125

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah uji mengenai sama atau tidaknya variabel 

dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya 

mempunyai varian yang sama disebut terjadi Homoskedastisitas dan jika 

variannya tidak sama atau berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas. Persamaan 

regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas.
126

 Cara memprediksi 

terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas dalam sebuah model dapat dilihat pada 

pola gambar Scatterplot, sebagai berikut:
127
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1) Bila terdapat pola tertentu, berupa titik-titik yang membentuk 

sebuah pola tertentu yang beraturan (bergelombang atau melebar 

kemudian menyempit), maka membuktikan bahwa residualnya 

mempunyai varian yang tidak sama atau terjadi heteroskedastisitas 

2) Bila tidak terdapat pola yang jelas, serta pada titik-titik menyebut 

dibawah dan diatas ialah angka nol pada sumbu Y, maka 

membuktikan bahwa residualnya mempunyai varian yang sama 

atau terjadi Homoskedastisitas 

2. Uji Regresi Linier Berganda 

Menurut Sugiyono analisis regresi linier berganda merupakan regresi yang 

memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Adapun 

persamaan regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:
128

 

                

Keterangan:  

Y = Minat menabung  

   = Konstanta  

    = Koefisien regresi dari X1  

e  = Kesalahan berdistribusi normal dengan rata-rata 0, tujuan  

perhitungan e diasumsikan nol 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji Parsial (Uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen.
129

 Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut :  
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1) Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05, maka     

diterima dan    ditolak.  

2) Apabila angka probabilitas signifikansi > 0,05, maka     ditolak 

dan    diterima. 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Menurut Ghozali, uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.
130

 Dalam 

penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah : 

   : Persepsi dan religiusitas secara bersama-sama tidak berpengaruh 

positif dan signifikan . 

   : Persepsi dan religiusitas secara bersama-sama berpengaruh positif dan 

signifikan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis 

Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum adalah sekolah berasrama atau  

mondok yang berbasis agama dan terletak di Kabupaten Maros. Lokasi tepatnya 

yaitu berada di Jalan Samudera, No. 37, Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau, 

Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.
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2. Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum 

Berdirinya Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum didasari atas hibah dari 

mantan Wakil Presiden H. M. Jusuf Kalla yang berupa lahan seluas 3,7 hektar 

yang diberikan kepada AG. H. M. Sanusi Baco. Dengan bantuan H. Zainal Basri 

Palaguna (Gubernur SulSel 1993-2003), sejumlah Ulama, tokoh dan Cendekiawan 

Muslim di Sulawesi Selatan akhirnya pesantren ini terbangun. 

Tahun 2002 Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum yang diselenggarakan oleh 

Yayasan Al-Asy‟ariah Nahdiyah Makassar akhirnya resmi menerima santri baru 

dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dengan jangka waktu 16 tahun 

Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum mampu menambahkan aset wakaf dari tanah 

seluas 3,7 hektar menjadi 4,5 hektar.
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131 Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, “Kontak Kami”, Situs Resmi Pondok Pesantren 

Nahdlatul Ulum. https://nahdlatululum.ponpes.id/kontak/ (4 Juli 2022). 
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47 

 

3. Visi dan Misi Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum 

a. Visi 

1) Menciptakan pribadi muslim yang mampu memahami ajaran Islam 

dengan benar, menguasai IPTEK dan mempraktekkannya untuk 

syiar dan ruhul Islam. 

2) Menciptakan manusia bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, 

berilmu dan mampu mengamalkan ajaran Islam sejalan dengan 

perkembangan IPTEK. 

b. Misi 

1) Mengembangkan potensi zikir dan keunggulan potensi zikir. 

2) Mengupayakan terciptanya santri dan santriwati yang mampu 

mempersiapkan dirinya menjadi ulama profesional yang 

intelektual dan intelektual profesional yang ulama. 

3) Serta menyiapkan insan muslim yang mampu mengembangkan 

keunggulan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
133
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4. Struktur Organisasi 

KABID. Akademik 
Drs. H. Syamsuddin, M.Ag 

Ketua Yayasan 
Tabsyir Sanusi,SS., MM 

KABIT. Umum & Keuangan 
Ir. Nurnikma Anugrawati, 

M.AP 

KABID. Kepesantrenan 
Dra. Mukarrama Beta 

KABID. HUMAS 
H. M. Irfan Sanusi 

KABID. Operasional 
Drs. H. Syamsul Khalik 

Kepala Madrasah 
1. MTs: Dra Hj. Sugia M., M.Pd 

2. MA: Muhammad Said, S.Pd., 

M.M 

3. PDF: Ilham Ilyas, Lc., M.Ag 

4. Mis: Roslaini, S.Pd.I., M.Pd 

Koordinator TU Madrasah 
Ulfayanti, S.Si., S.Pd 

 

Guru, TU, Staff 
 

Koord. Verifikasi Data 
Muthmainnah, S.Pd.I 

Bendahara 
Munirah Anwar 

Kepala Seksi Logistik 
Lukman 

Dapur, Kantin, Mini Mart,  
Laundry 

 

Koord. Pembina & Kajian 
Kitab 

Tajuddin Arief, M.A 

Kepala Seksi 
Pengembangan Minat & 

Bakat Siswa 
H. Ibrahim Kamaruddin, Lc 

Kepala Seksi Komunikasi 
Siswa 

H. Muh. Nur Ismail, Lc 

Santri/Santriwati & Pembina 
 

Koord. TU Pondok 
Akbar, S.H.I., M.H. 

Kepala Seksi Keamanan 
Muhammad Yamin 

Kepala Seksi Acara/Undangan 
Yassir Amri, S.Ag 

Staff KBTU, Security, Acara, 
CSR 

 

Koord. Operasional 
Hanaping, SQ., S.H.I., 

S.Pd.I.,M.H. 

Kepala Seksi Kebersihan & 
Interior Pondok 

Muhammad Jafar, S.Pd.I 

Kepala Seksi Proyek & 
Asset 

Wahyu Munir, S.Pd.I 

Tim Operasional, Sindok, 
Tukang 

 

Pimpinan 
Dr. Nurtaufiq Sanusi, M.Ag 

Gambar 3 Struktur Organisasi Pondok Pesntren Nahdlatul Ulum 
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B. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Responden 

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Kelas 

Tabel 9 Responden Berdasarkan Kelas 

Kelas Frekuensi Persentase 
X 44 44% 
XI 22 22% 
XII 34 34% 

Total 100 100% 
Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2022 

Berdasarkan tabel di atas responden terdiri dari 3 kelas yaitu kelas X (1 

MA) sebanyak 44% , kelas XI (2 MA) sebanyak 22% dan kelas XII (3 MA) 

sebanyak 34%. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka pengetahuan dan 

pengalamannya juga berbeda-beda hal ini tentunya akan sangat berpengaruh 

dalam perilaku, cara berpikir dan pengambilan keputusannya. 

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 10 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 
Laki-laki 55 55% 

Perempuan 45 45% 
Total 100 100% 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2022 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang 

berjenis kelamin laki-laki berjumlah 55% dan perempuan 45% yang menjadi 

responden di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum. 

2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan agar dapat mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuesioner. Adapun uji ini dilakukan dengan cara membandingkan rhitung (Pearson 

Correlation) dengan rtabel. Pernyataan atau instrumen dalam kuesioner baru akan 
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dikatakan valid jika rhitung > rtabel adapun hasil uji validitas kuesioner penelitian ini 

sebagai berikut: 

1) Persepsi (X1)  

Tabel 11 Hasil Uji Validitas Variabel X1 

Variabel 
Persepsi 

rhitung rtabel Keterangan 

P1 0,843 

0,263 

Valid 
P2 0,754 Valid 
P3 0,707 Valid 
P4 0,751 Valid 
P5 0,772 Valid 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2022 

Berdasarkan  tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa setiap pernyataan 

dalam kuesioner variabel Persepsi (X1), nilai yang didapatkan dinyatakan valid. 

Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan setiap nilai rhitung (pearson 

correlation) dengan rtabel, dan hasilnya menunjukkan bahwa rhitung lebih besar dari 

rtabel sehingga hasilnya adalah valid. 

2) Religiusitas (X2) 

Tabel 12 Hasil Uji Validitas Variabel X2 

Variabel 
Religiusitas 

rhitung rtabel Keterangan 

P1 0,504 

0,263 

Valid 
P2 0,631 Valid 
P3 0,639 Valid 
P4 0,575 Valid 
P5 0,568 Valid 
P6 0,641 Valid 
P7 0,627 Valid 
P8 0,671 Valid 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2022 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan 

pernyataan atau instrumen pada variabel religiusitas menunjukkan bahwa nilai 

yang didapatkan pada pernyataan nomor 1 hingga nomor 9 adalah valid. Hal ini 

dapat diketahui dengan membandingkan setiap nilai rhitung (pearson correlation) 
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dengan rtabel, dan hasilnya menunjukkan bahwa rhitung lebih besar dari rtabel 

sehingga hasilnya dapat dikatakan valid. 

3) Religiusitas (Y) 

Tabel 13 Hasil Uji Validitas Variabel Y 

Variabel Minat rhitung rtabel Keterangan 

P1 0,731 

0,263 

Valid 

P2 0,709 Valid 

P3 0,799 Valid 

P4 0,622 Valid 

P5 0,822 Valid 

P6 0,820 Valid 

P7 0,808 Valid 
Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2022 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa variabel minat (Y) 

mendapatkan hasil yang sama dengan X1 dan X2 yaitu valid, dibuktikan dengan 

koefisien korelasi rhitung  yang lebih besar dari rtabel. 

b. Uji Reliabilitas 

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

pengukuran sekali saja kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain 

untuk mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Variabel dikatakan reliabel 

jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. Pengujian reliabilitas instrumen 

dalam penelitian ini juga akan dilakukan dengan menggunakan komputer dengan 

program SPSS.
134

 

1) Persepsi (X1) 

Tabel 14 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X1 

Variabel Persepsi Cronbach Alpha Minimal Cronbach Alpha Keterangan 
P1 0,757 

0,60 

Reliabel 
P2 0,763 Reliabel 
P3 0,771 Reliabel 
P4 0,760 Reliabel 
P5 0,760 Reliabel 
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 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25, h. 45 
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Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2022 

2) Religiusitas (X2) 

Tabel 15 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X2 

Variabel 
Religiusitas 

Cronbach Alpha Minimal Cronbach Alpha Keterangan 

P1 0,735 

0,60 

Reliabel 
P2 0,723 Reliabel 
P3 0,723 Reliabel 
P4 0,728 Reliabel 
P5 0,726 Reliabel 
P6 0,720 Reliabel 
P7 0,723 Reliabel 
P8 0,715 Reliabel 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2022 

3) Minat (Y) 

Tabel 16 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y 

Variabel 
Religiusitas 

Cronbach Alpha 
Minimal Cronbach 

Alpha 
Keterangan 

P1 0,763 

0,60 

Reliabel 
P2 0,769 Reliabel 
P3 0,755 Reliabel 
P4 0,772 Reliabel 
P5 0,750 Reliabel 
P6 0,746 Reliabel 
P7 0,752 Reliabel 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2022 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa nilai Cronbach’s Alpha pada 

variabel pertanyaan  > 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator atau 

pernyataan di dalam kuesioner yang digunakan untuk variabel  persepsi, 

religiusitas dan minat santri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum dinyatakan handal  

atau dapat dipercaya. 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui residual data atau regresi 

dependent variable normal atau tidak normal. Hal tersebut dapat dibuktikan 

melihat grafik normal P.P Plot of Regression Standardized Residual. 
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Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2022 

Berdasarkan gambar diatas dapat kita simpulkan bahwa data tersebut 

memenuhi syarat normalitas. Dapat dilihat dari semua titik-titik yang berhimpit 

membentuk garis lurus diagonal. Maka data diatas memenuhi asumsi normalitas. 

Selain dengan grafik uji normalitas juga dapat dibuktikan melalui uji analisis One 

Sample Kolmogorov-Smirnov. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 17 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 100 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation 3,60599343 

Most Extreme Differences Absolute ,060 

Positive ,060 

Negative -,052 

Test Statistic ,060 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2022 

Berdasarkan tabel diatas hasil uji normalitas dengan menggunakan One 

Sample Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat Asymp.Sig.(2-tailed) 0,200 yang 

berarti signifikan > 0,05. Maka ditarik kesimpulan bahwa data yang tersebar atau 

terdistribusi secara normal. 

Gambar 4 Hasil Uji Normalitas 
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b. Uji Multikolinieritas 

Uji ini dilakukan agar dapat mengetahui apakah variabel persepsi (X1) dan 

religiusitas (X2) terhadap variabel minat menabung (Y) terdapat korelasi atau 

tidak dalam model regresi. Agar dapat mengetahui multikolinieritas dari variabel 

tersebut maka dilakukan metode VIF dan tolerance. Kedua metode ini dapat kita 

lihat pada tabel coefficients. Adapun standar dalam uji ini yaitu tolerance harus 

lebih besar dari 0,1 sedangkan untuk VIF harus lebih kecil dari 10. Berikut hasil 

dari uji multikolinieritas dari penelitian ini: 

Tabel 18 Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 5,298 1,420  3,730 ,000   

PERSEPSI 1,017 ,137 ,676 7,431 ,000 ,652 1,533 

RELIGIUSITAS ,030 ,116 ,024 ,261 ,794 ,652 1,533 

a. Dependent Variable: MINAT 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2022 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel persepsi 

mempunyai Tolerance sebesar 0,652 > 0,1 dan VIF 1,533 < 10, di sisi lain pada 

variabel religiusitas juga mendapatkan jumlah yang sama yaitu Tolerance sebesar 

0,652 > 0,1 dan VIF 1,533 < 10. Maka dari hasil Tolerance dan VIF dari masing-

masing variabel di atas, dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen 

tersebut tidak ada multikolinieritas terhadap variabel independen karena kedua 

variable diatas terpenuhi. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji antara satu pengamatan 

ke pengamatan lainnya berbedakah atau tidak. Jika suatu pengamatan tetap  atau 

varians maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Cara mendeteksi masalah pada heteroskedastisitas dengan 

melihat grafik Scatterplot, seperti pada gambar dibawah ini. 
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Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2022 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2022 

Berdasarkan gambar di atas dapat kita simpulkan bahwa semua titiknya 

menyebar dan tidak ada yang menyatu pada satu tempat. Maka pada pengamatan 

ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain dengan menggunakan grafik 

Scatterplot pengamatan ini dapat dilihat dengan menggunakan tabel coefficients. 

Dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila sig > 0,05 atau data tersebut 

terjadi homoskedastisitas.   

Tabel 19 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,059 ,150  ,397 ,692 

PERSEPSI -,078 ,054 -,171 -1,442 ,153 

RELIGIUSITAS ,116 ,067 ,207 1,741 ,085 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2022 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Sig pada variabel 

Persepsi 0,153> 0,05 dan pada variabel Religiusitas 0.085>0,05. Maka dapat 

disimpulkan pada pengamatan ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Gambar 5 Hasil Uji Heterokedastisitas 
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4. Uji Regresi Linear Berganda 

Tabel 20 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 5,298 1,420  3,730 ,000   
PERSEPSI 1,017 ,137 ,676 7,431 ,000 ,652 1,533 

RELIGIUSITAS ,030 ,116 ,024 ,261 ,794 ,652 1,533 

a. Dependent Variable: MINAT 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2022 

Berdasarkan tabel  diatas dapat kita lihat hasil dari variabel persepsi dan 

variabel religiusitas terhadap minat menabung santri (Pondok Pesantren Nahdlatul 

Ulum), maka persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 

   Y=a+b1 X1+b2 X2+e 

   Y=5,298+1,017+0,030+e 

Keterangan : 

Y = Minat menabung  

    = Persepsi 

    = Religiusitas 

e  = Kesalahan berdistribusi normal dengan rata-rata 0, tujuan  

Adapun interpretasi dari persamaan regresi linier berganda di atas adalah :   

a.   atau konstanta sebesar 5,298 artinya jika skor variabel persepsi dan 

religiusitas sama dengan nol atau tetap, maka skor keputusan 

menabung akan meningkat sebesar 5,298.  

b. Koefisien regresi variabel persepsi  sebesar 1,017 artinya apabila skor 

persepsi meningkat satu satuan, maka skor minat menabung santri di 

bank Syariah akan meningkat sebesar 1,017.  
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c. Koefisien regresi variabel religiusitas sebesar 0,030 artinya apabila 

skor religiusitas meningkat satu satuan, maka skor minat menabung 

santri di bank Syariah akan meningkat sebesar 0,030.  

5. Uji Hipotesis 

a. Uji Parsial (Uji t) 

Uji hipotesis atau yang disebut uji t pada dasarnya digunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen persepsi dan religiusitas terhadap 

variabel dependen minat menabung santri di bank Syariah. 

Tabel 21 Hasil Uji Parsial X1 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5,523 1,123  4,919 ,000 

PERSEPSI 1,038 ,110 ,690 9,436 ,000 

a. Dependent Variable: MINAT 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2022 
 

Tabel 22 Hasil Uji Parsial X2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7,924 1,714  4,622 ,000 

RELIGIUSITAS ,539 ,117 ,422 4,613 ,000 

a. Dependent Variable: MINAT 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2022 

Apabila nilai probabilitas signifikansi yang dihasilkan p-value <5% atau 

0,05, maka kesimpulan yang akan didapatkan secara parsial bahwa setiap variabel 

independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Pada tabel 

20 dan 21 menunjukkan bahwa secara parsial variabel independen atau X1 dan X2  

pada penelitian ini berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau 

Y dengan menggunakan dasar signifikansi X1 sebesar 0,000 dan  X2 sebesar  

0,000 dengan tingkat signifikan < 0,05.   
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b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui  mengetahui apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model regresi secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. 

Tabel 23 Hasil Uji Simultan 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1171,434 2 585,717 44,134 ,000
b
 

Residual 1287,316 97 13,271   
Total 2458,750 99    

a. Dependent Variable: MINAT 

b. Predictors: (Constant), RELIGIUSITAS, PERSEPSI 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2022 

Apabila nilai probabilitas signifikansi yang dihasilkan p-value <5% atau 

0,05, maka kesimpulan yang akan didapatkan secara simultan bahwa setiap 

variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa secara parsial variabel independen atau X1 

dan X2  pada penelitian ini berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen atau Y dengan menggunakan dasar signifikansi sebesar 0,000 dengan 

tingkat signifikan < 0,05.   

c. Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Tabel 24 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,690
a
 ,476 ,466 3,643 

a. Predictors: (Constant), RELIGIUSITAS, PERSEPSI 

b. Dependent Variable: MINAT 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2022 

Koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan seberapa besar 

kemampuan variabel independen menerangkan variasi variabel dependen. Dapat 

dilihat pada tabel di atas hasil pengujian diperoleh nilai  sebesar 0.476  artinya 
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variasi perubahan variabel independen yaitu persepsi dan religiusitas dapat 

menjelaskan variasi perubahan variabel minat menabung santri di bank Syariah 

47,6% sedangkan sisanya (100%-47,6%= 52,4%) dijelaskan oleh variabel lain 

diluar model yang diestimasi. 

C. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh persepsi dan 

religiusitas terhadap minat menabung santri di bank Syariah. Adapun hasil 

pembahasan penelitian ini secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut : 

Tabel 25 Pembahasan Penelitian 

Variabel P-
Value 

Sig thitung ttabel Keterangan 
Independen Dependen 

Persepsi (X1) Minat (Y) 0,05 0,000 9,436 0,263 Signifikan 
Religiusitas (X2) Minat (Y) 0,05 0,000 4,613 0,263 Signifikan 

Simultan (X1 dan X2) Minat (Y) 0,05 0,000 44,134 0,263 Signifikan 
Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2022 

1. Pengaruh variabel Persepsi terhadap minat menabung santri di bank 

Syariah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi santri dari hasil uji t 

dapat diketahui bahwa besarnya nilai variabel persepsi santri adalah 9,436 dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,000. Dengan menggunakan batas signifikan 5%, 

berarti p-value <5% yaitu 0,000 < 0,05 dan diperoleh  ttabel sebesar 0,263. Ini 

berarti thitung > ttabel, yaitu 9,436 > 0,263. Maka variabel persepsi santri 

berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di bank Syariah.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sulaiman, hasil signifikansi yang didapatkan yaitu 0,013 < 0,05 dan thitung >  ttabel 

yaitu 2,533 > 1,989 maka persepsi santri berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat menabung di bank Syariah.
135

 Hasil yang sama juga dapat kita 

                                                 
135

 Sulaiman Zain, “Pengaruh Persepsi Santri, Religiusitas dan Promosi Bank Syariah 

terhadap Minat Menabung Santri pada Produk Simpanan Pelajar (Studi Pada Santri Pondok 
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lihat dari penelitian yang dilakukan oleh Galang yang mendapatkan hasil persepsi 

santri berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung di bank 

Syariah.
136

 Diperkuat pula dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat yang 

mendapatkan hasil bahwa persepsi santri terhadap bank syariah tergolong baik, 

hal ini dapat dilihat dari skor setiap aspek-aspek persepsi mempunyai distribusi 

rata-rata 0 dan standar deviasi 1.
137

 

Hasil penelitian diatas bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Jumriani yaitu, persepsi santri Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa Benteng 

untuk menabung di bank syariah sangatlah kurang atau lemah bahkan santri lebih 

memilih untuk membuka tabungan di bank konvensional dikarenakan, bank 

konvensional lebih mudah ditemui di daerahnya.
138

 Sejalan dengan penelitian 

tersebut Oktafiani mendapatkan hasil bahwa persepsi tidak berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap minat menabung santri Pondok Pesantren Minhajut 

Tholabah di bank Syariah
139

 dan Siti Fatimah juga mendapatkan hasil yang sama 

bahwa persepsi santri Pondok Pesantren Motivator Qur'an Ekselensia Indonesia 

tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung santri di bank 

syariah.
140
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Berdasarkan Eysenck katakan dalam Asrori bahwa persepsi sesungguhnya 

memerlukan proses belajar dan pengalaman. Hasil proses belajar dan interaksi 

seseorang akan memberikan pengalaman bagi dirinya untuk dapat 

membandingkan keadaan yang dihadapinya.
141

 Proses belajar yang sangat kental 

dengan nilai-nilai Islam dan pengalaman yang didapatkan dari ustad, kyai bahkan 

sampai ulama. Maka hal ini lah yang membangun persepsi santri Pondok 

Pesantren Nahdlatul Ulum memiliki minat menabung di bank Syariah. 

2. Pengaruh variabel Religiusitas terhadap minat minat menabung santri di 

bank Syariah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel religiusitas santri dari hasil 

uji t dapat diketahui bahwa besarnya nilai variabel religiusitas santri adalah 4,613 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Dengan menggunakan batas signifikan 

5%, berarti p-value <5% yaitu 0,000 < 0,05 dan diperoleh  ttabel sebesar 0,263. Ini 

berarti thitung > ttabel, yaitu 4,613 > 0,263. Maka variabel Religiusitas santri 

berpengaruh signifikan terhadap minat minat menabung di bank Syariah. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sulaiman, hasil signifikansi yang didapatkan yaitu 0,000 < 0,05 dan thitung >  ttabel 

yaitu 7.056  > 1,989 maka religiusitas santri berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat menabung di bank Syariah.
142

 Hasil yang sama juga dapat kita 

lihat dari penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah yang mendapatkan hasil 

religiusitas santri berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung di 

bank Syariah. Galang juga mendapatkan hasil yang sama bahwa religiusitas santri 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung.
143
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Hasil penelitian diatas bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rikky yang menunjukkan bahwa tingkat religiusitas santri Pondok Pesantren al-

Barokah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung di 

bank syariah, hal tersebut dikarenakan mayoritas santri berasumsi bahwa 

menabung ialah kegiatan investasi untuk duniawi saja.
144

 Sejalan dengan 

penelitian tersebut Riska mendapatkan hasil bahwa religiusitas tidak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat menabung santri mahasiswa Pondok 

Pesantren Al Hidayah Karangsuci di bank Syariah
145

 dan Zamroni juga 

mendapatkan hasil yang sama bahwa religious commitment tidak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat menabung santri mahasiswa Pondok 

Pesantren Al-Luqmaniyyah di bank syariah.
146

 

Berdasarkan penjelasan dari Muhammad Syafi‟i Antonio bahwasanya bila 

seorang muslim yang memiliki religiusitas yang cukup tinggi akan berupaya 

untuk menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh (Kaffah). Islam secara 

menyeluruh haruslah mencakup segala aspek kehidupan, baik itu bersifat ibadah 

maupun ke sesama manusia (muamalah). Ibadah berperan untuk menjelaskan 

hakikat hidup manusia sebagai hamba Allah maupun khalifah di muka bumi. 

Muamalah merupakan rules of game bagi manusia dan kehidupan sosial tanpa 

memandang muslim ataupun non-muslim, miskin ataupun kaya dan sebagainya. 

Aspek muamalah tersebut mencakup antara lain politik islam, ekonomi islam, 

budaya islam, hukum islam hal tersebut merupakan beberapa hal yang harus 

diperhatikan agar dapat menjalani Islam secara menyeluruh (kaffah) atau dengan 
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kata lain agar dapat mencapai Islam secara keseluruhan maka perekonomian 

seseorang harus pula didasari pada Syariat Islam.
147

 

Berdasarkan penjelasan di atas maka tidak heran bila santri Pondok 

Pesantren Nahdlatul Ulum yang hampir setiap hari berkecimpung dengan kitab 

kuning, mendengarkan ceramah dari kyai dan tidak henti-hentinya melantunkan 

ayat-ayat Al-Quran memiliki minat yang cukup tinggi untuk menabung di bank 

Syariah, hal tersebut tidak lain hanya untuk mencapai keridhaan Allah SWT. agar 

dapat masuk ke dalam Islam secara Kaffah (Menyeluruh). 

3. Pengaruh variabel Persepsi dan Religiusitas secara simultan terhadap 

minat menabung santri di bank Syariah 

Hasil yang didapatkan dari pengujian diperoleh nilai fhitung sebesar 44,134 

dengan signifikan 0,000. Oleh karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 dan 

memperoleh  ftabel  0,263. Ini berarti fhitung > ftabel yaitu 44,134 > 0,263. Maka 

penelitian ini mampu membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan secara bersama-sama antara persepsi dan religiusitas terhadap minat 

menabung santri di bank Syariah.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti 

Fatimah yang dimana nilai fhitung sebesar 6,735 dengan signifikan 0,002. Oleh 

karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 dan memperoleh  ftabel  3,12. Ini berarti 

fhitung > ftabel yaitu 6,735 > 3,12. Maka terdapat pengaruh positif dan signifikan 

secara bersama-sama antara persepsi dan religiusitas terhadap minat menabung 

santri di bank Syariah.
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Berdasarkan penelitian Roni Andespa tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat nasabah dalam menabung di bank Syariah, mendapatkan 

hasil bahwa keluarga, budaya, kepribadian dan konsep diri, keyakinan dan sikap, 

usia dan siklus hidup, distribusi, promosi, harga, produk, peran dan status, kelas 

sosial, kelompok acuan, pembelajaran dan keluarga adalah variabel yang 

mempengaruhi nasabah dalam mengambil keputusan menabung di Bank Syariah. 

Selain dari faktor-faktor tersebut, persepsi juga adalah salah satu faktor yang 

berpengaruh dalam minat menabung di Bank Syariah.
149

 

Selain dari faktor persepsi terdapat juga faktor religiusitas yang sangat 

mendorong dalam mempengaruhi minat menabung di bank syariah. Salah satu 

faktor yang sangat menentukan adalah faktor pribadi. Mengingat Indonesia 

merupakan negara dengan landasan agama yang kuat, maka religiusitas menjadi 

hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan keseharian umat beragama, 

terlebih umat Islam.
150

 Untuk pengaruh persepsi dan religiusitas santri secara 

simultan terhadap minat menabung di bank Syariah belum didapatkan penelitian 

yang bertentangan atau berlawanan dengan penelitian ini. 

  

                                                 
149

 Roni Andespa. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Menabung 

di Bank Syariah”,  Al Masraf 2, No 1 (2017): h. 56. 
150

 Fifi Afiyanti Tripuspitorini, “Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Mahasiswa 

Politeknik Negeri Bandung untuk Menabung di Bank Syariah”, Jurnal Masharif al-Syariah 4, no. 

2 (2019): h. 56. 



65 

 

BAB V 

HASIL KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan, sebagai berikut :   

1. Variabel persepsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

menabung santri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum di bank Syariah. Hal 

ini dapat dilihat dari p-value <5% yaitu 0,000 < 0,05 dan diperoleh  ttabel 

sebesar 0,263. Ini berarti thitung > ttabel, yaitu 9,436 > 0,263. Semakin baik 

persepsi seseorang santri terhadap bank Syariah maka minat untuk 

menabung di bank Syariah juga akan semakin tinggi. 

2. Variabel Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

menabung santri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum di bank Syariah. Hal 

ini dapat dilihat dari p-value <5% yaitu 0,000 < 0,05 dan diperoleh  ttabel 

sebesar 0,263. Ini berarti thitung > ttabel, yaitu 4,613 > 0,263. Santri yang 

setiap harinya berkecimpung dengan ajaran agama Islam tentunya tidak 

asing lagi dengan larangan riba sebagaimana dijelaskan di Al-Qur‟an dan 

Hadis hal ini yang sangat mendorong minat santri untuk menjauhi hal 

tersebut dan membuat minat untuk menabung di bank Syariah semakin 

kuat. 

3. Variabel Persepsi dan Religiusitas secara simultan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat menabung santri Pondok Pesantren Nahdlatul 

Ulum di bank Syariah. Hal ini dapat dilihat dari nilai fhitung sebesar 44,134 

dengan signifikan 0,000. Oleh karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 

dan memperoleh  ftabel  0,263. Ini berarti fhitung > ftabel yaitu 44,134 > 0,263. 



66 

 

B. Saran 

1. Bagi lembaga keuangan Syariah, dalam hal ini Bank Syariah di seluruh 

Indonesia terutamanya untuk Bank Syariah yang berada di Maros, 

berdasarkan hasil penelitian perlu adanya peningkatan sosialisasi kepada 

santri tentang literasi keuangan Syariah agar lembaga keuangan Syariah 

menjadi lebih baik kedepannya, dapat diterima dan dimengerti oleh 

seluruh masyarakat. Karena kita ketahui bersama bahwa santri adalah 

bibit-bibit calon pemimpin di masa depan nanti yang akan 

menyebarluaskan ajaran-ajaran Islam di manapun mereka berada. 

2. Bagi pesantren, diharapkan dapat menambahkan mata pelajaran terkait 

fiqih muamalah atau ekonomi Islam baik itu di dalam kelas ataupun diluar 

kelas seperti pengajian kitab. 

3. Bagi santri, diharapkan lebih mampu meningkatkan kesadaran akan 

pentingnya Perbankan Syariah dan diharapkan lebih proaktif dalam 

mempelajari literatur-literatur lembaga keuangan Syariah.  

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk memasukkan indikator atau 

variabel yang lain dalam penelitiannya, sehingga mendapatkan gambaran 

atau hasil yang lebih luas terkait penelitian yang akan dilakukannya.  

 

 

 



67 

 

DAFTAR PUSTAKA 

“Hadits Muslim Nomor 2995”. Situs Resmi Tafsirq. https://tafsirq.com 
/hadits/muslim/2995 (16 November 2021). 

Abdullah, Taufik. Agama Dan Perubahan Sosial. Jakarta: PT. Rajagrafindo 
Persada, 1996. 

Ahmadi, Abu. Psikologi Sosial edisi revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009. 

Akbar, Kurnia. Strategi Pemasaran & Terapan. Yogyakarta: Penerbit Offset, 
2013. 

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Fathul al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari. Kaherah: Dar al-
Rayyan li al-Turath, 1986. 

Amaliah, Muliyani. “Pengaruh Pengetahuan Santri, Religiusitas Dan Lokasi 
Perbankan Syariah terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah (Studi 
Kasus Pondok Pesantren Darul Ikhlash dalan Lidang Kecamatan 
Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)”. Skripsi. Padangsidimpuan: 
Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, 2018. 

Amanati, Riska. “Pengaruh Tingkat Religiusitas, Pengetahuan dan Pendapatan 
Santri Mahasiswa Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsuci Purwokerto 
terhadap Minat Menabung di Bank Syariah”. Skripsi, Ponorogo: Fak. 
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo, 2021. 

Amiruddin K. “Konseptualisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah”. Al-
Mashrafiyah 1, no. 1 (2017): h. 8-13 

Ancok, Djamaludin dan Fuad Nashori Suroso. Psikologi Islam: Solusi Islam Atas 
Problem-Problem Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.  

Andespa, Roni. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam 
Menabung di Bank Syariah”.  Al Masraf 2, No 1 (2017): h. 44-56. 

Andi, Thahir. “Hubungan Religiusitas dan Suasana Rumah Dengan Kecerdasan 
Emosional Pada Remaja Akhir”. Tesis, Yogyakarta: Pasca Sarjana 
Universitas Muhammadiayah Yogyakarta, 2004. 

Andriani, Ayu. “Pengaruh Persepsi dan Religiusitas Santri terhadap Minat 
Menabung di Perbankan Syariah (Studi Kasus di Pondok Pesantren  Al-
Falah Mojo Kediri)”. Skripsi. Tulungagung: Fak. Ekonomi Dan Bisnis 
Islam IAIN Tulungagung, 2015. 

Anggasari. “Hubungan Tingkat Religiusitas Dengan Sikap Konsumtif pada Ibu 
Rumah Tangga”. Jurnal Psikologi 2, no. 4 (1997): h. 15-20. 

Antonio, Muhammad Syafi‟i. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema 
Insani,2001. 

Asrori, Mohammad. Psikologi Pembelajaran. Bandung: Wacana Prima, 2009. 

Azis, Rosmiaty. Ilmu Pendidikan Islam. Yogyakarta: Penerbit Sibuku, 2016. 

Bimo, Walgito. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: C.V Andi, 2010. 

Binjai, Abdul Halim Hasan. Tafsir Al-Ahkam. Jakarta, Kencana Prenada Media 
Group, 2006. 



68 

 

Budi. “Pesantren Nahdlatul Ulum Soreang, Maros”. Laduni.Id.. 19 November 
2019. https://www.laduni.id/post/read/66245/pesantren-nahdlatul-ulum-
soreang-maros (4 Juli 2022). 

Cahyani, Sri Indah. “Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan dan Persepsi Santri 
Tentang Bank Syariah terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah (Studi 
Kasus Santri Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang Tahun 
2018)”. Skripsi. Semarang: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN 
Walisongo, 2019. 

Cahyono, Heru, Nur Muhammad Faiz Amin, Tarjono dan Agung Mardiansyah. 
“Pengaruh Persepsi dan Religiusitas Santri Terhadap Minat Menabung di 
Bank Syariah”. Ecobankers 2, no. 2, (2021): h. 80-87. 

Darussalam, Hidayat. “Persepsi  Santri  Pondok  Pesantren Darussalam terhadap  
Bank Syariah Indonesia”. SEMB-J  2, no. 3 (2021): h. 130-139. 

Darajat, Zakiah Dkk. Metodologi Pengajaran Agama Islam. Jakarta: Bumi 
Aksara, 1996. 

Dhofier, Zamakhsyari. Tradisi Pesantren. Jakarta: LP3ES, 1982. 

Emis Dashboard, “Data Statistik Pendidikan Islam” Official Website Emis Pendis 
Kemenag. http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/?content=data-
statistik (6 Maret 2022). 

Engel, James F. et.all. Consumer Behavior. Illinois : The Dryden Press, 1968. 

Erlina, Wiwin. “Pengaruh Persepsi Mahasiswa Uin Jakarta Tentang Perbankan 
Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Mandiri”. Skripsi. 
Jakarta: Fak. Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2019. 

Fadeli, Soeleman dan Mohammad Subhan. Antologi Sejarah Istilah Amaliah 
Uswah NU. Surabaya: khlmista, 2012. 

Firdaus, Muhammad dkk. Konsep dan Implementasi Bank Syariah. Jakarta: 
Renaisan, 2005. 

Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19. 
Semara ng: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011. 

-------. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: 
Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018. 

Hartini, Putri. “Pengaruh Pengetahuan dan Religiusitas terhadap Minat Santri 
Memilih Produk Perbankan Syariah (Studi pada Pesantren di Aceh 
Besar)”. Skripsi. Banda Aceh: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-
Raniry, 2019. 

Hasan,  Ali. Marketing Dan Kasus-Kasu Pilihan. Jakarta: CAPS, 2013. 

Hasibuan, Ali Akbar. “Pengaruh Pengetahuan, Lokasi dan Religiusitas Santri  
terhadap Minat Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus Santri Pondok 
Pesantren Darul Falah Langga Payung)”. Skripsi. Padangsidimpuan: Fak. 
Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, 2020. 

Hidayatulloh, Siti Fatimah. “Pengaruh Religiusitas dan Persepsi Santri terhadap 
Minat Menabung pada Perbankan Syariah di Pesantren Motivator Qur'an 
Ekselensia Indonesia”. Skripsi, Jakarta: Fak. Ilmu Dakwah dan Ilmu 
Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2021. 

Hurlock, Elizabeth B. Perkembangan Anak. Jakarta: Erlangga, 2004. 



69 

 

Iranati, Rahma Bellani Otavindria. “Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan, 
Pengetahuan, dan Lokasi Terhadap Minat Masyarakat Menabung di Bank 
Syariah (Studi Kasus pada Masyarakat di Kota Tangerang Selatan)”. 
Skripsi. Jakarta: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Syarif Hidayatullah, 
2017. 

Ismawati. “Peran dan Strategi Marketing Funding dalam Meningkatkan Jumlah 
Nasabah Penabung pada Bank Syariah Mandiri Kcp. Panakukang Kota 
Makassar”. Al-Mashrafiyah 3, no. 1 (2019): h. 70-82. 

Jalaluddin. Psikologi Agamai, edisi revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2004. 

Jumriani. “Motivasi Santri Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa Benteng dalam 
Menabung di BNI Konvensional dan BNI Syariah di Kabupaten Sidrap”. 
Skripsi, Parepare: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, 2019. 

Kahmad, Dadang. Sosiologi Agama. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002. 

Karim, Adiwarman A. Bank Islam: Analisis Fiqhi dan Keuangan. Ed. 5, Cet. 11; 
Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016. 

Kementrian Agama RI, Al-Quran Hafalan Mudah Terjemahan & Tajwid warna. 
Bandung: Cordoba, 2021. 

Khazanah, Oktafiani Nur. “Pengaruh Persepsi dan Motivasi Santri terhadap Minat 
Menabung Di Bank Syariah (Studi Pada Santri Minhajut Tholabah 
Kembangan Bukateja Purbalingga)”. Skripsi, Purwokerto: Fak. Ekonomi 
dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2021. 

Kotler, Philip. Manajemen Pemasaran. Ed. XI, jilid 1; Jakarta: PT Indeks, 
Kelompok Gramedia, 2011. 

Kotler, Philip  dan Kevin Lane Keller. Manajemen Pemasaran Jilid I Edisi ke 12. 
Jakarta: Erlangga, 2012. 

Kristiyadi dan Sri Hartiyah. “Pengaruh Kelompok Acuan, Religiusitas, Promosi 
dan Pengetahuan Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Minat 
Menabung di Koperasijasa Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BMT 
TAMZIS Wonosobo)”. Jurnal Ekonomi dan Teknik Informatika 5, no. 9, 
(2016): h. 44-60. 

Kusnandar, Viva Budy. “Indonesia,Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar 
Dunia”, databoks.katadata.co.id, 25 September 2019. 
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-
dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia (22 Oktober 2021). 

Latifah, Nur El. “Pengaruh Pengetahuan, Disposable Income dan Religiusitas 
Terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah pada Santri Pondok 
Pesantren Salaf Ali Al–Fuadiyyah di Pemalang”. Skripsi. Cirebon: 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati, 2016. 

Madjid, Nurcholish. Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan. Jakarta: 
Paradina, 1997. 

Maghfiroh, Sayyidatul. “Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, dan Lingkungan 
Sosial terhadap Minat Menabung di Bank Syariah pada Santri Pesantren 
Mahasiswi Darush Shalihat”. Skripsi. Yogyakarta: Fak. Ekonomi UNY, 
2018. 

Mahmud. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia, 2011. 



70 

 

Nalendra, Aloysius Rangga Aditya. Statistika Seri Dasar dengan SPSS. Bandung: 
Media Sains Indonesia, 2021. 

Nisa, Khoirun. “Analisis Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Religiusitas 
Mahasiswa terhadap Minat Menabung di Syariah”. Skripsi. Lampung: Fak. 
Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan, 2018. 

Nugroho, Bhuono Agung. Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian 
dengan SPSS. Yogyakarta: Andi, 2005. 

Oktaviani, Novi. “Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan dan Lokasi Terhadap Minat 
Menabung Pada Bank Syariah dengan Kepercayaan Sebagai Variabel 
Intervening (Studi Kasus Pada Masyarakat di Blotongan Kota Salatiga)”. 
Skripsi. Salatiga: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Salatiga, 2018. 

Otoritas Jasa Keuangan. “Generic Model Simpanan Pelajar (SimPel)”. Official 
Website Sikapi Uangmu OJK. 
https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/ DetailMateri/463 (22 
Oktober 2021). 

-------. “Perbankan Syariah dan Kelembagaannya”. Official Website Otoritas Jasa 
Keuangan. https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages 
/PBS-dan-Kelembagaan.aspx (30 Oktober 2021). 

-------. “Statistik Perbankan Syariah-November 2021” Official Website OJK. 
https://www. ojk. go. id / id / kanal / syariah /data-dan-statistik / statistik-
perbankan-syariah/default.aspx (6 Maret 2022). 

Pangkalan Data Pondok Pesantren. “Statistik Pesantren” Official Website PDPP 
Kemenag. https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp (22 Oktober 2021). 

Pengurus Wilayah NU Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama DIY. Ke-
NU-An, Ahlussunah Waljama’ah An-Nahdliyyah Untuk Kelas 10 
MA/SMA/SMK. Yogyakarta: LP Ma‟arif NU. 

Permadi, Galang. “Pengaruh Tingkat Religiusitas Dan Persepsi Terhadap Minat 
Menabung Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Santri Di Ponpes Al-
Munawwir Krapyak Yogyakarta)”. Skripsi, Jakarta: Fak. Ekonomi dan 
Bisnis UIN Syarif Hidayatullah,  2020. 

Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum. “Kontak Kami”. Situs Resmi Pondok 
Pesantren Nahdlatul Ulum. https://nahdlatululum.ponpes.id/kontak/ (4 Juli 
2022). 

Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum. “Struktur Organisasi”. Situs Resmi Pondok 
Pesantren Nahdlatul Ulum. https://nahdlatululum.ponpes.id/struktur-
organisasi-pesantren/ (4 Juli 2022). 

Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum. “Visi Misi”. Situs Resmi Pondok Pesantren 
Nahdlatul Ulum. https://nahdlatululum.ponpes.id/visi-misi/ (4 Juli 2022). 

Rahmanto, Khanif. “Pengaruh Tingkat Religiusitas, Kualitas Pelayanan, dan 
Promosi Terhadap Minat Masyarakat Desa Sraten Kab. Semarang Untuk 
Menabung Di Bank Syariah”. Skripsi. Salatiga: Fak. Ekonomi Dan Bisnis 
Islam IAIN Salatiga, 2016. 

Rahmat, Jalaluddin. Psikologi Komunikasi, Cet. Kelima. Bandung : PT. Remaja 
Rosdakarya, 1991. 

-------. Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007. 



71 

 

Ramadhan, Rikky. “Pengaruh Tingkat Religiusitas dan Pengetahuan Produk 
Tabungan Santri Pondok Pesantren Al-Barokah terhadap Minat Menjadi 
Nasabah Di Bank Syariah”. Skripsi. Ponorogo: Fak. Ekonomi Dan Bisnis 
Islam IAIN Ponorogo, 2019. 

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

Riyanto, Yatim. Metodologi Penelitian Pendidikan. Surabaya: SIC, 1996. 

Samsul dan Ismawati. “Tingkat Pemahaman Mahasiswa terhadap Produk-Produk 
Perbankan Syariah”. Al-Mashrafiyah 4, no. 1 (2020): h. 67-78. 

Sari, Fitria Nurma dan Moch Khoirul Anwar. “Pengaruh Tingkat Religiusitas 
Santri Pondok Pesantren Darussalam Kediri terhadap Minat Menabung di 
Perbankan Syariah”. Jurnal Ekonomi Islam 1, no. 1, (2018): h. 25-35. 

Setiadi, Nugroho J. Perilaku Konsumen. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media, 
2003. 

Shariahnews. “Jumlah Tabungan Simpanan Pelajar Capai Rp9 Triliun”. Situs 
Resmi Sharianews.com. https://sharianews.com/posts/jumlah-tabungan-
simpanan-pelajar-capai-rp9-triliun (22 Oktober 2021). 

Siregar, Nurul Lita Evilia. “Pengaruh Pengetahuan Agama Santri/Santriwati 
tentang Perbankan Syariah terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah 
(Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Istiqomah Padangsidimpuan)”. 
Skripsi. Padangsidimpuan: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN 
Padangsidimpuan, 2018. 

Sobur,  Alex. Psikologi Umum. Bandung: Pustaka Setia,2003. 

Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana, 2009. 

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidika Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 
R&D. Cet.13; Bandung: Alfabeta, 2011. 

-------. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta, 2012. 

-------. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatf dan R&D. 
Bandung: Alfabeta, 2015. 

-------. Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 
2016. 

-------. Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi 
dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2017. 

-------. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatf dan R&D. 
Bandung: Alfabeta, 2018. 

Sujarweni, V. Wiratna. SPSS untuk Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015 

Sukmadinata, Nana Syaodih. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT. 
Remaja, 2010. 

Sunyoto, Danang. Metodologi Penelitian Akutansi. Bandung: Refika Aditama, 
2016. 

Supriadi dan Ismawati. “Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk 
Mempertahankan Loyalitas Nasabah”. Jurnal HES 3, no. 1, (2020): h. 41-
50. 



72 

 

Thoha, Miftah. Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasi. Jakarta: 
Rajawali, 2003. 

Tafsir Web. “Quran Surat Al-Baqarah Ayat 275”. Situs Resmi Tafsir Web. https:// 
tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html (19 September 2021). 

Tripuspitorini, Fifi Afiyanti. “Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Mahasiswa 
Politeknik Negeri Bandung untuk Menabung di Bank Syariah”. Jurnal 
Masharif al-Syariah 4, no. 2 (2019): h. 54-69. 

Umar, Husein. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: Rajawali 
Pres, 2009.  

Umar, Husein. Metode  Penelitian untuk Skripsi dan Tesis. Jakarta: Rajawali, 
2013. 

Wirawan, Sarlito Sarwono. Pengantar Umum Psikologi. Jakarta: Bulan Bintang, 
1983. 

Zain, Sulaiman, “Pengaruh Persepsi Santri, Religiusitas dan Promosi Bank 
Syariah terhadap Minat Menabung Santri pada Produk Simpanan Pelajar 
(Studi Pada Santri Pondok Pesantren Al-Mukhlishin)”. Skripsi, Jakarta: 
Fak. Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2020. 

Zamroni, Ahmad. “Pengaruh Religious Commitment  terhadap Minat Menabung 
di Bank Syari‟ah pada Kalangan Santri Mahasiswa”. Tesis, Ponorogo: Fak. 
Ilmu Agama Islam UII, 2018.  



93 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

M. SILMI KAPPA Lahir di Lalabata, Kab. Barru, Prov. Sulawesi 

Selatan pada tanggal 14 Agustus 1999. Penulis merupakan anak 

pertama dari tiga bersaudara pasangan bapak Ilyas dan Ibu 

Haerati Anas. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2005 

sampai 2011 di SD Inpres 17 Lalabata, kemudian penulis 

melanjutkan pendidikan Mts (SMP) dan MA (SMA) di Pondok Pesantren 

Nahdlatul Ulum Soreang-Maros pada tahun 2011 sampai 2017. Kemudian pada 

tahun 2017 penulis melanjutkan melanjutkan jenjang pendidikannya pada 

perguruan tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tepatnya 

jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan penulis 

memperoleh gelar S1 pada tahun 2022. 

 


