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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

DAN KATEGORI SINGKATAN  

 

Prinsipnya “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang digunakan dalam 

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

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

0543/b/U/1987. 

A. Transliterasi 

1. Konsonan  

Huruf hijaiyyah ditransliterasi ke dalam huruf latin, sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي



 

 

xii 

 

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

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vocal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab 

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A a ـَ

 Kasrah I i ـِ

 Dammah U U ـُ

 Fathah dan ya ai a dan u يْ.َ.. 

  Fathah dan wau au a dan u وْ.َ.. 

 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas ا.َ..ى.َ.. 

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

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

 

4. Ta’marbutah 

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

mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. Sedang-

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

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

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

5. Syaddah 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

6. Hamzah 



 

 

xiii 

 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

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

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

7. Penulisann Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi. Misalnya kata Alquran (dari alqura>n), Sunnah, khusus dan umum. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka 

mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

B. Singkatan 

Kategori singkatan yang dibakukan adalah: 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

Cf. = Bandingkan dengan 

Cet. = Cetakan 

swt = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

saw = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

H = Hijrah 

h = halaman 

M = Masehi 

No. = Nomor 

Pen. = Penerbit 

pen. = penulis 

Q.S. = Qur’an, Surah 

/… : …. = Nomor Surah : ayat 

r.a. = radiyalla>hu ‘anhu (’anha) 

s.M = sebelum Masehi 

t.d. = tanpa data 

t.p. = tanpa penerbit 

t.t. = tanpa tempat 

t.th. = tanpa tahun 

w. = wafat tahun 
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ABSTRAK 

 

Nama : Andi Niken Ayu N.F 

NIM : 80500221036 

Judul Tesis : Pengaruh Religiusitas, Psikologi Konsumen, dan Budaya 

terhadap Minat Beli Online Mahasiswa Pascasarjana Prodi 

Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh religiusitas, psikologi 

konsumen dan budaya terhadap minat beli online mahasiswa pascasarjana prodi 

ekonomi syariah UIN Alauddin Makassar secara parsial dan simultan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan 

Explanatory Research. Populasi pada penelitian ini adalah Mahasiswa Pascasarjana 

Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2020-2022 UIN Alauddin Makassar dengan total 

114 mahasiswa, dan sampel jenuh yang diambil adalah seluruh mahasiswa 

Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2020-2022 yang jumlah populasinya 

sebanyak 114 mahasiswa, dan yang akan dijadikan sampel jenuh dalam penelitian 

ini diantaranya 47 mahasiswa angkatan 2020, 31 mahasiswa angkatan 2021 dan 36 

mahasiswa angkatan 2022.   

Seluruh data bersumber dari data primer yang diperoleh dari hasil 

wawancara, kuesioner serta domentasi dan data sekunder berupa literatur termasuk 

situs resmi  UIN Alauddin Makassar. Pengumpulan data melalui wawancara, 

dokumentasi, kuesioner menggunakan analisis regresi linier berganda dan diolah 

dengan SPSS 21.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas, 

psikologi konsumen dan budaya secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat beli online mahasiswa pascasarjana prodi ekonomi syariah 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.  

Religiusitas, Psikologi konsumen dan budaya secara simultan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat beli online sebesar 0.676 yang berarti 67,6%. 

Hal tersebut menunjukan bahwa religiusitas, psikologi konsumen dan budaya 

secara simultan berkontribusi sebesar 67,6% terhadap minat beli. Sedangkan 

sisanya sebesar 32,4% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam 

penelitian ini.  

  

Kata Kunci : Religiusitas, Psikologi Konsumen, Budaya, Minat Beli Online. 
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ABSTRACT 

 

Name : Andi Niken Ayu N.F 

Student Reg. No : 80500221036 

Thesis Title             : The Influence of Religiosity, Consumer Psychology, and 

Culture on Online Buying Interest Graduate Students of 

Sharia Economics Study Program at Alauddin State 

Islamic University Makassar  

The purpose of this study is to determine the influence of religiosity, 

consumer psychology and culture on the online buying interest of graduate students 

of Islamic economics study program UIN Alauddin Makassar partially and 

simultaneously. The method used in this study is a quantitative method with an 

Explanatory Research approach. The population in this study is the Postgraduate 

Students of the Sharia Economics Study Program class of 2020-2022 UIN Alauddin 

Makassar with a total of 114 students, and the saturated samples taken are all 

Postgraduate students of the Sharia Economics Study Program class of 2020-2022 

whose population is 114 students, and those who will be used as saturated samples 

in this study include 47 students of the class of 2020, 31 students of the class of 

2021 and 36 students of the class of 2022.  

All data is sourced from primary data obtained from interviews, 

questionnaires and domentation and secondary data in the form of literature 

including the official website of UIN Alauddin Makassar. Data collection through 

interviews, documentation, questionnaires using multiple linear regression analysis 

and processed with SPSS 21.The results of this study show that religiosity, 

consumer psychology and culture partially have a positive and significant effect on 

the online buying interest of graduate students of the Islamic economics study 

program at Alauddin State Islamic University Makassar. 

Religiosity, consumer psychology and culture simultaneously have a 

positive and significant effect on online buying interest by 0.676 which translates 

to 67.6%. It shows that religiosity, consumer psychology and culture 

simultaneously contribute 67.6% to buying interest. The remaining 32.4% was 

explained by other factors not included in the study.  

 

Keywords: Religiosity, Consumer Psychology, Culture, Online Buying Interest
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BAB I  

BAB II PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama yang universal, Allah swt., telah menentukan  

segala sesuatunya bagi penganutnya.  Islam membedakan permasalahan ibadah  dan 

muamalah. Prinsip ibadah adalah tidak boleh dikerjakan kecuali atas apa yang 

diperintahkan oleh Allah, sedangkan prinsip dari muamalah adalah boleh mengerja-

kan apa saja kecuali sesuatu yang dilarang atau yang diharamkan oleh Allah.1 

Salah satu ruang lingkup dari muamalah yaitu al-Ahkam al- Iqtishadiyyah 

wa al-Maliyyah (hukum ekonomi dan keuangan), adalah hukum yang berhubungan 

dengan hak fakir miskin didalam harta orang kaya, mengatur sumber-sumber pen-

dapatan dan masalah pembelanjaan negara.2 Salah satu aktivitas muamalah yang 

paling sering dilakukan oleh masyarakat adalah aktivitas jual beli. Transaksi jual beli 

diperbolehkan dan dihalalkan oleh agama Islam selama memenuhi rukun dan syarat 

jual beli yang berlaku. 

Era globalisasi yang pesat, teknologi telah mempercepat kemajuan dan 

mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sektor per-

ekonomian. Di Indonesia, perkembangan teknologi telah menciptakan peluang baru 

dalam industri jual beli, terutama dengan hadirnya layanan belanja online. 

Hasil survei We Are Social pada April 2021 mengukuhkan Indonesia 

sebagai negara tertinggi di dunia yang menggunakan layanan e-commerce di mana 

 
1Lukman Yasir, “Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Mazhab Syafi’i”, Jurnal 

Pendidikan & Kajian Aswaja, Vol.6, no. 1 (2019), h. 57. 
2 IAIN Pare-Pare “Ruang Lingkup Muamalah” 16 Agustustus 2022, https://suarapem-

baharu.wordpress.com/2014/06/08/ruang-lingkup-muamalah/ 
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sebanyak 88,1 persen pengguna internet di Indonesia berbelanja online. Laporan e-

Conomy SEA 2021 yang dikeluarkan Temasek, Google, serta Bain & Company 

menyebutkan perdagangan e-commerce di Indonesia pada 2021 tercatat US$53 

miliar atau meningkat 52 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini 

menjadikannya sebagai kontributor terbesar dalam pertumbuhan nilai ekonomi 

digital Indonesia.3 

Menurut data SIRCLO, sebanyak 17,5% masyarakat telah berpindah dari 

berbelanja offline menjadi belanja online. Peningkatan pelanggan yang berbelanja 

online juga cukup besar. Dari semula yang hanya 11%, meningkat menjadi 25% 

pada tahun 2021.4 Mengikuti perkembangan zaman tersebut, aktivitas jual beli 

tidak hanya dilakukan di pasar atau bertemu langsung, akan tetapi bisa juga di-

lakukan secara online melalui media internet atau e-commerce seperti Shopee, 

Lazada, Toko Pedia  dan lain-lain sehingga lebih efisien karena penjual dan pembeli 

tidak perlu bertemu secara langusng untuk melakukan transaksi. 

Pavlou & Gefen berpendapat bahwa belanja online lebih diminati masyarakat 

dibandingkan dengan belanja tradisional, diantara penyebabnya adalah harga yang 

cenderung lebih murah, variasi produk yang lebih banyak, keleluasaan waktu, 

mudahnya akses jual beli online juga rasa aman dan  nyaman tersendiri, meskipun 

masih terdapat berbagai risiko minimnya jaminan  kualitas produk.5 

Jual beli online tidak hanya memilili kelebihan namun juga memiliki 

beberapa kekurangan seperti akad yang mengaharuskan transaksi terjadi secara 

 
3https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/news/read//penguatan-infrastruktur-digital-dukung-

e-commerce-lebih-sustain 
4https://store.sirclo.com/blog/tren-belanja-online-2022/(diakses tanggal 24 Maret 2023) 
5Florida Tilaar, S.L.H.V. Joyce Lavian, dan Ferdy Roring, “Pengaruh Kepercayaan, dan 

Motivasi Terhadap Minat Beli Pengguna Shoppe Secara Online pada Anggota Pemuda GMM Zaitun 

Mahakeret,” Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntans, Vol. 6, no. 4 

(2018): h. 229. 

https://icubeonline.com/news-blog/perilaku-belanja-pelanggan-di-ecommerce-2021
https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/news/read/penguatan-infrastruktur-digital-dukung-
https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/news/read/penguatan-infrastruktur-digital-dukung-
https://store.sirclo.com/blog/tren-belanja-online-2022/
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tunai, contohnya jual beli emas dan perak. Sehingga hukumnya tidak sah apabila 

pembeli melakukan pembayaran dengan mentransfer sejumlah uang ke rekening 

penjual lalu emas akan diterima beberapa saat setelahnya, transaksi ini termasuk 

kedalam riba nasi’ah.6  

Selain itu kemudahan yang diberikan dalam berbelanja online, diskon dan 

flash sale yang diberikan pada berbagai platform ecommerce pun menjadi salah 

satu pemicu perilaku konsumtif kalangan remaja terutama mahasiswa. Sehingga hal 

tersebut pun memicu para mahasiswa untuk menggunakan kredit online atau 

paylater untuk memenuhi kebutuhannya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 

jumlah kontrak pengguna Buy Now Pay Later mengalami pertumbuhan sebanyak 

18,18 juta kontrak atau sebesar 33,25% secara tahunan atawa year on year (YoY) 

menjadi 72,88 juta kontrak per Mei 2023.7 

Paylater pada dasarnya adalah metode pembayaran seperti kartu kredit yang 

dapat digunakan dengan cara yang sama. Penggunaan layanan terbatas dan biaya 

harus dibayar sesuai waktu yang telah ditentukan. Saat menggunakan Paylater, 

pembayaran dapat dilakukan sekaligus atau membayar kemudian selama periode 

waktu tertentu dengan tambahan bunga, artinya terdapat unsur riba didalamnya.8 

Riba dalam ajaran Islam, merupakan hal yang diharamkan dalam QS. Ali 

Imran/3:130 menjelaskan tentang larangan riba 

QS. Ali ‘Imran/3:130 

َ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُوْ  اتَّقوُا اللّٰه ضٰعفَةًَ وَّۖ ا اضَْعاَفاً مُّ بٰوٰٓ  نَ  يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا لََ تأَكُْلوُا الر ِ

 
6Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 

2018): h. 264. 
7 https://keuangan.kontan.co.id/news/pengguna-paylater-melonjak-3325-hingga-mei-2023 
8 Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan 

Ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 425. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458 
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Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 

berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan”.9 

 

Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an, Syaikh As Sa’diy berkata, “Menurut 

sebagian besar ulama adalah bahwa riba itu selamanya haram, walaupun tidak 

berlipat ganda. Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah Riba nasiah yang umum 

terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah, yaitu ketika orang yang berhutang 

sudah jatuh tempo harus membayar, namun ia belum mampu, orang yang memberi 

pinjaman berkata, "Kamu mau membayar hutangmu atau saya tambah lagi waktu-

nya namun hutangmu juga bertambah".10 

Hadis dan ayat Al-Qur’an diatas sudah menjelaskan secara tegas bahwa riba 

merupakan hal yang haram dilakukan oleh umat islam. Sebagai orang beriman dan 

berakal, umat muslim harus bisa membedakan antara jual beli yang terdapat riba 

didalamnya atau tidak. Allah swt., tidak melarang bahkan menghalalkan adanya 

perdagangan atau jual beli namun, jika terdapat indikasi riba dalam praktek jual beli 

tersebut, maka akan menjadi sesuatu yang haram.  

Selain riba, transaksi jual beli online juga memiliki potensi terjadinya gharar 

atau adanya ketidakpastian barang dagangan, seperti adanya perbedaan yang besar 

antara barang yang difoto dengan aslinya. Diawal pembelian memang sudah di-

jelaskan bahan dan kualitas barang yang akan dibeli oleh konsumen. Tetapi ter-

kadang setelah pemesanan dilakukan dan barang sudah ada ternyata bahan dan 

kualitas banyak yang tidak sesuai dengan penawaran awal.  

 
9Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahnya. 
10https://tafsirweb.com/1262-surat-ali-imran-ayat-130.html(diakses tanggal 27 Juni 2023). 
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Para ulama sepakat tentang keharaman jual beli gharar, misalnya jual beli 

air susu yang belum diperah, wol yang masih dikulit, janin dalam perut, ikan dalam 

kolam, dan burung-burung di udara sebelum ditangkap. Termasuk pula menjual 

sesuatu milik orang lain yang belum dimiliki. Sama halnya menjual ikan masih di 

sungai atau dilautan.11  

Terlarangnya jual beli ikan di dalam air karena mengandung gharar. Dimana 

tidak bisa dipastikan berapa ekor ikan yang akan didapat. Bahkan ada kemungkinan 

tidak dapat sama sekali. Hal tersebut bisa membuat hilangnya ridha dalam transaksi 

jual beli, karena salah satu pihak ada yang merasa dirugikan. Sehingga gharar men-

jadi salah satu transaksi jual beli yang terlarang. 

Jual beli gharar dalam syariat Islam terlarang. Dengan dasar sabda 

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah: 

مَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بيَْعِ الْغَرَرِ 
ُ عَليَْهِ وَسَلَّ ِ صَلَّى اللَّّٰ  نَهَى رَسُولُ اللَّّٰ

Artinya: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-

hashah dan jual beli gharar”12 

Selain riba dan gharar jual beli online juga rentan terjadi penipuan, contoh-

nya pedagang tidak mengirimkan barang dagangannya, padahal barang tersebut 

sudah di bayar, atau barang sudah dikirimkan ke konsumen akan tetapi konsumen 

tidak mau membayar barang yang sudah dikirim. Hal tersebut menjadi salah satu 

masalah yang sering terjadi saat melakukan transaksi jual beli online dan tentunya 

menjadi hal yang merugikan konsumen. Hal ini tentu menjadi larangan oleh umat 

islam, selain merugikan salah satu pihak hingga tidak tercapainya kemaslahatan 

 
11Wahbah al-Zuhaily, al-Muamalat al-Maliyah al-Muasirah, h. 32, 448-491. 
12 https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html. (diakses pada Tangga; 13 Maret) 

https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html
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juga karena memperoleh keuntungan dengan cara bathil. Hal ini sebagaimana 

firman Allah dalam QS Al-Baqarah/2: 188. 

اَ  نْ  لِتأَكُْلوُْا فَرِيْقاً مِ  اِلىَ الْحُكَّامِ  امَْوَالكَُمْ بيَْنَكُمْ باِلْباَطِلِ وَتدُْلوُْا بِهَآٰ  ا  النَّاسِ  وَلََ تأَكُْلوُْٰٓ مْوَالِ 

ثمِْ وَانَْتمُْ تعَْلَمُوْنَ ࣖ  باِلَِْ
Terjemahnya: 

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 

antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa 

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal 

kamu mengetahui”.13 

 

Tafsir Ash-Shaghir, Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz al-‘Awaji, professor 

tafsir Univ Islam Madinah mengatakan berkata.14 “Janganlah kalian memakan harta 

di antara kalian dengan cara bathil, janganlah kalian saling mengambil harta satu 

sama lain dengan cara yang tidak disukai Allah (dan membawa urusan harta itu) 

berdebat terkait harta mereka (kepada para hakim agar kalian dapat memakan 

sebagian) supaya kalian bisa mengambil sebagian dengan menggugat mereka (harta 

orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kalian mengetahui)”. 

Mudahnya akses untuk melakukan transaksi jual beli online dan banyaknya 

pilihan yang ditawarkan serta harga yang relatif lebih murah  membuat seseorang 

tanpa sadar melakukan kebiasaan membeli barang tanpa memikirkan manfaat dan 

kebutuhan yang sebenarnya atau menimbulkan perilaku impulsive buying. Situasi 

ini menunjukkan bahwa konsumen mengorbankan keyakinan agamanya demi gaya 

hidup yang berorientasi konsumsi dimana mereka tidak mampu mengendalikan 

keinginan duniawinya. Konsumen melakukan perilaku ini hanya ketika mereka 

tidak mampu menahan dorongan dan keinginannya. Agama diharapkan dapat 

 
13 Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahnya 
14https://tafsirweb.com/699-surat-al-baqarah-ayat-188.html (diakses tanggal 27 Juni 2023)  

https://tafsirweb.com/699-surat-al-baqarah-ayat-188.html
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mengekang perilaku seperti itu, yang tidak terjadi pada semua orang.15  

Selain itu, kurangnya kesadaran konsumen untuk mencari tahu tentang halal 

atau haramnya kandungan makanan yang di jual di e-commers menjadi salah satu 

hal yang juga harus di perhatikan, selain itu hal tersebut juga merupakan hal yang 

tidak diperbolehkan ajaran Islam. Hal tersebut dijelaskan dalam QS Al-A’raf/7:31. 

يحُِبُّ   لََ  انَِّهٗ  تسُْرِفوُْا   وَلََ  وَاشْرَبوُْا  كُلوُْا  وَّ مَسْجِدٍ  كُل ِ  عِنْدَ  زِيْنتَكَُمْ  خُذوُْا  اٰدَمَ  يٰبنَيِْٰٓ   ۞
 الْمُسْرِفيِْنَ ࣖ

Terjemahnya: 

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) 

mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguh-

nya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.16 

 

Tafsir Al-Mukhtashar, Syaikh Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam 

Masjidil Haram mengatakan bahwa “Wahai anak-anak Adam, Kenakanlah pakai-

an yang menutupi aurat dan mempercantik penampilan kalian, yaitu pakaian yang 

bersih dan suci, ketika kalian menunaikan salat dan melaksanakan tawaf. Makanlah 

dan minumlah apa saja yang baik dan dihalalkan oleh Allah, tetapi jangan berlebih-

lebihan dan jangan melampaui batasan yang wajar dalam hal itu. Dan jangan beralih 

dari yang halal menuju yang haram. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang melampaui batas-batas yang wajar.17 

Ayat tersebut tersebut menjelaskan tentang larangan umat muslim untuk 

tidak bertindak berlebih-lebihan, baik dari segi berpakaian maupun makan dan 

minum. Selain itu perintah untuk mengonsumsi makanan halal juga telah dijelaskan 

dalam firman Allah swt., yaitu dalam QS Al-Baqarah/2:168. 

 
15Jaskaran Singh, Gurbir Singh, Satinder Kumar, Ajeet N. Mathur, Religious influences in 

unrestrained consumer behaviour, Journal of Retailing and Consumer Services 58 (2021) 102262 
16Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahnya. 
17 https://tafsirweb.com/2485-surat-al-araf-ayat-31.html (diakses tanggal 27 Juni 2023). 

https://tafsirweb.com/2485-surat-al-araf-ayat-31.html
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لكَُمْ   انَِّهٗ  الشَّيْطٰنِِۗ  خُطُوٰتِ  تتََّبِعوُْا  لََ  طَي بِاً وَّۖ حَلٰلًً  الََْرْضِ  ا فىِ  كُلوُْا مِمَّ النَّاسُ  عَدُوٌّ  يٰٰٓايَُّهَا 
بيِْن    مُّ

Terjemahnya: 

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat 

di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena 

sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.18 

 

Aturan dan larangan dalam sebuah agama  berpengaruh dalam mengambil 

keputusan untuk melakukan jual-beli suatu produk. Agama sebagai sub-budaya, 

dalam konteks perintah dan larangan agama, memiliki pengaruh terhadap perilaku 

dan juga keputusan seseorang untuk membeli atau tidak suatu produk. Konsumen 

tidak bisa membeli barang berdasarkan keinginannya saja,  tetapi juga harus mem-

pertimbangkan aturan-aturan agama sebagai keyakinan yang mereka percayai.19 

Terkait dengan perilaku konsumen dalam membuat keputusan melakukan 

pembelian secara online, konsumen akan melakukan pertimbangan-pertimbangan 

seperti pencarian informasi mengenai suatu produk, mempertimbangkan alternatif 

produk lainnya, sampai akhirnya memutuskan untuk melakukan pembelian. Proses 

pertimbangan tersebut melibatkan faktor internal dalam Theory of Planned 

Behavior (TPB). Menurut Peterson (2012) Niat merupakan prediktor yang penting 

dari perilaku. Ninat ditentukan oleh sikap terhadap perilaku yang akan dilakukan, 

norma-norma subyektif (subjective norms) yang berhubungan dengan perilaku 

yang akan dilakukan, dan kontrol perilaku (perceived behavioral control) untuk 

melakukan perilaku tersebut.20 

 
18Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahnya. 
19Reza Rizki Nur Ikhsan dan Sukardi, “Pengaruh Religiusitas, Sikap, Norma Subjektif, dan        

Kontrol Perilaku terhadap Niat Membeli Produk Kosmetik Halal di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, Vol. 11 No. 01 

Juli 2020, h.50. 
20ayu Indrayana, dan Kudang Boro Seminar, “Faktor Penentu Minat Penggunaan Instagram 

untuk Pembelian Online Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) dan Theory of 

Planned Behavior (TPB), Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen, Vol. 2 No. 2, Mei 2016 
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Religiusitas adalah salah satu faktor pendorong penting yang dapat ber-

pengaruh terhadap perilaku konsumen. Hal ini didasari atas keputusan konsumen 

untuk membeli produk tergantung kadar keimanan mereka. Dalam ekonomi Islam, 

perilaku konsumsi merupakan aspek yang tak terpisahkan dari peran keimanan. 

Keimanan memainkan peran krusial karena membentuk cara pandang dunia 

individu, yang pada gilirannya mempengaruhi kepribadian mereka. Keimanan juga 

berfungsi sebagai filter moral dalam menggunakan harta dan mendorong peng-

gunaan sumber daya (pendapatan) secara efisien.  

Ajaran konsumsi dalam Islam menekankan pentingnya mengutamakan 

kebutuhan daripada keinginan, dengan kebutuhan didasarkan pada maslahah atau 

manfaat yang baik. Dalam hal perilaku dan gaya konsumsi, penting untuk tetap 

dalam batas yang wajar, tidak berlebihan (isyraf) atau boros (tabzir), bahkan jika 

seseorang memiliki kekayaan atau kemampuan finansial yang berlimpah. Alquran 

sendiri telah menekankan pentingnya untuk tidak berlebihan atau boros, karena 

perilaku semacam itu dianggap sebagai tindakan syaitan. Hal ini dijelaskan dalam 

QS Al-Isra/17:27. 

ا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ِۗوَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَب هِٖ كَفوُْرًا  رِيْنَ كَانوُْٰٓ  انَِّ الْمُبذَ ِ

Terjemahnya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara 

syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.21 

Religiusitas seseorang bisa dikenali dengan beberapa ritual yang dilakukan 

oleh seorang, seperti beribadah sholat lima waktu, membaca Alquran, zakat, 

sedekah, berpuasa, serta makanan yang dimakan, dan lain-lain. Terkait dengan 

perilaku konsumsi dimana agama merupakan salah satu sub-budaya yang mem-

 
21 Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahnya 
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pengaruhi perilaku konsumsi seorang individu, pilihan atas produk yang akan di-

konsumsi membantu untuk mengenali dan menyampaikan religiusitas seseorang.22 

Permasalahan yang terjadi di masyarakat saat melakukan transaksi online 

seperti adanya riba, gharar, penipuan, halal atau haramnya makanan yang dibeli, 

dan sikap yang berlebih-lebihan (isyraf) atau boros (tabzir). Semua hal tersebut 

tentu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Karena itu, peneliti menggunakan 

pengaruh  religiusitas yang diduga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

keputusan seseorang dalam melakukan transaksi jual beli online tersebut. Selain itu, 

faktor psikologis juga menjadi salah satu faktor pendorong dalam pengambilan 

keputusan saat akan melakukan transaksi jual beli.  Faktor psikologis merupakan 

cara yang digunakan untuk mengenali perasaan mereka, mengumpulkan dan 

menganalisa informasi, merumuskan pemikiran dan pendapat serta mengambil 

tindakan.23 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, adanya  peningkatan dan penurunan 

minat beli konsumen tidak terlepas dari faktor motivasi individu dalam kegiatan 

belanja, motivasi sendiri menjadi salah satu indikator dalam psikologi konsumen. 

Faktor psikologis sebagai bagian dari pengaruh lingkungan dimana ia tinggal dan 

hidup pada waktu sekarang tanpa mengabaikan pengaruh dimasa lampau atau 

antisipasinya pada waktu yang akan datang, pilihan barang yang dibeli seseorang 

 
22Reza Rizki Nur Ikhsan dan Sukardi, “Pengaruh Religiusitas, Sikap, Norma Subjektif, 

dan  Kontrol Perilaku terhadap Niat Membeli Produk Kosmetik Halal di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, Vol. 

11 No. 01 Juli 2020, h.50. 
23 Indra Abadi, dkk., “Pengaruh Bauran Pemasaran,Psikologi Konsumen dan Motivasi 

Hedonis terhadap Keputusan Pembelian Impulsif dan Kepuasan Konsumen Berbelanja pada Toko 

Online di Kota Pare-Pare”, Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, Vol. 16, No. 2, Desember 

2021, h.130. 
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lebih lanjut dipengaruhi oleh faktor psikologi. 24 Pemasar atau pedagang yang 

mampu menawarkan produk yang bisa menggugah emosional konsumen akan 

menciptakan keputusan pembelian. Hal ini dikarenakan kepuasan konsumen terkait 

erat dengan faktor psikologisnya.25 

Budaya juga memainkan peran penting dan mendalam pada pembentukan 

perilaku pembelian konsumen. Kebudayaan sebagai seperangkat nilai-nilai, ke-

percayaan, kebiasaan, keinginan dan perilaku yang dipelajari masyarakat sekitar, 

dari keluarga, atau lembaga formal lainnya sebagai sebuah pedoman perilaku. 

Aspek eksternal ini menjadi faktor penentu yang paling mendasar dari segi 

keinginan dan perilaku seseorang karena menyangkut segala aspek kehidupan 

manusia. Dalam faktor kebudayaan, pemasar harus memahami pengaruhnya 

terhapap konsumen yaitu budaya.26 

Hasil penelitian Hidayati tahun 2011 tentang “Pengaruh Faktor Kebudayaan 

dan Faktor Sosial terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Ritel Modern” me-

nunjukkan bahwa secara uji parsial faktor kebudayaan tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian akan tetapi faktor sosial yang berpengaruh. Pada uji simultan 

menunjukkan bahwa faktor kebudayaan dan faktor sosial, berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian di ritel modern. Sedangkan hasil penelitian dari Aura Manik 

 
24 Mardon Nafali dan Djurwati Soepeno, “Analisis Pengaruh Fakto-Faktor Perilaku 

konsumen tehadap Keputusan Pembelian Makanan Mie Instan Merek Indomie (Studi Kasus pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,dan Fakultas Pertanian 

Universitas Sam Ratulangi Manado)”, Jurnal EMBA, Vol.4 No.4 Desember 2016, h. 986. 
25 Indra Abadi, dkk., “Pengaruh Bauran Pemasaran,Psikologi Konsumen dan Motivasi 

Hedonis terhadap Keputusan Pembelian Impulsif dan Kepuasan Konsumen Berbelanja pada Toko 

Online di Kota Pare-Pare”, Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, Vol. 16, No. 2, Desember 

2021, h.130. 
26 Andi Fisal Bahari dan Muhammad Ashoer, “Pengaruh Budaya, Sosial, Pribadi dan 

Psikologis Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Ekowisata”, Jurnal Manajemen, Ide, 

Inspirasi, Vol.5, No. 1, (Januari-Juni) 2018, h.72. 
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Nurjannah 2022 “Pengaruh Budaya, Harga dan Kualitas Produk Terhadap Minat 

Beli Kuota Internet di Konter Bima Cell Sidoarjo” menunjukkan bahwa budaya 

berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian. 27  Perbedaan hasil 

penelitian tersebut mendorong peneliti untuk mengetahui pengaruh budaya secara 

parsial dan simultan dalam menentukan minat beli online. 

Zaman sekarang ini dengan adanya e-money membuat aktifitas pembayaran 

lebih mudah, terutama di kalangan mahasiswa yang yang lahir di era 4.0 mem-

punyai ke aktifan yang tinggi di dunia sosial media. Mahasiswa termasuk dalam 

salah satu elemen masyarakat yang melakukan kegiatan pembelian impulsif atau 

biasa disebut dengan pembelian yang tak terencana (implusive buying) dengan 

gadget yang dimiliki mahasiswa bisa dengan mudah melakukan teransaksi  online. 

Dalam kasus belanja online generasi muda atau masyarakat milenial adalah salah 

satu entitas yang paling sering menggunakannya.  

Howe dan Strauss (2000), pertama kali menggunakan istilah milenial. 

Masyarakat milenial menurut mereka adalah anak-anak yang lahir pada 1982 

masuk pra-sekolah. Pendapat lain menurut Carlson (2008), generasi milenial adalah 

mereka yang lahir dalam rentang 1983 sampai dengan 2001. Jika didasar-kan pada 

Generation Theory yang dicetuskan oleh Karl Mannheim (1923), generasi milenial 

adalah generasi yang lahir pada rasio tahun 1980 sampai dengan 2000. Generasi 

milenial juga disebut sebagai generasi Y. Salah satu ciri masyarakat milenial adalah 

peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi 

digital. Karena dibesarkan oleh kemajuan teknologi, generasi milenial memiliki 

 
27Aura Manik Nurjannah,2022, Pengaruh Budaya, Harga dan Kualitas Produk Terhadap 

Minat Beli Kuota Internet di Konter Bima Cell Sidoarjo, Journal of Sustainability Business Research 

ISSN : 2746 –8607 Vol 3 No 1 Maret 2022. 
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ciri-ciri kreatif, informatif, mempunyai passion dan produktif. 

Berdasarkan Phenomena gap dan research gap yang telah diuraikan di atas, 

maka penelitian ini untuk mengestimasi perilaku konsumen dalam membuat 

keputusan melakukan pembelian secara online menggunakan pendekatan Theory of 

Planned Behavior (TPB), sebab saat ini perkembangan teknologi telah menciptakan 

peluang baru dalam industri jual beli, terutama dengan hadirnya layanan belanja 

online. Tetapi mengingat banyaknya masyarakat yang belum memperhatikan 

berbagai risiko saat berbelanja online, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti 

kembali faktor yang mempengaruhi perilaku individu, melalui minat individu yang 

dipengaruhi oleh sikap terhadap penggunaan, norma subjektif, dan kontrol perilaku 

yang dipersepsikan. 

Karena itu, agar memperoleh kajian secara tersusun maka perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut yaitu dengan judul “Pengaruh Religiusitas, Psikologi 

Konsumen, dan Budaya Terhadap Minat Beli Online Mahasiswa Program Studi 

Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh religiusitas terhadap minat beli online maha-

siswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar? 

2. Bagaimanakah pengaruh psikologi konsumen terhadap minat beli online 

mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar? 

3. Bagaimanakah pengaruh budaya terhadap minat beli online mahasiswa 
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pasca sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar? 

4. Bagaimanakah pengaruh religiusitas, psikologi konsumen dan budaya 

terhadap minat beli online mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar? 

C. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka hipotesis pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Ho : p = 0 tidak terdapat pengaruh signifikan antara religiusitas dengan 

minat beli online. 

Ha : p ≠ 0 terdapat pengaruh signifikan antara religiusitas dengan minat 

beli  online. 

2. Ho : p = 0 tidak terdapat pengaruh signifikan antara psikologi konsumen 

dengan minat beli online. 

Ha : p ≠ 0 terdapat pengaruh signifikan antara psikologi konsumen 

dengan minat beli online. 

3. Ho : p = 0 tidak terdapat pengaruh signifikan antara budaya dengan minat 

beli online. 

Ha : p ≠ 0 terdapat pengaruh signifikan antara budaya dengan minat beli 

online. 

4. Ho : p = 0 tidak terdapat pengaruh signifikan antara religiusitas, psikologi 

konsumen dan budaya dengan minat beli online. 

5. Ha : p ≠ 0 terdapat pengaruh signifikan antara religiusitas, psikologi 

konsumen dan budaya dengan minat beli online. 
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D. Definisi Operasional Variabel 

Memperoleh gambaran yang jelas mengenai variabel-variabel yang akan 

diteliti, maka variabel yang diteliti perlu didefinisikan dalam bentuk rumusan yang 

lebih operasional, sehingga dapat dihindari interpretasi lain dari yang dimaksud-

kan. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Religiusitas (X1) 

Religiusitas adalah suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang 

mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya kepada 

agama.28 Pada penelitian ini religiusitas merupakan variabel bebas (Independent 

variable) yang disimbolkan dengan X1. Indikator yang digunakan adalah: a) aspek 

ideologi/keimanan, b) aspek ritualistik/ibadah, c) aspek eksperiensial/penghayatan  

d) Aspek pengamalan/konsekuensial, dan e) Aspek keilmuan/ intelektual.  

2. Psikologi Konsumen (X2) 

Faktor psikologis merupakan cara yang digunakan untuk mengenali pe-

rasaan mereka, mengunpulkan dan manganalisa informasi, merumuskan pemikir-

an dan pendapat serta mengambil tindakan.29 Psikologi konsumen pada penelitian 

ini merupakan variabel bebas (Independent variable) yang disimbolkan dengan 

X2. Adapun indikator yang digunakan adalah: a) Motivasi, b) Persepsi, c) Pem-

belajaran, dan d) Sikap. 

3. Budaya (X3) 

Budaya merupakan segala bentuk nilai, pemikiran, maupun simbol yang 

 
28Miatun dan Santoso, “Pengaruh Religiusitas Terhadap Gaya Hidup Konsumen Muslim di 

Ponorogo”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam,Vol 2, No.2, 2020, h.116. 
29 Indra Abadi, dkk., “Pengaruh Bauran Pemasaran,Psikologi Konsumen dan Motivasi 

Hedonis terhadap Keputusan Pembelian Impulsif dan Kepuasan Konsumen Berbelanja pada Toko 

Online di Kota Pare-Pare”, Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, Vol. 16, No. 2, Desember 

2021, h.130. 
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akan mempengaruhi perilaku, sikap, kepercayaaan maupun kebiasaan seseorang 

serta masyarakat.30 Penelitian ini budaya merupakan variabel bebas (Independent 

variable) yang disimbolkan dengan X3. Adapun indikator yang digunakan adalah: 

a) Pergeseran Budaya, b) Kepercayaan, dan c) Kebiasaan. 

4. Minat beli online (Y) 

Minat beli online ialah keinginan konsumen untuk membeli produk yang 

ditawarkan produsen melalui media online. Pada penelitian ini minat beli online 

merupakan variabel terikat (Dependent Variable) yang disimbolkan dengan Y. 

Adapun indikator yang digunakan adalah: a) Minat transaksional, b) Minat 

referensial, c) Minat preferensial, dan d) Minat eksploratif. 

E. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1  
Kajian Pustaka 

No. Nama Penulis Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. M. Arpah, 

Maizar, dan 

Septa Diana 

Nabella (2023) 

The effect of trust, 

per-ception of risk 

adnd security on 

consumer purchase 

interest in 

(Empirical study on 

student of the faculty 

of economics and 

business, IBN Sina 

University) 

 

Hasil penelitian ini adalah secara 

parsial variabel Kepercayaan ber-

pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Minat Beli Konsumen 

Lazada, dimana nilai t hitung ke-

percayaan sebesar 8,346 > ttabel 

1,986 dan nilai sig sebesar 0,000 < 

0,05. Variabel persepsi risiko ber-

pengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat beli konsumen di 

Lazada, dimana nilai t hitung untuk 

persepsi risiko sebesar 3,675 > t 

tabel sebesar 1,986 dan nilai sig 

sebesar 0,003 < 0,05. Variabel 

keamanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat beli 

konsumen lazada, dimana nilai t 

 
30Adil, E., Samrin, 2016. Pengaruh Budaya dan Sosial terhadap Keputusan Pembelian 

pada PT. Bina Langgeng Lestari. J. Manaj. Tools 6, h.30–38. 
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hitung untuk keamanan sebesar 

2,466 > t tabel sebesar 1,986 dan 

nilai sig sebesar 0,001 < 0,05. Hasil 

penelitian secara simultan adalah 

kepercayaan, persepsi, risiko dan 

keamanan secara simultan ber-

pengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat beli konsumen di 

Lazada dengan F hitung sebesar 

82,246 > F tabel 2,70 dan signifi-

kansi 0,000 < 0,05. 

2. Muhammad 

Aria Wahyudi 

dan Zara Tania 

Rahmadi (2023) 

The Influence of 

Digitalization, 

Religiusity and 

Product Quality on 

Purchase Decisions 

of Korean Packaged 

Food and Beverage 

Products 

Hasil penelitian ini menujukkan 

bahwa Digitalisasi (digital marke-

ting) berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian produk 

makanan dan minuman Korea, 

religiusitas (halal branding) 

berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian produk makanan dan 

minuman Korea, kualitas produk 

berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian produk makanan dan 

minuman Korea, Digitalisasi, 

Religiusitas, dan kualitas produk 

secara simultan berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian 

produk makanan dan minuman 

Korea. 

3. M. Arpah, 

Maizar, dan 

Septa Diana 

(2023) 

The Effect of Trust, 

Perception of Risk 

and Security on 

Consumer Purchase 

Interesr in Lazada 

(Empirical study on 

student of the faculty 

of economics and 

business) 

Hasil penelitian ini adalah secara 

parsial variabel Kepercayaan 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Minat Beli Konsumen 

Lazada, dimana nilai thitung 

kepercayaan sebesar 8,346 > ttabel 

1,986 dan nilai sig sebesar 0,000 t 

tabel sebesar 1,986 dan nilai sig 

sebesar 0,003 < 0,05. Variabel 

keamanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat beli 

konsumen lazada, dimana nilai t 

hitung untuk keamanan sebesar 

2,466 > t tabel sebesar 1,986 dan 

nilai sig sebesar 0,001 < 0,05. Hasil 

penelitian secara simultan adalah 

kepercayaan, persepsi risiko dan 

keamanan secara simultan 
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berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat beli konsumen di 

Lazada dengan F hitung sebesar 

82,246 > F tabel 2,70 dan 

signifikansi 0,000 < 0,05. 

3. Jaskaran Singh, 

Gurbir Singh, 

Satinder Kumar, 

Ajeet N. Mathur 

(2021) 

 Religious influences 

in unrestrained 

consumer behaviour  

Hasil penelitian ini menunjukkan 

adanya hubungan negatif religiusi-

tas intrinsik & hubungan positif. 

Hubung-an ekstrinsik dengan 

konstruk pembelian tidak terkenda-

li. Hubungan religiusitas ekstrinsik 

dimediasi oleh kerentanan terhadap 

pengaruh interpersonal dan dimode-

rasi oleh orientasi jangka panjang. 

4. Bintang 

Ghaliyan 

Ibnunas (2021) 

Pengaruh 

Religiusitas 

Terhadap Minat 

Pembelian Produk 

Halal 

Berdasarkan hasil analisis data yang 

dilihat dari hasil analisis regresi 

linear sederhana menunjukan persa-

maan Y = 23,702 + 0,834X, yaitu 

terdapat pengaruh siginifikan  

antara religiusitas terhadap minat 

pembelian produk halal dibuktikan 

dengan nilai T untuk Religiusitas 

8,033 > 1,979 signifikasi 0,0 < 0,05. 

Koefisien determinasi sebesar 0,391 

yang berarti 39,1 % minat pembe-

lian masyarakat terhadap produk 

halal untuk konsumsinya dijelaskan 

oleh variabel tersebut. Sedangkan 

sisanya 60,9 % dijelaskan oleh 

faktor lain yang tidak diteliti. 

5. Indra Abadi, 

Hasyim, 

Muhammad 

Carda.P. (2021) 

Pengaruh Bauran 

Pemasaran, 

Psikologi Konsumen 

dan Motivasi 

Hedonis terhadap 

Keputusan 

Pembelian Impulsif 

dan Kepuasan 

Konsumen 

Berbelanja pada 

Toko Online di Kota 

Pare-Pare. 

Hasil penelitian membuktikan 

bahwa bauran pemasaran, psikologi 

konsumen dan motivasi hedonis 

secara parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian impulsif. Bauran pema-

saran, psikologi konsumen, motiva-

si hedonis dan keputusan pembelian 

impulsif secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. Bauran pema-

saran, psikologi konsumen dan 
motivasi hedonis secara parsial ber-

pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan konsumen mela-

lui keputusan pembelian impulsif. 
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Adapun perbedaan antara penelitian 

ini dengan penelitian terdahulu 

terletak pada variabelnya. Penelitian 

ini menggunakan Bauran Pemasa-

ran, Psikologi Konsumen dan 

Motivasi Hedonis sebagai variabel 

bebasnya. Sedangkan penelitian ini 

menggu-nakan religiusitas, psiko-

logi konsumen dan budaya sebagai 

variabel bebas, dan minat beli onli-

ne sebagai variabel terikatnya. 

6. Ulfiyani 

Asdiansyuri 

(2020) 

Analisis Pengaruh  

Religiusitas, Etika 

Bisnis Islam 

Terhadap Minat Beli 

Online Mahasiswa 

(Studi Kasus Pada 

STIE AMM 

Mataram 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa Variabel Tanggung Jawab 

memiliki pengaruh dengan signi-

fikansi 0,008 terhadap Minat Beli 

Online Studi Kasus Pada Mahasis-

wa STIE AMM. Variabel Kejujuran 

memiliki pengaruh yang signifi-

kansi 0.014 terhadap Minat Beli 

Onlien Studi Kasus pada Maha-

siswa STIE AMM. Variabel Reli-

giusitas memiliki pengaruh yg 

signifikansi 0.032 terhadap Minat 

Beli Onlien Studi Kasus Pada 

Mahasiswa STIE AMM Mataram. 

Adapun perbedaan antara penelitian 

ini dengan penelitian terdahulu 

yaitu penelitian terdahulu menggu-

nakan variabel Religiusitas, dan 

Etika Bisnis Islam. Sedangkan 

penelitian ini memngunakan 

variabel religiusitas, pskologi 

konsumen dan budaya. 

7. Nathalie Pena-

Garcia, Irene Gil 

Saura, Augusto 

Rodrigue 

Orejuela dan 

Jose Ribamar 

Siqueira (2020) 

Purchase intention 

and purchase 

behavior online: A 

cross-cultural 

approach 

Penelitian ini mengungkapkan 

bahwa efikasi diri di toko online 

merupakan faktor kunci dalam 

mengadopsi perdagangan elektronik 

di atas budaya yang diteliti. Selain 

itu, terdapat bukti signifikan yg 

membuktikan pengaruh moderasi 

budaya nasional terhadap beberapa 

hubungan model yang diusulkan. 

Hasilnya menyoroti pentingnya 

budaya nasional untuk memahami 

perilaku pembelian impulsif. 

8. Reza Rizki Nur Pengaruh Hasil penelitian menunjukan bahwa 
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Ikhsan, Sukardi. 

(2020) 

Religiusitas,   Minat 

Membeli Produk 

Kosmetik Halal di 

Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis 

Universitas Ahmad 

Dahlan Yogyakarta. 

Variabel religiusitas tidak berpe-

ngaruh signifikan terhadap niat 

membeli produk kosmetik halal di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Ahmad Dahlan dengan 

nilai signifikan sebesar 0.531. 

Variabel sikap tidak berpengaruh 

signifikan terhadap niat membeli 

produk kosmetik halal di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Univer-sitas 

Ahmad Dahlan dengan nilai signi-

fikan sebesar 0.531. Variabel norma 

subjektif tidak berpengaruh 

signifikan terhadap niat membeli 

produk kosmetik halal di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Ahmad Dahlan dengan nilai 

signifikan sebesar 0.240. Adapun 

perbedaan antara penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu yaitu, 

penelitian terdahulu mengunakan 

religiusitas, niat membeli produk 

kosmetik halal sebagai variabel 

bebas, dan Universitas Ahmad 

Dahlan Yogyakarta sebagai varaibel 

terikatnya, sedangkan pada peneli-

tian ini menggunakan religiusitas, 

psikologi konsumen dan budaya 

sebagai variabel bebas, dan minat 

beli online maha-siswa pasca 

sarjana UIN Alauddin Makassar 

sebagai variabel terikatnya. 

9. Miatun dan 

Santoso. (2020) 

Pengaruh 

Religiusitas 

Terhadap Gaya 

Hidup Konsumen  

Muslim Di Ponorogo 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa religiusitas berpengaruh 

positif terhadap gaya hidup. Penga-

ruh positif diartikan,  bahwa 

semakin besar religiusitas, maka 

semakin besar pengaruhnya 

terhadap style konsumen muslim. 

Adapun perbedaan antara penelitian 

ini dgn penelitian terdahulu yaitu 

penelitian terdahulu hanya 
menggunakan religiusitas sebagai 

variabel bebas. Sedangkan peneli-

tian ini selain menggunakan religiu-

sitas juga menggunakan psikologi 
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konsumen dan budaya sebagai 

variabel bebas dan minat beli online 

sebagai variabel terikat. 

10. Gama Pratama 

(2020) 

Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Pembelian Barang 

Dan Jasa Secara 

Online Sebagai 

Alternatif Membeli 

Dikalangan 

Mahasiswa 

Berdasarkan hasil analisis data dan 

pembahasan pada penelitian yang 

telah dilakukan oleh penulis dapat 

disimpulkan bahwa: faktor-faktor 

yang mempengaruhi pembelian 

barang dan jasa secara online 

dikalangan mahasiswa Kota 

Cirebon, yaitu: faktor pribadi, 

faktor lingkungan, faktor keperca-

yaan, faktor harga, dan faktor 

barang. Adapun perbedaan antara 

penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu yaitu penelitian terdahulu 

hanya fokus pada variabel Faktor-

Faktor yang mempengaruhi Pembe-

lian Barang Dan Jasa Secara 

Online. 

11. Miaomiao, Tariq 

Jalees, Sahar 

Qabool, dan 

Syed Imran 

Zaman (2020) 

The effects of 

personality, culture 

and store stimuli on 

impulsive buying 

behavior 

Evidence from 

emerging market of 

Pakistan 

Penelitian ini menguji pengaruh 

faktor kepribadian, faktor budaya 

dan rangsangan toko terhadap 

perilaku pembelian impulsif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 

neurotisisme, keterbukaan, indivi-

dualisme, kolek-tivisme dan 

promosi penjualan berpengaruh 

signifikan terhadap perilaku 

pembelian impulsif.  

12. Tajul islam, dan 

Uma 

Candrasekaran 

(2019) 

Religiosity, values 

and consumer 

behaviour: a study of 

young Indian muslim 

consumers 

Religiusitas berdampak negatif ter-

hadap kesadaran fesyen baru dan 

gaya pengambilan keputusan 

kesadaran merek. Religiusitas 

ditemukan me-miliki hubungan 

positif yang signifikan dgn nilai-

nilai “kepentingan kolekti-vitas 

(IOC)” dan hubungan negatif yang 

signifikan dengan nilai-nilai 

“kepentingan individu (IOI)”. 

13. Lukman Yasir 

(2019) 

Transaksi Jual Beli 

Online dalam 

Perspektif Mazhab 

Syafi’i. 

Transaksi jual beli online 

diperbolehkan selama tidak 

mengandung unsur-unsur yang 

dapat merusaknya seperti riba, 

kezhaliman, penipuan, kecurang-an 

dan yang sejenisnya serta 
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memenuhi rukun-rukun dan syarat-

syarat didalam jual belinya. Adapun 

perbedaan antara penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu yaitu, 

penelitian terdahulu fokus pada 

transaksi jual beli online dalam 

perspektif Mazhab Syafi’i, 

sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan empat variabel yaitu 

religiustias, psikologi konsumen, 

budaya dan minat beli online. 

14. Denni I. Arli 

dan Fandy 

Tjiptono (2018) 

Consumer ethics, 

religiosity, and 

consumer social 

responsibility: 

are they related 

Studi ini menemukan bahwa 

konsumen menilai tanggung jawab 

sosial yang berbeda-beda. Selain 

itu, keyakinan etis dan religiusitas 

konsumen berpengaruh signifikan 

terhadap CnSR (consumer social 

responsibility). 

15. Andi Faisal 

Bahari dan 

Muhammad 

Ashoer. (2018) 

Pengaruh Budaya, 

Sosial, Pribadi dan 

Psikologis Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen 

Ekowisata 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

keempat variabel bebas 

memberikan kontribusi terhadap 

variabel terikat yaitu keputusan 

pembelian sebesar 52,1%. Jadi, 

dalam penelitian ini yang 

mempengaruhi keputusan 

pembelian dipengaruhi variabel 

bebas lain yang tidak diteliti 47,9%. 

Hasil selanjutnya dari penelitian 

adalah masing-masing variabel 

kebudayaan (X1), sosial (X2), 

pribadi (X3), dan psikologis (X4) 

ber-pengaruh signifikan secara 

parsial ter-hadap variabel keputusan 

pembelian. Adapun perbedaan 

antara penelitian ini dgn penelitian 

terdahulu yaitu peneliti-an 

terdahulu menggunakan budaya, 

sosial, pribadi dan psikologis 

sebagai variabel bebas dan 

keputusan pembeli-an konsumen 

ekowisata sebagai var. terikatnya. 

Sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan religiusitas, psikologi 

konsumen dan budaya sebagai 

variabel bebas dan minat beli online 

sebagai variabel terikatnya. 
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16. Florida Tilaar, 

S.L.H.V. Joyce 

Lavian, dan 

Ferdy Roring. 

(2018) 

Pengaruh 

Kepercaya-an, dan 

Motivasi Terhadap 

Minat Beli Pengguna 

Shoppe Secara 

Online pada Anggota 

Pemuda GMM 

Zaitun Mahakeret 

 

Berdasarkan hasil uji hipotesis T di-

temukan bahwa model penelitian 

yang terdiri dari Kepercayaan dan 

Motivasi memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap 

Minat Membeli secara online. 

Perbedaan antara pene-litian ini 

dengan penelitian terdahulu yaitu 

penelitian terdahulu mengguna-kan 

variabel kepercayaan, dan motivasi 

sedangkan penelitian ini 

menggunakan var. religiusitas, 

psikologi konsumen dan budaya. 
 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui pengaruh religiusitas terhadap minat beli online mahasiswa Pasca-

sarjana Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

b. Mengetahui pengaruh psikologi konsumen terhadap minat beli online maha-

siswa Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah UIN Alauddin Makassar. 

c. Mengetahui pengaruh budaya terhadap minat beli online mahasiswa Pasca-

sarjana Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

d. Mengetahui pengaruh religiusitas, psikologi konsumen dan budaya terhadap 

minat beli online mahasiswa Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoretis 

Penelitian ini berguna kepada pihak-pihak akademisi yang akan 

meneliti lebih lanjut berkaitan dengan pengaruh religiusitas, psikologi 
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konsumen dan budaya dalam menentukan minat beli online. Kajian ini dapat 

digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lain dengan mengambil 

variabel dan indikator serta lokasi penelitian yang lebih luas lagi. 

b.  Secara Praktis 

Pemikiran yang terkandung di dalam penelitian ini dapat digunakan 

sebagai pengambilan kebijakan yang berdasarkan tentang pengaruh religiu-

sitas, psikologi konsumen dan budaya. Obyek penelitian yaitu pada minat beli 

online mahasiswa pascasarjana prodi ekonomi syariah angkatan 2020-2022 di 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kebijakan-kebijakan yang di-

ambil dapat diperoleh melalui pengamatan, observasi, dan kajian yang ter-

cantum dari hasil penelitian ini. Sehingga para praktisi akan lebih mudah 

menentukan kebijakan yang sesuai dengan yang diharapkan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Religiusitas 

1. Theory of Planned Behavior (TPB) 

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan dari teori 

sebelumnya yaitu Theory of Reasoned Action (TRA). TPB yang dikembangkan 

oleh Ajzen (1985), fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

individu, melalui niat individu yang dipengaruhi oleh sikap terhadap penggunaan, 

norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan Ajzen, 1991. Icek Ajzen 

membentangkan teori TPB ini pada tahun 1988. Ajzen menambahkan suatu unsur 

yang belum terdapat dalam TRA (Theori of Reasoned Action)., yaitu Pengendalian 

Perilaku yang beranggapan (Perceived Behavioral Control/ PBC).  Unsur ini yang 

ditambahkan dalam TPB dilakukan supaya dapat mengendalikan perilaku 

individual yang di garis oleh keadaan kekurangan dan kesempitan dari kurangnya 

bahan yang dipakai untuk mengadakan tanggapannya.31 Model TPB terdiri dari 

tiga komponen utama, yaitu sikap penggunaan, norma subjektif, dan kontrol peri-

laku yang dipersepsikan. Gambar 2.1 menunjuk-kan model TPB yang diperkenal-

kan Ajzen,1985.32 

Theory of Planned Behavior (TPB) memiliki tiga variabel independent, 

pertama adalah sikap terhadap perilaku (Attitude toward Behavior) dimana 

seseorang melakukan penilaian atas sesuatu terkait suka atau tidak suka, atau 

 
31 Jogiyanto. (2007). Sistem Informasi Keperilakuan. Yogyakarta: Andi Offset. 
32 Abigael Jenifer dan Mery Citra Sondari, Kombinasi Teori Technology Acceptance 

Model (TAM) dan Theory of Planned Behavior (TPB) dalam Penggunaan Fitur Tawar Harga pada 

Aplikasi Transportasi Online inDrive, hal. 3. 
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menguntungkan dan tidak menguntungkan yang berdasar dari dalam individu. 

Kedua adalah dipengaruhi oleh faktor luar yaitu faktor sosial yang disebut 

(Subjective Norm) hal tersbut mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan. Ketiga 

yaitu kontrol perilaku (Perceived Behavior Control) yaitu persepsi individu 

mengenai kemudahan atau kesulitan untuk melakukan sesuatu yang mengacu 

pada keyakinan yang dimiliki seseorang.33  

Gambar 2.1 

Theory of Planned Behavior (TPB) Ajzen, 1985. 

 

 

 

 

 

 

  Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan kontrol perilaku yang 

dipersepsikan mengacu pada persepsi seseorang tentang kemampuannya untuk 

melakukan perilaku tertentu. Sikap merupakan sejauh mana seseorang memiliki 

pandangan positif atau negatif terhadap aksi yang akan diambil. Norma subjektif 

adalah tekanan sosial yang dirasakan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam suatu 

aksi. Salah satu fungsi dari TPB adalah untuk memprediksi dan memahami faktor-

faktor yang dapat memotivasi perilaku seorang individu. Teori ini menyediakan 

sebuah kerangka yang menggambarkan bahwa intensi merupakan faktor penentu 

seseorang untuk berperilaku. 

 
33 Mery Citra Sundari dan Rahmat Sudarsono, “Using Thoery of Planned Behavior in 

Predicting Intention to Invest: Case of Indonesia”, International academic research journal of 

business and technology 1, no 2 (2015): 137-141 
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Pelaku (behavior) dan intensi (intention) merupakan dua hal yang saling 

berkaitan. Intensi adalah sebuah keputusan terencana atau keyakinan yang ber-

orientasi pada suatu tujuan tertentu, sedangkan perilaku merupakan respon dari 

sebuah ketertarikan. Maka dapat dikatakan bahwa perilaku merupakan transfor-

masi dari intensi terhadap keputusan.34  

TPB mengasumsikan bahwa perilaku manusia berasal dari niat individu 

untuk melakukan perilaku tertentu.35 Niat merupakan keinginan seseorang untuk 

melakukan perilaku tertentu. Niat ini dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan 

kontrol perilaku yang dipersepsikan. Semakin positif sikap, norma subjektif, serta 

kontrol perilaku yang dipersepsikan, maka niat seseorang untuk melakukan aksi 

yang diinginkan akan semakin kuat.36 

Hubungan Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana) 

dengan penelitian ini ialah perilaku manusia dapat dipengaruhi dari niat atau minat 

seseorang. Teori ini dapat digunakan untuk memprediksi minat individu saat me-

lakukan transaksi online. Minat membeli online pada konsumen bergantung pada 

suatu perilaku dan sejauh mana dia memilih untuk melakukan tindakan tersebut. 

 Theory of Planned Behavior (TPB) juga digunakan sebagai pendekatan 

dalam mendeskripsikan elemen-elemen yang berpengaruhi terhadap niat beli 

konsumen karena Theory of Planned Behavior TPB telah mendukung hubungan 

untuk prediksi banyak perilaku orang yang berbeda. TPB juga menjabarkan 

perilaku konsumen disusun berdasarkan sikap, norma subjektif, dan Perceived 

 
34 Widayat (2010), Penentu Perilaku Berinvestasi, Journal Of Innovation in Business & 

Ekonomics, no. 1 vol (2): 111-127 
35  Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and 

Human Decision Processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T 
36  Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and 

Human Decision Processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T 



28 

 

 

Behavioral Control yang membentuk minat.37 TPB bisa digunakan untuk men-

jelaskan minat beli online konsumen yang dipengaruhi oleh religiusitas, psikologi 

konsumen dan budaya. 

2. Pengertian Religiusitas 

Religiusitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti taat 

kepada agama.38 Religiusitas dapat dikatakan sebagai ketaatan individu terhadap 

perintah agama yang diyakininya. Pengertian lain mengenai religiusitas yaitu 

seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan 

kaidah dan ibadah, dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya.39 

Kata religi merupakan bahasa serapan dari kata religion (Inggris) dan religie 

(Belanda). Kedua kata tersebut memiliki kata induk dari bahasa latin “religio” 

dari asal kata “relegare” yang berarti mengikat. Istilah agama ini muncul apa 

yang dinamakan religiusitas.40 

Istilah keagamaan atau agama sering digunakan secara bergantian untuk 

mendefinisikan suatu konsep yang sama yaitu berkaitan dengan pemujaan, peng-

abdian dan keyakinan individu terhadap keilahian. 41  Religiusitas dipandang 

sebagai kepercayaan kepada Tuhan yang diikuti oleh prinsip-prinsip dan praktik 

 
37 V. Simamora and R. A. Umry, “Pengaruh Influencer dan Social Media Sebagai Strategi 

Marketing Baba Rafi Enterprise Terhadap Keputusan Pembelian Produk Ngikan Dengan Brand 

Awareness Sebagai Variabel Moderating,” J. Bus. Entrep., Vol. 4, No. 1, 2020. 
38 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2008), hal.1513. 
39Ulfiyani Asdiansyuri, “Analisis Pengaruh Religiusitas, Etika Bisnis Islam terhadap 

Minat Beli Online Mahasiswa (Studi Kasus Pada STIE AMM MATARAM)”, Jurnal Kompetitif: 

Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi, Vol. 6 No. 2, September 

2020, h.2. 
40Nurul Khotimah, “Pengaruh Religius, Kepercayaan, Citra Perusahaan, dan Sistem Bagi 

Hasil terhadap Minat Nasabah Menabung dan Loyalitas di Bank Syariah Mandiri (Studi Nasabah 

Bank Syariah Mandiri Gresik)”, Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen 5, no.1 (2018): h. 40. 
41 Nizar Rani dan Marzouki Souiden “Consumer attitude and purchase intentions to ward 

Islamic Banks: The Influence of Religiosity” International Journal of Bank Mareketing 33, no. 2 

(2015): 143-161. 
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sesuai yang telah ditetapkan. Religiusitas dapat menunjukkan tingkatan atau 

derajat agama seseorang yang dapat diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan 

manusia. Sikap religiusitas merupakan integrai secara kompleks anatara penge-

tahuan agama, perasaan serta tindakan keagamaan dalam diri seseorang. 

Religiusitas dapat dilihat dari aktivitas beragama dalam kehidupan sehari-hari 

yang dilaksanakan secara rutin dan konsisten.42 

Religiusitas adalah bentuk aspek religi yang telah dihayati oleh individu 

di dalam hati. Makna religiusitas dapat digambarkan melalui beberapa aspek-

aspek yang harus dipenuhi sebagai petunjuk mengenai bagaimana cara menjalan-

kan hidup dengan benar agar manusia bisa mencapai kebahagiaan.43Agama me-

rumuskan salah satu norma yang sangat berpengaruh dimasyarakat. Ajaran-ajaran 

agama yang menjadi wacana keseharian manusia secara sadar maupun di bawah 

sadar menjadi dorongan teologis untuk melakukan berbagai aktivitas seperti ke-

giatan jual-beli yang  termasuk dalam kegiatan ekonomi.  

Aktivitas beragama tidak terjadi hanya ketika seseorang melakukan peri-

laku ibadah saja. Tetapi diapresiasikan ke dalam kehidupan sosial kemasyarakat-

an, termasuk praktek perbankan sebagai bagian dari muamalah ekonomi. Religiu-

sitas ditentukan dalam konteks bahwa individu berkomitmen pada agamanya dan 

yang mana agama tersebut tercermin dalam sikap dan perilaku individu.44 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa religiusitas 

merupakan suatu keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya 

 
42Achmad Nur Alfianto and Anton Nugroho “The impact of islamic finance knowledge 

and religiosity on gold investment behavior: an extended of the theory of planned behavior ICBAE 

2020. 
43Adiwarman Karim, Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Rajawali press, 2011). 
44Azmawani Abd. Rahman, dkk., “Consumers and Halal Cosmetic Products: Knowledge, 

Religiosity, Attitude and Intention”, Journal of Islamic Marketing 6, no. 1 (2015): h. 149–150 
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untuk melakukan sesuatu sesuai dengan agama (kepercayaan) atau keyakinan 

kepada tuhannya. Seperti halnya dalam mengambil suatu tindakan untuk 

senantiasa mematuhi aturan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an dan hadist 

serta tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Hal ini 

telah dijelaskan dalam QS An-Nisa/4:59. 

سُوْلَ وَاوُلِى الََْمْرِ مِنْكُمْ  فاَِنْ تنََازَعْتُ  َ وَاطَِيْعوُا الرَّ ا اطَِيْعوُا اللّٰه مْ فيِْ شَيْءٍ  يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْٰٓ
خِرِِۗ ذٰلِكَ خَيْر  وَّ  ِ وَالْيوَْمِ الَْٰ سُوْلِ انِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُْنَ باِللّٰه ِ وَالرَّ  احَْسَنُ تأَوِْيْلًً ࣖفَرُدُّوْهُ اِلىَ اللّٰه

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya”.45 

 

QS. An-Nisa/4:69. 

يْ  د ِ نَ وَالص ِ نَ النَّبيِ ٖ ُ عَليَْهِمْ مِ  ىِٕكَ مَعَ الَّذِيْنَ انَْعمََ اللّٰه
ٰۤ
سُوْلَ فاَوُلٰ َ وَالرَّ ءِ  وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰه قِيْنَ وَالشُّهَدَاٰۤ

ىِٕكَ رَفيِْقاً 
ٰۤ
لِحِيْنَ   وَحَسُنَ اوُلٰ  وَالصه

Terjemahnya: 

“Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan 

bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, 

yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan 

orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya”.46 

  

Tafsir Al-Mukhtashar, Syaikh Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam 

Masjidil Haram mengatakan bahwa “Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan 

rasul, maka ia akan bersama orang-orang yang dianugerahi Allah hak untuk masuk 

Surga. Yaitu para Nabi, para ṣiddīqīn yang memiliki keyakinan sempurna ter-

hadap ajaran yang dibawa oleh rasul dan mengamalkannya dengan sungguh-

sungguh, para syuhada yang gugur di jalan Allah (di medan jihad), dan orang-

 
45Kementrian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahannya. 
46Kementrian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahannya. 
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orang saleh yang memiliki amal perbuatan yang baik secara lahir dan batin. 

Sungguh mereka itulah teman-teman terbaik di dalam Surga”.47 

Ayat diatas dengan tegas menjelaskan bagi orang yang beriman untuk 

mentaati perintah Allah swt., dan Rasululullah saw., seperti perintah untuk melak-

sanakan sholat, berpuasa, zakat, dan naik haji bagi yang mampu. Selain itu umat 

Islam juga diperintahkan untuk senantiasa menjauhi laranganNya. 

3. Sikap Religiusitas 

Menurut Jalaluddin Terdapat beberapa sikap religiusitas yang tampak di 

dala m diri seseorang dalam menjalankan tugasnya, yaitu:48 

a. Kejujuran yaitu rahasia untuk meraih sukses adalah berkata jujur. 

b. Keadilan adalah salah satu skill orang yang religius yaitu mampu bersikap 

adil kepada semua pihak, bahkan saat ia terdesak sekalipun. 

c. Bermanfaat bagi orang lain, hal ini merupakan salah satu sikap yang tampak 

dari diri seseorang. 

d. Rendah hati merupakan sikap tidak sombong mau mendengarkan pendapat 

orang lain dan tidak memaksakan gagasan atau kehendaknya. 

e. Bekerja efisien yaitu mereka mampu memusatkan semua perhatianya pada 

pekerjaannya, begitu juga saat mereka mengerjakan pekerjaan selanjutnya. 

f. Visi kedepan yaitu mereka mampu mengajak orang kedalam angan-

angannya. Kemudian menjabarkan begitu terinci, cara-cara untuk menuju 

kesana.  

g. Disiplin tinggi yaitu kedisiplinan mereka tumbuh dari semangat penuh gairah 

 
47 https://tafsirweb.com/1601-surat-an-nisa-ayat-69.html (diakses pada tanggal 27 Juni 

2023) 
48Jalaludin, Psikologi Agama (Jakarta: PT Raja Grafinso Persada, 2012), h. 15. 

https://tafsirweb.com/1601-surat-an-nisa-ayat-69.html
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dan kesadaran, bukan berangkat dari keharusan dan keterpaksaan. 

h. Keseimbangan yaitu seseorang yang memiliki sikap religiusitas sangat men-

jaga keseimbangan hidupnya, kususnya empat aspek inti dalam kehidupanya, 

yaitu: keintiman, pekerjaan, komunitas dan spiritualitas. 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Religiusitas 

Faktor-faktor yang mempengaruhi religiusitas terbagi empat, yaitu:49 a) 

pendidikan, b) pengalaman, c) kebutuhan, dan d) intelektual. 

5. Indikator Religiusitas 

Menurut Glock dan Stark seperti yang dikutip oleh Ancok terdapat lima 

aspek religiusitas, yaitu:50 

a. Aspek ideologi/keimanan, yaitu sejauh mana keyakinan seseorang mengenai 

ajaran-ajaran agama yang dianutnya dalam penelitian ini hanya merujuk pada 

agama islam saja. Aspek ini berkaitan dengan rukun iman yang berisi enam 

kepercayaan, yaitu percaya dengan keberadaan dan keesaan Allah swt, per-

caya terhadap malaikat, percaya terhadap Rasul-Nya, percaya terhadap Kitab-

Nya, percaya akan adanya hari kiamat, dan percaya kepada qadha serta qadhar 

dari Allah swt. Konsep tauhid atau pengakuan akan keesaan Allah swt., men-

jadi dasar dari aspek ini. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah saw. 

يْمَانِ قاَلَ ” أنَْ تؤُْمِنَ باِللهِ وَمَلًَئِكَتهِِ وَكُتبُهِِ وَرُسُلِهِ وَالْيوَْمِ  : قاَلَ  أخَْبِرْنيِْ عَنِ الِْْ
هِ ” قاَلَ : صَدَّقْتَ الْْخِ  رِ وَتؤُْمِنَ باِلْقدََرِ خَيْرِهِ وَشَر ِ  

Artinya: 

“Orang tadi bertanaya lagi (Jibril bertanya); “Beritahukan kepadaku 

tentang Iman”, Rasulullah menjawab,”Engkau beriman kepada Allah, 

kepada para Malaikat-Nya, kepada Kitab-kitab-Nya, kepada utusan-utusan 

Nya beriman kepada hari akhir (kepada hari Kiamat) dan kepada takdir 

 
49H. Robert Thouless, Pengantar Psikologi Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 

Thouless, 1995), h. 34. 
50Djamaluddin Ancok, dan Suroso Fuad Nashori, Psikologi Islam: Solusi Islam atas 

Problem-problem Psikologi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 77-78. 
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yang baik ataupun yang buruk” Orang tadi berkata,” Engkau benar” 

(Hadits Riwayat Muslim).51 

 

b. Aspek ritualistik/ibadah 

Aspek ritualistik atau ibadah adalah aktivitas-aktivitas tertentu yang 

menjadi kewajiban dan imbauan untuk dilakukan umat Islam misalnya shalat, 

zakat, puasa, membaca dan mendalami Alquran. Seseorang telah mengamal-

kan nilai-nilai agama dengan taat, maka ibadah merupakan hal yang harus 

dilakukan secara maksimal, sebagaimana dijelaskan QS Al-Baqarah/2:43. 

اكِعِيْنَ  كٰوةَ وَارْكَعوُْا مَعَ الرَّ لٰوةَ وَاٰتوُا الزَّ  وَاقَيِْمُوا الصَّ

Terjemahnya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah 

beserta orang yang rukuk.52 

c. Aspek eksperiensial/penghayatan 

Aspek eksperiensial adalah pengalaman religius seseorang berupa 

persepsi, emosi, dan sensasi sebagai suatu komunikasi dengan hakikat ke-

tuhanan, terhadap kebesaran Allah, perasaan dekat dengan Allah, perasaan 

khusyuk dan tenteram ketika beribadah, atau perasaan bergetar ketika men-

dengar ayat suci Alquran. Sebagaimana di jelaskan dalam QS Al-Anfal/8:2. 

ُ وَجِلَتْ قلُوُْبهُُمْ وَاذَِا تلُِيَتْ عَليَْهِمْ اٰيٰتهُٗ زَادَتْهُ  مْ ايِْمَاناً  انَِّمَا الْمُؤْمِنوُْنَ الَّذِيْنَ اذَِا ذُكِرَ اللّٰه
عَلٰى رَب ِهِمْ يتَوََكَّلوُْنَ    وَّ

Terjemahnya:  

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila 

disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan 

ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya) dan hanya 

kepada Tuhanlah mereka bertawakkal”.53 

 

 
51 Kementrian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahannya. 
52 Kementrian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahannya. 

 
53 Kementrian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahannya. 
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d. Aspek pengamalan/konsekuensial 

Aspek pengamalan merupakan tindakan atau amalan-amalan dan 

pengetahuan keagamaan individu yang menyangkut hal-hal yang harus 

dilaku-kan dan yang tidak boleh dilakukan sebagai konsekuensi agama yang 

dipeluk-nya. Misalnya menolong sesama makhluk Allah, mudah memaafkan, 

menjaga lingkungan, tidak mencuri, tidak curang dalam melakukan transaksi 

jual beli dan tidak berjudi. 

e. Aspek keilmuan/intelektual 

Aspek keilmuan atau intelektual merupakan pengetahuan dan pe-

mahaman seseorang tentang ajaran-ajaran fundamental dalam agama dan 

kitab sucinya, misalnya kandungan dalam Alquran, hukum dan sejarah Islam. 

Pengetahuan agama dapat diperoleh dari membaca buku-buku agama, men-

datangi majelis ta’lim atau pengajian, mendengarkan acara keagamaan di 

radio, melihat tayangan keagamaan di TV dan sebagainya. 

B. Psikologi Konsumen 

1. Definisi Psikologi Konsumen 

Psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelas-

kan, dan terkadang mengubah perilaku manusia dan makhluk lain. Faktor 

psikologis merupakan cara yang digunakan untuk mengenali perasaan mereka, 

mengunpulkan dan manganalisa informasi, merumuskan pemikiran dan pendapat 

serta mengambil tindakan.54 Sikap, perasaan, persepsi, dan perilaku individu yang 

diperoleh dari pengalaman subyektif seseorang disebut psikologis. 

 
54Lupiyoadi, R. (2013). Manajemen Pemasaran Jasa. (3 rd ed). Jakarta: Salemba Empat. 
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Faktor psikologis sebagai bagian dari pengaruh lingkungan dimana ia 

tinggal dan hidup pada waktu sekarang tanpa mengabaikan pengaruh dimasa 

lampau atau antisipasinya pada waktu yang akan datang, pilihan barang yang 

dibeli seseorang lebih lanjut dipengaruhi oleh faktor psikologi. Tugas pemasar 

adalah memahami apa yang terjadi dalam kesadaran konsumen antara datangnya 

rangsangan pemsaran luar dan keputusan pembelian akhir.55 Psikologi konsumen 

berakar dari psikologi periklanan dan penjualan. Inti dari berjualan adalah 

membujuk dan meyakinkan orang lain untuk menerima dan melakukan hal-hal 

yang disampaikan oleh penjual. Motif seseorang untuk membeli barang dan jasa 

yang ditawarkan sangat bervariasi.56 

Rangsangan pemasaran dan kondisi lingkungan ketika memasuki 

kesadaran konsumen, ditambah sekelompok proses psikologis yang digabungkan 

dengan karakteristik konsumen tertentu menghasilkan proses pengambilan 

keputusan dan keputusan akhir pembelian. Tugas perusahaan atau produsen 

adalah memahami apa yang terjadi dalam kesadaran konsumen ketika adanya 

rangsangan pemasaran dari luar yang mempengaruhi keputusan pembelian akhir. 

Empat proses psikologi kunci yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran dan sikap 

mempengaruhi respon konsumen secara fundamental.57 

Definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor psikologis merupa-

kan salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui perasaan seseorang serta 

 
55Kotler, Philip dan Kevin, Lane Keller. 2007. “Manajemen Pemasaran edisi kedua belas 

jilid 1”. Indeks. Jakarta. 
56

Keni Kaniawati (2019), Analisis Pengaruh Psikologi Konsumen dan Etnosentrisme 

Terhadap Minat Beli Konsumen Sepatu Cibaduyut Bandung (Studi Kasus Konsumen Diana 

Shoes Bandung), Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Vol. 3, No. 2, Oktober 2019 : hlm 

247-254. 
57 Kotler, Philip dan Keller, Kevin Lane. 2009. Manajemen Pemasaran, Edisi 13 Jilid 1. 

Jakarta: Erlangga 
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menganalisa sesuatu yang terjadi disekitar dan dapat mengambil suatu tindakan. 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen adalah semua kegitan, kegiatan serta psikologi yang 

mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, meng-

gunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah melakukan hal-hal di atas atau 

kegiatan mengevaluasi.58Menurut Suharno dan Sutarso menyatakan bahwa ada 

empat faktor utama yang mempengaruhi psikologi konsumen, yaitu:59 

a. Faktor budaya, adalah kumpulan nilai dasar, presepsi, keinginan, dan prilaku 

yang di pelajari oleh anggota masyarakat dari keluarga dan institusi lainnya. 

b. Faktor sosial, adalah faktor yang meliputi kelompok yang merupakan dua 

atau lebih orang yang berinteraksi atas dasar kesamaan aktivitas untuk men-

capai tujuan pribadi atau tujuan bersama. Selanjutnya keluarga kelompok 

sosial yang paling dominan dalam mempengaruhi prilaku konsumen, khusus-

nya pada masyarakat yang memiliki budaya kekeluargaan. Peran dan status 

Posisi seseorang dalam masing-masing kelompok atau dalam lingkungannya. 

c. Faktor pribadi meliputi: usia dan tahapan dalam siklus hidup mempengaruhi 

apa yang dibeli dan bagaimana mereka membeli, selain itu situasi ekonomi 

akan bereperan penting karena seseorang dengan ekonomi yang baik akan 

mempunyai banyak pilihan, sedangkan prang yang memeliki ekonomi yang 

kurang baik akan memliki pilihan yang terbatas. 

d. Faktor psikologi adalah dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk 

 
58Sungadji dan Sopiah, (2013), Perilaku Konsumen, Cetakan Pertama, Yogyakarta : CV. 

Andi Offset. 
59Suharno dan Sutarso, (2010), Marketing In Praktice,Cetakan Pertama, Yogyakarta: 

Yogyakarta Graha Ilmu. 
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melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dimana orang memilih, mengatur, 

dan menginterprestasikan informasi untuk pengambilan keputusan. 

3. Indikator Psikologi Konsumen 

Menurut Kotler dan Keller Glock terdapat empat indikator dalam 

psikologi konsumen, yaitu:60 

a. Motivasi. Motivasi secara umum sering diartikan sebagai sesuatu yang ada 

pada diri seseorang yang dapat mendorong, mengaktifkan, menggerakkan dan 

mengarahkan perilaku seseorang. Dengan kata lain motivasi itu ada dalam 

diri seseorang dalam wujud niat, harapan, keinginan dan tujuan yang ingin 

dicapai.61 

b. Persepsi adalah proses yang digunakan oleh konsumen untuk memilih, meng-

organisasi, dan menginterprestasikan informasi guna menciptakan gambaran 

dunia yang memiliki arti. Persepsi menjembatani seseorang dalam membukti-

kan kenyataan melalui rangsangan yang diterima manusia dengan panca 

indera. Tanggapan persepsi pada setiap orang berbeda karena adanya proses 

penerimaan rangsangan secara selektif. 

c. Pengetahuan menurut Kotler yang diterjemahkan oleh Tjiptono (2007:242) 

mengemukakan bahwa: “Pengetahuan menggambarkan perubahan dalam 

perilaku individu tertentu yang berasal dari pengalaman”. Teori pengetahuan 

mengajarkan kepada para pemasar agar dapat menciptakan per-mintaan akan 

suatu produk dan menghubungkannya dengan dorongan kuat, menggunakan 

 
60Kotler, Philip., dan Gary Armstrong., 2012, Principles of Marketing, 14th Ed, Prentice 

Hall, Jakarta 
61 Nur Rois, 2019, Konsep Motivasi, Perilaku, dan Pengalaman Puncak Spiritual Manusia 

dalam Psikologi Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim, Volume 7, 

No. 2, Desember 2019. 
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petunjuk memotivasi dan memberikan penguatan positif.62 

d. Sikap (attitude) adalah evaluasi, perasaan emosional, dan kecenderungan 

tindakan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan serta bertahan lama 

dari seseorang terhadap suatu obyek atau gagasan. 

C. Budaya 

1. Definisi Budaya 

Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah yang merupakan 

bentuk jamak dari buddhi (budia atau akal), diartikan sebagai hal-hal yang ber-

kaitan dengan budi, dan akal manusia. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur 

yang berasal dari bahasa Inggris yaitu culture dan bahasa Latin cultura.63 Budaya 

adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah 

kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan merupa-

kan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar untuk mendapatkan 

nilai, persepsi, prefensi dan perilaku konsumen.64 

Kebudayaan merupakan faktor penentu paling dasar dari keinginan dan 

perilaku seseorang. Bila makhluk-makhluk lainnya bertindak berdasarkan naluri, 

maka perilaku manusia umumnya dipelajari. Seorang anak yang sedang tumbuh 

mendapat seperangkat nilai persepsi, preferensi dan perilaku melalui suatu proses 

sosialisasi yang melibatkan keluarga dan lembaga-lembaga sosial lainnya.65 

 
62 Tjiptono, Fandy. 2007. Strategi Pemasaran. Cetakan Pertama. Edisi Pertama. Offset. 

Yogyakarta 
63Kusherdyana, R. (2020). Pengertian Budaya, Lintas Budaya, dan Teori yang Melandasi 

Lintas Budaya. Pemahaman Lintas Budaya SPAR4103/MODUL 1, 1–63. 
64Ketut Indah Pratiwi dan Kastawan Mandala, “Pengarug Faktor Budaya Sosial, Pribadi, 

Psikologis dan Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Kebaya Bordir Pada Jegeg Ayu 

Di Kuta”, E-Jurnal Manajemen Unud ,Vol. 4, No. 11, 2015, h.3622. 
65Kotler, and Keller, 2009. Manajemen Pemasaran.Edisi ke-13 jilid 2. Jakarta: Erlangga. 
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Kotler dan Armstrong mendefinisikan kebudayaan sebagai seperangkat 

nilai-nilai, kepercayaan, kebiasaan, keinginan dan perilaku yang dipelajari oleh 

masyarakat sekitar, dari keluarga, atau lembaga formal lainnya sebagai sebuah 

pedoman perilaku. Aspek eksternal ini menjadi faktor penentu yang paling men-

dasar dari segi keinginan dan perilaku seseorang karena menyangkut segala aspek 

kehidupan manusia. Faktor kebudayaan, pemasar harus memahami pengaruhnya 

terhapap konsumen yang meliputi budaya, subbudaya dan kelas sosial.66  

Definisi diatas maka dapat dsimpulkan bahwa budaya merupakan suatu 

kebiasaan yang sering dilakukan sehingga menjadi  turun temurun, sehingga 

menjadi salah faktor yang mendukung seseorang dalam bersikap dan bertingkah 

laku contohnya gaya berpakaian, tata cara makan dan minum hingga cara hidup. 

2. Karakterikstik Budaya 

Budaya memiliki karakteristik sebagai berikut:67 

a. Perspektif jangka panjang. Budaya dikembangkan ribuan tahun yang lalu dan 

merupakan jumlah akumulasi pengalaman dan pengetahuan. 

b. Koleksi. Budaya adalah kumpulan keyakinan, nilai, kebiasaan, norma, dan 

tradisi.  

c. Fenomena sosial. Budaya muncul dari interaksi manusia dan unik untuk 

masyarakat manusia. 

d. Fenomena lingkungan. Budaya dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan 

 
66Andi Fisal Bahari dan Muhammad Ashoer, “Pengaruh Budaya, Sosial, Pribadi dan 

Psikologis Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Ekowisata”, Jurnal Manajemen, Ide, 

Inspirasi, Vol.5, No. 1, (Januari-Juni) 2018, h.72. 
67Kusherdyana, (2020), Pengertian Budaya, Lintas Budaya, dan Teori yang Melandasi 

Lintas Budaya, Pemahaman Lintas Budaya SPAR4103/MODUL 1, 1–63. 
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(mikro, misalnya, aturan teman atau organisasi; dan makro, misalnya, 

ekonomi, politik, geografi).  

e. Fenomena politik. Budaya dipengaruhi oleh berbagai faktor politik dan 

hukum (misalnya, undang-undang, hukum, peraturan). 

f. Dipelajari. Budaya dipelajari, tidak diwariskan secara genetis, bukan bawaan.  

g. Shared. Budaya disebarkan oleh sekelompok besar manusia dan khusus untuk 

kelompok itu. 

h. Fungsional. Setiap budaya memiliki fungsi untuk memberikan pedoman 

perilaku sekelompok orang tertentu. 

i. Budaya mempengaruhi perilaku manusia. Sifat pengaruhnya pada kehidupan, 

ekonomi, politik, dan perilaku manusia dapat bervariasi dari satu periode ke 

periode lainnya.  

j. Prescriptive merupakan budaya menentukan perilaku yang dapat diterima. 

3. Indikator Budaya 

Kebudayaan adalah simbol dan fakta yang komplek yang diciptakan oleh 

manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur 

tingkah laku manusia dalam masyarakat yang ada. Faktor budaya mempunyai 

pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen, karena 

kebudayaan merupakan faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang 

paling mendasar.  Adapun indikator budaya adalah sebagai berikut:68 

a. Sub budaya  

Sub budaya, setiap budaya terdiri dari sub-sub budaya yang lebih kecil 

 
68Suharno dan Sutarso, (2010), Marketing In Praktice, Cetakan Pertama, Yogyakarta: 

Yogyakarta Graha Ilmu. 
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yang memberikan identifikasi dan sosialisasi anggotanya yang lebih spesifik. 

Sub budaya mencakup: kebangsaan, agama, kelompok ras dan daerah 

geografis.69 

b. Kelas sosial 

Kelas sosial, Menurut Kotler diterjemahkan oleh Teguh dan Ronny A 

Rusli: “Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relative homogeny dan tetap 

dalam suatu masyarakat, yang tersusun secara hirarkis dan anggota-anggota-

nya mempunyai tata nilai minat dan perilaku-perilaku yang serupa”. Kelas 

sosial kadang-kadang berupa suatu sistem kasta dimana anggota dari kasta 

yang berbeda dibesarkan untuk peranan-peranan tertentu dan tidak dapat 

mengubah keanggotaan kasta mereka. Kelas sosial diukur sebagai kombinasi 

dari pekerjaan, penghasilan, pendidikan, kekayaan dan variabel lainnya.70 

D.  Minat Beli Online 

1. Definisi Minat Beli Online 

Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai 

sebuah kecendrungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah atau keinginan. Minat 

dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan 

bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat 

tersebut dengan disertai perasaan senang jadi dapat di artikan bahwa minat adalah 

suatu kecendrungan untuk memberikan rasa gairah atau keinginan kepada suatu 

objek atau aktivitas sehingga menimbulkan perhatian yang besar terhadap hal 

 
69Denny Asmas, Ahmad Tarmizi, (2019), “Pengaruh Budaya Terhadap Keputusan Mem-

beli Produk Mie Instant Indomie”, Jurnal Manajemen dan Sains, 4(2), Oktober 2019, pp.429-436 
70 Teguh, Hendra dan Ronny A. Rusli. 2007. Manjemen Pemasaran. Edisi Bahasa 

Indonesia. Jilid I. Prenhalido. Jakarta 
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tersebut.71 

Menurut amstrong minat beli adalah sesuatu yang timbul setelah menerima 

rangsangan dari produk yang dilihatnya, dan timbullah ketertarikan pada suatu 

produk untuk membeli. Minat beli konsumen akan timbul dengan sendirinya jika 

konsumen sudah merasa tertarik tentunya konsumen memberikan respon positif 

terhadap apa yang ditawarkan. 72  Menurut Assael minat beli merupakan ke-

cenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan 

berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkin-an 

konsumen melakukan pembelian.73 

Minat beli merupakan perilaku konsumen yang terjadi ketika konsumen 

dirangsang oleh faktor eksternal dan datang untuk membeli berdasarkan 

karakteristik keputusan mereka pribadi dan proses pengambilan keputusan. Minat 

beli konsumen merupakan perilaku konsumen yang timbul sebagai tanggapan 

terhadap suatu objek yang menggambarkan keinginan konsumen dalam 

melakukan suatu pembelian.74 

Jual beli menurut Ilmu Fiqih yaitu saling menukar harta dengan harta 

melalui cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dan sepadan 

melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun jual beli menurut Ilmu Fiqih Islam 

yaitu menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu 

 
71 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2008), h. 1513. 
72 Kotler, Philip & Gary Amstrong. 2002. Prinsip-prinsip Pemasaran. Edisi Bahasa 

Indonesia. Jakarta: Erlangga. 
73 Assael, Henry. 1998.Perilaku Konsumen dan Tindakan Pemasaran 6 Ohio: South-

western College Publishing. 
74 Al Hafizi, N. A., & Ali, H. (2021). Purchase Intention and Purchase Decision Model: 

Multi Channel Marketing and Discount on Medcom.Id Online News Portal. Dinasti International 

Journal of Digital Business Management, 2(3), 460–470.  
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(akad). Karena itu, substansi jual beli dalam Islam adalah nilai-nilai religius yang 

berpedoman pada dalil-dalil syara’ demi tercapainya jual-beli yang diridhai 

Allah.75 

Jadi minat beli online merupakan keinginan atau kecenderungan yang 

timbul dalam hati seseorang saat melihat suatu produk yang ditawarkan sehingga 

adanya respon positif untuk melakukan jual beli dalam bentuk online. Minat beli 

juga merupakan salah satu pilar yang menjadikan keseluruhan proses pembelian 

bisa terlaksana.76 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Online 

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa melakukan 

pembelian barang dan jasa secara online:77 

a. Faktor Pribadi 

Setiap akan melakukan sebuah pembelian, keputusan untuk membeli 

dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Kepribadian merupakan karakteristik 

yang ada dalam diri seseorang. Faktor-faktor yang termasuk dalam faktor 

pribadi adalah usia, jenis pekerjaan, keadaan ekonomi, dan gaya hidup. Maha-

siswa yang melakukan pembelian secara online pun melihat keadaan ekonomi 

dirinya sendiri. 

b. Faktor Lingkungan 

Mahasiswa tinggal dilingkungan masyarakat, hal itu menandakan 

 
75Ulfiyani Asdiansyuri, “Analisis Pengaruh Religiusitas, Etika Bisnis Islam Terhadap 

Minat Beli Online Mahasiswa (Studi pada STIE AMM MATARAM)”, Jurnal Kompetitif: Media 
Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi, Vol. 6 No. 2, September 2020, h.6. 

76 Wasim ahmad, dan Qingyu zhang, “Green purchase intention: Effects of electronic 
service quality and customer green psychology”, Journal of cleaner production 267 (2020). 

77Gama Pratama, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembelian Barang Dan 
Jasa Secara Online Sebagai Alternatif Membeli Dikalangan Mahasiswa”, Jurnal Ecopreneur: 
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, volume 1 (1),Tahun 2020, h. 51. 
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bahwa mahasiswa tidak hidup seorang diri. Pada setiap kegiatan yang dilaku-

kannya, mahasiswa dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Salah satunya dalam 

hal kegiatan ekonomi. Karena itu, mahasiswa pun menjadi tertarik untuk me-

lakukan hal yang sama pula, yaitu melakukan pembelian barang secara 

online. 

c. Faktor Kepercayaan 

Setiap hubungan dilakukan karena adanya sebuahkepercayaan. Dalam 

melakukan kegiatan jual beli pun terdapat sebuah kepercayaan antara calon 

pembeli dan penjualnya. Kepercayaan tersebut didapat karena tingkah 

penjual yang memberikan pelayanan terbaik kepada para calon pembelinya. 

d. Faktor Harga 

Setiap akan melakukan pembelian, tidak dipungkiri harga menjadi 

salah satu daya tarik konsumen untuk membeli. Setiap harga yang ditawar-

kan menjadi sebuah pertimbangan mahasiswa untuk membeli suatu barang. 

Dari setiap toko online yang ada, penjual menawarkan harga bermacam-

macam. Ada toko yang menawarkan dengan rentang harga yang cukup 

murah, hal itu menjadi daya tarik mahasiswa untuk membeli barang pada toko 

online tersebut. 

e. Faktor Barang 

Setiap pembelian, konsumen mencari barang yang dibutuhkannya 

terlebih dahulu. Ada barang yang denganmudahnya untuk dicari, dan ter-

kadang ada barang yang sulit untuk dicari. Karena terdapat barang yang ter-

golong sulit untuk dicari, maka terdapat alternatif berbelanja yaitu melakukan 

pembelian barang secara online. 
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3. Indikator Minat Beli Online 

Minat beli online memiliki beberapa indikator, diantaranya:78 

a. Minat Transaksional. Minat Transaksional merupakan  kecenderungan 

seseorang untuk membeli produk tertentu seperti membeli produk yang halal 

dan dengan akad yang dibolehkan secara online. 

b. Minat Referensial. Minat referensial merupakan kecenderungan seseorang 

untuk mereferensikan atau merekomendasikan produk tertentu kepada orang 

lain. Merekomendasikan kepada orang lain produk yang halal dan dengan 

akad yang dibolehkan ketika membeli secara online. 

c. Minat Preferensial. Minat preferensial merupakan kecenderungan seseorang 

yang memiliki preferensi utama pada produk tertentu. Seperti hanya membeli 

produk yang halal dan dengan akad yang dibolehkan ketika membeli secara 

online. 

d. Minat Eksploratif. Minat eksploratif merupakan kecenderungan seseorang 

untuk selalu mencari informasi mengenai suatu produk yang diminatinya dan 

mencari informasi pendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. Seperti 

mencari informasi mengenai produk yang halal dan akad yang diperbolehkan 

ketika membeli secara online. 

E. Jual Beli Online 

1. Definisi Online 

Wikipedia, kata “daring” artinya keadaan di saat seseorang sedang ter-

 
78

 Ferdinand. (2002). Metode Penelitian Manajemen : Pedoman penelitian untuk Skripsi, 

Tesis, dan Desertasi Ilmu Manajemen, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 
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hubung dengan jaringan. Jadi kata “bisnis online” bias kita artikan sebagai “usaha 

komersial dalam dunia perdagangan yang di lakukan didalam jaringan”. Adapun 

djaringan yang dimaksud adalah jaringan internet.  

Jual beli online adalah transaksi yang terjadi dimedia elektronik, yang 

mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara 

langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan cirri-

ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserah-

kan barangnya. 79  Akad jual beli online dapat terjadi walaupun penjual dan 

pembeli tidak bertemu secara langsung yang penting ada kesepakatan yang jelas. 

Menurut Misbahuddin dalam bukunya yang dikutip dari buku sabri samin 

menjeleaskan bahwa akad dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan, yang 

penting adalah ijab dengan qabulnya jelas, pasti dan dapat dipahami oleh kedua 

belah pihak yang mengadakan perikatan.80 Penjelasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa jual beli online merupakan transaksi jual beli yang dilakukan menggunakan 

jaringan internet, sehingga penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara 

langsung melakukan transaksi.  

Terkait dengan perpspektif Islam mengenai jual beli online yang saat ini 

telah menjadi suatu hal yang sangat lumrah dilakukan dalam transaksi jual beli, 

terutama jual beli online berbasis kepada media sosial. Maka dari itu perlu 

diketahui apakah dalam jual beli online tersebut telah memenuhi rukun dan syarat, 

sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara’. Ada perbedaan pendapat 

 
79Ulfiyani Asdiansyuri, “Analisis Pengaruh Religiusitas, Etika Bisnis Islam terhadap 

Minat Beli Online Mahasiswa (Kasus pada STIE AMM MATARAM)” Jurnal Kompetitif : Media 
Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi, Vol. 6 No. 2, September 2020, h.7. 

80 Misbahuddn, E-Commerce dan hukum islam (cet. I; Makassar: alauddin university 

Press, 2012). h. 271 
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mengenai rukun jual beli, menurut jumhur ulama dengan ulama Hanafiyah.  

Rukun jual beli menurut jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli 

ada empat, yaitu: Orang yang berakad atau al-muta’aqidain (penjual dan pembeli), 

Sigat (lafal ijab dan qabul), Ma’qud ‘alaih (barang yang dibeli) dan Nilai tukar 

pengganti barang. Sedangkan berdasarkan ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab 

(ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dan menjual). 

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar 

barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.81 

Terdapat beberapa syarat sah jual beli yang harus dipenuhi, berikut 

dirangkum dari kitab Taudhihul ahkam 4/213-214 (Salim, 2017). Pertama, 

persyaratan yang berkaitan dengan pelaku praktek jual beli, baik penjual maupun 

pembeli, yaitu: hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha 

dan sukarela, tanpa ada paksaan. Sesuai dengan kalam Allah ta’ala dalam QS. An-

Nisa: 29, Kedua belah pihak berkompeten dalam melakukan praktek jual beli, 

yakni dia adalah seorang mukallaf dan rasyid (memiliki kemampuan dalam 

mengatur uang), sehingga tidak sah transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang 

tidak cakap, orang gila atau orang yang dipaksa.  

Kedua, yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan, syarat-

syaratnya yaitu: objek jual beli baik berupa barang jualan atau harganya 

merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang 

haram, karena barang yang secara dzatnya haram terlarang untuk diperjualbelikan, 

Objek jual beli merupakan hak milik penuh, seseorang bisa menjual barang yang 

bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang. Seseorang 

 
81  Salim, M. (2017). Jual Beli secara Online menurut Pandangan Hukum Islam. Al-

Daulah, 6(2), 371–386 
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diperbolehkan melakukan transaksi terhadap barang yang bukan miliknya dengan 

syarat pemilik memberi izin atau rida terhadap apa yang dilakukannya, karena 

yang menjadi tolok ukur dalam perkara muamalah adalah rida pemilik.  

Ketiga, Objek jual beli dapat diserahterimakan, sehingga tidak sah menjual 

burung yang terbang di udara, menjual unta atau sejenisnya yang kabur dari 

kandang dan semisalnya. Transaksi yang mengandung objek jual beli seperti ini 

diharamkan.Hal tersebut karena mengandung gharar (spekulasi) dan menjual 

barang yang tidak dapat diserahkan, Objek jual beli dan jumlah pembayarannya 

harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sehingga terhindar dari gharar. 

Selain itu, tidak diperkenankan seseorang menyembunyikan cacat/aib suatu 

barang ketika melakukan jual beli. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda:  

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi 

seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada 

saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu 

kepadanya”82 

Fiqh muamalah Islam menjelaskan jual beli secara online ada kesamaan 

dengan jual beli barang pesanan yang disebut salam. Dimana penjual menjual 

sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat barang itu ada 

didalam pengakuan si penjual.Dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya 

terlebih dahulu sebelum menerima barang daganganya, dan ini termasuk jual beli 

yang sah jika memenuhi semua persaratan yang telah ditentukan oleh Islam.83 

2. Karakteristik Bisnis Online 

 
82 (HR. Ibnu Majah nomor 2246, Ahmad IV/158, Hakim II/8, Baihaqi V/320; dishahihkan 

Syaikh Salim bin ‘Ied Al Hilali). 
83 Achmad Zurohman dan Eka Rahayu, “Jual Beli Online dalam Perspektif Islam”, Jurnal 

Iqtishodiyah, Volume 5, Nomor 1, Januari 2019. 
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Menurut fitria karakteristik bisnis online yaitu:84a) Terjadinya transaksi 

antara dua belah pihak; b)  Adanya pertukarang barang, jasa, atau informasi jual 

beli; dan c) Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad. 

3. Syarat-Syarat Jual Beli Online 

Transaksi penjualan online dimana jika barang sesuai dengan deskripsi 

yang disediakan oleh penjual maka dianggap sah, namun jika deskripsi barang 

tidak sesuai maka pembeli memiliki hak khiyar yang memperbolehkan pembeli 

untuk meneruskan pembelian atau membatalkannya. Adapun syarat-syarat men-

dasar jual beli online: a)Tidak melanggar ketentuan syari‟at agama, seperti tran-

saksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan, riba, gharar, dan 

monopoli; b) Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual 

dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat atau 

pembatalan; dan c) Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas 

dari pemerintah (lembaga yang berkompeten) untuk menjamin bolehnya berbisnis 

yang dilakukan transaksinya melalui online bagi masyarakat. 

4. Manfaat Jual Beli Online 

 Keuntungan atau manfaat yang di dapat oleh konsumen antara lain:85 1) 

pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, cukup 

terkoneksi dengan Internet, pilih barang dan selanjutnya melakukan pemesanan 

barang, dan barang akan di antar kerumah; 2) menghemat waktu dan biaya 

transportasi berbelanja, karena semua barang belanjaan bisa dipesan melalui 

 
84Ulfiyani Asdiansyuri, “Analisis Pengaruh Religiusitas, Etika Bisnis Islam Terhadap 

Minat Beli Online Mahasiswa (Studi Kasus Pada STIE AMM MATARAM)” Jurnal Kompetitif : 
Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi, Vol. 6 No. 2, September 
2020, h.7. 

85 Achmad Zurohman dan Eka Rahayu, “Jual Beli Online dalam Perspektif Islam”, Jurnal 

Iqtishodiyah, Volume 5, Nomor 1, Januari 2019. 
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perantara media internet khususnya situs yang menjual belikan barang apa yang 

ingin di beli; 3) pilihan yang ditawarkan sangat beragam, sehingga sebelum 

melakukan pemesanan kita dapat membandingkan semua produk dan harga yang 

ditawarkan oleh perusahaan. 

 4) melalui perantara via internet pembeli dapat membeli barang di Negara 

lain secara online; 5) harga yang ditawarkan sangat kompetitif, karena tingkat 

persaingan dari pelaku usaha melalui media internet sehingga mereka bersaing 

untuk menarik perhatian dengan cara menawarkan harga serendah-rendahnya 

cukup melakukan pemasaran barang jualan melalui media online; 6) jual beli 

dapat dilakukan tanpa terikat pada tempat dan waktu tertentu. Jual beli online 

merupakan bisnis yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, selama tersedia 

fasilitas untuk mengakses internet. 

 7) modal awal yang di perlukan relatif kecil. Modal yang di perlukan 

adalah fasilitas akses internet dan kemampuan mengoperasikannya. Banyak 

penyedia jasa yang menawarkan media promosi, baik yang berbayar maupun yang 

gratis. 8) jual beli online dapat berjalan secara otomatis. Pelaku usaha hanya 

melakukan bisnis jual beli ditempat di beberapa jam saja setiap harinya sesuai 

dengan kebutuhan. Selebihnya di gunakan untuk melakukan aktivitas yang lain. 

9) akses pasar yang lebih luas. Dengan adanya akses pasar yang lebih luas, potensi 

untuk mendapatkan pelanggan baru yang banyak semakin besar. 10) 

meningkatkan efesiensi waktu, terutama jarak dan waktu dalam memberikan 

layanan kepada konsumen selaku pembeli. dan 11) pengehematan dalam berbagai 

biaya operasional. Beberapa komponen biaya seperti trasportasi, komunikasi, 

sewa tempat, gaji karyawan, danyang lainnya akan lebih hemat. Dengan adanya 
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penghematan biaya dalamberbagai komponen tersebut, secara otomatis akan 

meningkatkan keuntungan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keuntungan 

jual beli via internet tidak hanya didapatkan oleh konsumen, melainkan penjual 

pun mendapatkan keuntunggan. Penjual tidak perlu susah payah dalam menyewa 

toko untuk menjual dagangannya, disamping itu penjual dapat manfaakan 

teknologi dapat menjangkau kepada calon pembeli di seluruh dunia, sehingga 

biaya promosi akan lebih efesien. 

5. Kekurangan Jual Beli Online 

Disamping keuntungan yang didapat penjual dan pembeli, adapun 

kerugiannya adalah sebagai berikut:86 1) produk tidak dapat dicoba. Dalam jual 

beli via internet produk yang ditawarkan adalah bermacam-macam dan beragam, 

dan semua produk tersebut tidak dapat dicoba. Pembeli harus memberikan 

pertimbangan terhadap ukuran yang tercantum di toko berbasis web. Pembeli 

tidak dapat mengetahui Tingkat kehalusan kain dan sebagainya; 2) standar dari 

barang tidak sesuai. Salah satu kerugian yang di dapat pembeli dalam jual beli via 

internet adalah barang tidak sama dengan aslinya. Di situs toko berbasis web yang 

ditampilkan adalah foto barang yang di tawarkan. Kesamaan dari barang foto yang 

kita lihat di sekitar monitor tidak seratus persen persis sama. Mungkin yang mirip 

dengan barang awal hanya 90% saja karena ditambah dengan pengaruh dari 

pencahayaan;  

 
86 Achmad Zurohman dan Eka Rahayu, “Jual Beli Online dalam Perspektif Islam”, Jurnal 

Iqtishodiyah, Volume 5, Nomor 1, Januari 2019. 
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3) biaya pengiriman yang mahal. Jual beli via internet yang terjadi melalui 

media elektronik yang berjauhan tentunya produk yang dibeli tidak selalu 

langsung kita dapat mengambil. Pemilik toko online masih memerlukan jasa 

pengiriman, dan yang menentukan pengiriman produk yang memiliki barang-

barang tersebut pengiriman jasa JNE, TIKI, Pos Indonesia, dan sebagainya; 4) 

risiko penipuan, dalam jual beli via intenet, toko berbasis web memang rentanakan 

penipuan. Pastikan belanja di website online yang dapat diandalkan. Bahayanya 

uang akan diteruskan ke penjual meskipun produk tidak dikirim dan tidak pernah 

dikirimkan selamanya, dan 5) barang yang dibeli akan tiba lebih lama apabila toko 

berada di tempat yang jauh. 

F. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual dibangun untuk menggambarkan dan menjelaskan 

hubungan antar variabel yang akan di uji, serta untuk mengetahui kedudukan 

masing-masing variabel baik eksogen (bebas) maupun endogen (terikat). 

Kerangka konseptual penelitian ini diawali dari studi teoritis yang mengkaji 

penelitian yang relevan dengan pusat kajian yang membahas tentang Theory of 

Planned Behavior (TPB) yang digunakan mengestimasi perilaku konsumen dalam 

membuat keputusan melakukan pembelian secara online. 

Melaui kerangka konseptual ini penulis berupaya mendeskripsikan 

hubungan atau tingkat keterkaitan beberapa poin yang dianggap penting dalam 

penelitian. Sehingga, hal tersebut kemudian bisa dijadikan sebagai gambaran 

utama bagaimana dan sejauh mana keterkaitan religisuitas, psikologi konsumen 

dan budaya terhadap minat beli online mahasiswa. 
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Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas yaitu Religiusitas (X1), 

Psikologi Konsumen (X2) dan Budaya (X3), dan satu variabel terikat yaitu Minat 

Beli Online Mahasiwa (Y). Kerangka konseptual yang dimaksud yaitu sebagai 

proses pemikiran deduktif berdasarkan telaah teori ya ng relevan dan terdapat 

hasil riset yang ada sebelumnya. Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti 

ingin melihat bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel, maka tersusunlah 

kerangka konseptual sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1  
Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Pengaruh secara parsial  

Pengaruh secara simultan 

  

 

Religiusitas (X1) 

Psikologi Konsumen 

(X2) 

Budaya (X3) 

Minat Beli Online 

(Y) 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Explanatory Research. 

Explanatory research menguji hubungan kausalitas antara variabel X dan variabel 

Y, atau penelitian yang menjelaskan kedudukan antara variabel-variabel yang satu 

dengan yang lain melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan.87 Explanatory 

research dimaksudkan untuk memberikan penjelasan hubungan kausal antar 

variabel melalui pengujian hipotesis atau bertujuan untuk memperoleh pengujian 

yang tepat dalam menarik kesimpulan dengan memperhatikan empat tahap yaitu 

konseptual, pengukuran variabel, seleksi sampel dan manipulasi matematis.88 

Penelitian ini dilakukan di Pascasarjan Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. Alasan peneliti memilih tempat ini adalah karena objek penelitian yakni 

mahasiswa Pascasarjan angkatan 2020-2022, selain itu berdasarkan penelitian 

sebelumnya ada kemiripan karakteristik objek penelitian namun waktu dan tempat 

berbeda.  

B. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini bertuju-

an untuk menggambarkan fenomena atau gejala sosial secara kuantitatif atau meng-

analisis bagaimana fenomena atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat saling 

 
87 Muhammad Bisri, Statistika (ISBN, 2013), h. 12 
88 Hardini, Nur Hikmatul, A., helmina, a., roushandy Asri, f., jumari, u., evi fatmi, u., ria 

rahmatul, i. (2020). Metode penelitian kuantitatif & kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 
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berhubungan satu sama lain. Pendekatan kuantitatif lebih pada penyajian angka 

berupa data statistik diperoleh dari data penelitian yang diolah menjadi sebuah hasil 

penelitian yang relevan.89 

Metode penelitian kuantitatif, yang merupakan metode penelitian berasas-

kan filsafat positivisme yang dipakai untuk meneliti populasi atau sampel tertentu 

dimana instrumen penelitian digunakan sebagai metode pengumpulan datanya dan 

analisis data yang bersifat kuantitatif/statistik serta bertujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditentukan.90Karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana 

pengaruh religiusitas (X1), psikologi konsumen (X2) dan budaya (X3) terhadap 

minat beli online (Y) mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi merupakan suatu wilayah generalisasi obyek atau subyek yang 

memiliki kualitas dan karakeristik tertentu yang ditetapkan dan akan dipelajari oleh 

peneliti, sedangkan sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang populasi 

tersebut miliki.91  Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek, 

subyek yang memiliki kualitas dan ciri tertentu yang telah ditetapkan peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulan.92 

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

2012) h. 14. 
90Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013) 

h. 8. 
91 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2012), h. 80. 
92  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2018), h. 81. 
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Populasi pada penelitian ini adalah Mahasiswa Pascasarjana Prodi Ekonomi 

Syariah angkatan 2020-2022 UIN Alauddin Makassar dengan total 114 mahasiswa, 

seperti tergambar dalam Tabel 3.1. 

Tabel 3.1  

Jumlah Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar 

Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2020-2022 

Angkatan Pria Perempuan Jumlah 

2022 17 19 36 

2021 15 16 31 

2020 24 23 47 

Total  114 

Sumber: Data diolah untuk penelitian 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2019) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel 

yang diambil dari populasi itu. Maka dari itu sampel yang diambil dari populasi 

harus betul-betul representatif atau mewakili.93 

Dalam penelitian ini populasi dan sampel jenuh yang diambil adalah seluruh 

mahasiswa Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2020-2022 yang jumlah 

populasinya sebanyak 114 mahasiswa, dan yang akan dijadikan sampel jenuh dalam 

penelitian ini diantaranya 47 mahasiswa angkatan 2020, 31 mahasiswa angkatan 

2021 dan 36 mahasiswa angkatan 2022.    

Sampling Jenuh adalah teknik pemilihan sampel apabila semua anggota 

 
93  Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : 

Alphabet. 
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populasi dijadikan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan Teknik Sampling Jenuh, dimana semua populasi dalam penelitian ini 

dijadikan sampel.94 

Sampling yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Simple Random 

Sampling dengan kriteria inklusif. Teknik ini dikatakan simple atau sederhana 

karena pengambilannya dilakukan secara acak, tanpa memerhatikan strata. Adapun, 

kriteria inklusif untuk sampel adalah sebagai berikut: a) Mahasiswa aktif pasca-

sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar angkatan 2020, 2021, 2022; 

b) Mahasiswa aktif pascasarjana prodi ekonomi syariah Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar; dan c) Aktif berbelanja melalui e-commerce. 

D. Sumber Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data guna memperoleh informasi yang dibutuhkan 

dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini disebut data primer yang diperoleh melalui penyebaran angket kuesioner kepada 

mahasiswa magister prodi ekonomi syariah. Data-data tersebut kemudian di-

lengkapi dengan data sekunder yang merupakan hasil penelitian terdahulu berupa 

literatur, buku, jurnal dan website resmi yang diperlukan untuk sumber data. Jenis 

data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Data Primer  

Data primer atau sering disebut data lapangan diperoleh melalui wawan-

 
94  Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : 

Alphabet. 
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cara, observasi, dan penyebaran angket/kuesioner. Data primer pada penelitian ini 

diperoleh melalui angket/kuesioner yang disebarkan kepada responden yaitu 

Mahasiswa Pasca Sarjana Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2020-2022 Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang bersumber dari pengumpulan dan peng-

olahan pihak lain yang sudah selesai, biasanya sudah dipublikasikan. Data sekunder 

yang digunakan bersumber dari rujukan buku, jurnal, tesis, artikel, dan data-data 

pendukung lainnya. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh atau 

mengumpulkan data untuk memecahkan masalah penelitian. Jika data yang 

diperoleh tidak akurat, maka keputusan diambil pun akan tidak tepat.95  

Tabel 3.3 

Instrumen Penelitian 

No. Variabel Indikator Pengumpulan Data Skala 

1. Religiusitas  

(X1) 

a. Aspek keimanan/ ideologi 

b. Aspek ibadah/ ritualistik 

c. Aspek penghayatan/religius 

feeling 

d. Aspek pengalaman 

e. Aspek keilmuan/intelektual 

Kuesioner Likert  

2.  Psikologi 

Konsumen 

(X2) 

a. Motivasi  

b. Persepsi 

c. Pembelajaran 

d. Sikap  

Kuesioner Likert  

3. Budaya 

 (X3) 

a. Sub budaya 

b. Kelas sosial 

Kuesioner Likert  

4. Minat Beli a. Minat transaksional Kuesioner Likert  

 
95 Yeni Oktapiani, dkk., “Analisis Minat Penggunaan Aplikasi Brimo Dengan Pendekatan 

Technology Acceptance Model (TAM)”, Jurnal ilmiah mahasiswa system informasi vol. 2 No. 3 

(September 2020), h. 252 
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Online (Y) b. Minat referensial 

c. Minat preferensial 

d. Minat eksploratif 

Skala pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah meng-

gunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala 

likert, maka variabel yang akan dikur dapat dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.96  

Skala likert variabel mempunyai perbedaan nilai data dan tingkatan data 

(lebih tinggi atau rendah), tetapi belum diketahui besar perbedaan antara keduanya. 

Dengan demikian skala ordinal mempunyai sifat membedakan dan mencerminkan 

adanya tingkatan dari tinggi ke rendah ataupun sebaliknya.97 Dalam penelitian ini 

dimodifikasi menjadi lima pilihan jawaban. Skor setiap jawaban atas pertanyaan 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Skala Likert 

Indikator Jawaban  Skor 

Sangat Tidak Setuju STS 1 

Tidak Setuju TS 2 

Ragu-Ragu RG 3 

Setuju  ST 4 

Sangat Setuju SS 5 
 

 

 
96 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Badung: Alfabeta, 2012), 

h. 93  
97Vivi Herlina, Panduan Praktis Mengolah Data Kuesioner Menggunakan SPSS (Cet. 1, 

Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019), h. 4 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Kuesioner. Kuesioner/Angket adalah pertanyaan-pertanyaan atau per-

nyataan tertulis yang dibagikan kepada responden. Kuesioner/angket 

adalah pernyataan tertulis yang digunakan untuk mem-peroleh informasi 

dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal yang responden 

harus ketahui.98 

2. Dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu bagian yang digunakan untuk 

mendapatkan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen tulis-

an angka dan laporan kegiatan, maupun foto yang dapat mendukung 

penelitian. 

G. Validitas dan Reliabilitasi Instrumen 

1. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.99 

Validitas merupakan ukuran yang berhubungan dengan tingkat akurasi yang 

dicapai oleh setiap indikator dalam mengukur atas apa yang diukur. Uji validitas 

adalah ketepatan skala atas pengukuran instrumen yang digunakan dengan maksud 

untuk menjamin bahwa alat ukur yang digunakan cocok dengan obyek yang akan 

diukur. Penelitian ini dilakukan analisis item dengan metode korelasi product 

 
98Arikunto, Suharsimi, Metode Penelitian (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), h. 151 
99Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS (Semarang: Badan 

Penerbitan UDIP, 2013), h. 52. 
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moment person. Uji validitas dengan metode ini dilakukan dengan cara meng-

korelasikan skor jawaban yang diperoleh pada masing-masing item dengan skor 

total dari keseluruhan item.100 

Cara melakukan uji signifikansi dengan dibandingkannya r hitung dan r tabel 

pada penelitian ini dengan r tabel untuk degree of fredom (df) = n-2, n disebut 

jumlah sampel. Dasar pengambilan keputusan uji validitas (Corrected Item-Total 

Correlation), yaitu:101Valid atau tidak validnya suatu kuesioner dapat diuji meng-

gunakan program SPSS, dengan kreteria: 

a. Jika rhitung  ˃ rtabel, maka pernyataan dinyatakan valid. 

b. Jika rhitung < rtabel, maka pernyataan dinyatakan invalid. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah ukuran mengenai konsistensi internal dari indikator-

indikator sebuah konstruk yang menunjukkan sampai di mana masing-masing 

indikator variabel mengidentifikasi sebuah faktor. Ujireliabilitas bertujuan untuk 

mengetahui ke handalan alat ukur atau untukmengetahui konsistensi kuesioner jika 

digunakan untuk mengukur objek yang sama. Hal ini juga diartikan sebagai tingkat 

kepercayaan terhadap hasil pengukuran. Pengujian uji reliablitas dalam penelitian 

ini adalah menggunakan metode Alpha Cronbach dengan nilai batas (cut of point) 

yang diterima atau tingkat Alpha Cronbach adalah ≥ 0,60. Istrumen dianggap 

 
100 Sugiyono, Metode penelitian kunatitatif dan R & D (Cet. 6 Bandung : Alfabeta, 2009) 
101Budi Darma, Statistika penelitian menggunakan SPSS (Uji validitas, uji reliabilitas, 

regresi linear sederhana, regresi linear berganda, uji t, uji f, R (Cet.1, Jakarta: Guepedia, 2021), 

h.7 
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reliabel jika dapat digunakan untuk mengukur variable berulangkali yang akan 

menghasilan data yang sama atau hanya sedikit bervariasi.102 

Adapun kriteria pengujian sebagai berikut: a) Jika nilai Cronbach’s alpha > 

tingkat signifikan, maka instrumen dikatakan reliabel; dan b) Jika nilai Cronbach’s 

alpha < tingkat signifikan, maka instrumen dikatakan tidak reliabel. 

H. Teknik Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan tahapan penting dilakukan dalam proses 

analisis regresi. Apabila tidak terdapat gejala asumsi klasik diharapkan dapat 

dihasilkan model regresi yang handal sesuai dengan kaidah BLUE (Best Linier 

Unbiased Estimator),yang menghasilkan model regresi yang tidak biasa dan handal 

sebagai penaksir.103 Adapun uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat variabel peng-

ganggu atau residual yang memiliki distribusi normal dalam model regresi.104 

Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan uji stastistik non-parametrik 

Kolmogorov Smirnov (K-S) dengan kriteria: 

1) Jika nilai Asymp. Sig. (2–tailed) ≥ 0,05 data berdistribusi normal. 

2)  Jika nilai Asymp. Sig. (2–tailed) ≤ 0,05 data tidak berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolonearitas 

 
102 Budi Darma, Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, 

Regresi Linear Sederhana, Regresi Linear Berganda, Uji t, Uji F, R2 (Cet. 1, Jakarta : Guepedia, 

2021), h. 17 
103Anton Bawono, Multivariate Analysis dengan SPSS (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 

2006), h. 115. 
104Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS, (Semarang: Badan 

Penerbitan UDIP, 2013), h. 160. 
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Multikolonearitas adalah situasi dimana terdapat korelasi variabel-

variabel bebas di antara satu dengan yang lainnya. Masalah multikolonearitas 

yang serius dapat mengakibatkan berubahnya tanda dari parameter estimasi.105 

Pedoman suatu model Regresi yang bebas multikolonearitas adalah mem-

punyai nilai VIF (Varience Inflation Factor) < 10 dan mempunyai angka 

Tolerance > 0,10.13.106 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas terjadi apabila varian dari variabel pengganggu 

tidak sama untuk semua observasi, akibat yang timbul apabila terjadi heteros-

kedastisitas adalah penaksir tidak bias tetapi tidak efesien lagi baik dalam 

sampel besar maupun sampel kecil, serta uni t-test dan F-test akan menyebabkan 

kesimpulan yang salah.107 Uji heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser. 

Uji Glejser merupa-kan suatu uji yang dilakukan dengan meregres nilai 

absoulut residual terhadap variabel independen. Heteroskedastisitas akan 

terjadi apabila nilai signifikan-nya < 5%.108 

d. Uji Linearitas 

Pengujian linearitas digunakan untuk menguji apakah spesifikasi model 

yang digunakan tepat atau lebih baik dari model bentuk lain spesifikasi model 

yang tepat.109 Tujuan dilakukan uji linieritas adalah untuk mengetahui apakah 

 
105Anton Bawono, Multivariate Analysis dengan SPSS, h. 115. 
106Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS (Semarang: Badan 

Penerbitan UDIP, 2013), h. 105-106. 
107Anton Bawono, Multivariate Analysis dengan SPSS (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 

2006), h. 139. 
108Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS (Semarang: Badan 

Penerbitan UDIP, 2013), h. 142-143. 
109Anton Bawono, Multivariat Analysis dengan SPSS (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 

2006), h. 179 
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antara variabel tak bebas (Y) dan variabel bebas (X) mem-punyai hubungan 

linier. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam penerapan metode 

regresi linier.110 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji Sigifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh variabel 

independen atau bebas secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel 

dependen atau terikat.111  Dasar pengambilan keputusannya adalah: 1) Jika 

Fhitung < Ftabel, maka hipotesis diterima artinya ada pengaruh yang signifikan; 2)  

Jika Fhitung > Ftabel, maka hipotesis ditolak artinya tidak ada pengaruh signifikan. 

b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji tTest digunakan untuk melihat tingkat signifikan variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen secara individu atau sendiri-sendiri.112 Peng-

ujian ini dilakukan secara parsial atau individu, dengan menggunakan uji t 

statistik untuk masing-masing variabel bebas, dengan tingkat kepercayaan 

tertentu. Adapun dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1) Jika thitung < ttabel, maka hipotesis diterima, artinya ada pengaruh yang 

positif dan signifikan antara variabel independen dengan dependen.  

2) Jika thitung > ttabel, maka hipotesis ditolak, artinya tidak ada pengaruh positif 

dan signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.  

 
110 Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif (Cet. 4, Jakarta: Bumi 

Aksara, 2017), h. 178. 
111Anton Bawono, Multivariate Analysis dengan SPSS, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 

2006), h. 92-93. 
112Anton Bawono, Multivariate Analysis dengan SPSS, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 

2006), h. 89. 
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Di samping membandingkan thitung dengan ttabel agar bisa menentukan 

hipotesis diterima atau tidak juga melihat nilai signifikansinya apakah lebih 

atau kurang dari 5%.113 

c. Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi 

Koefisien korelasi adalah nilai korelasi (hubungan) antara dua atau 

lebih variabel yang diteliti.114 Tingkat hubungan tersebut dapat diinterpretasi-

kan dengan interval 0 sampai 1, semakin besar nilainya maka semakin tinggi 

tingkat hubungan variabel tersebut. Interval koefisien korelasi dapat dilihat 

pada Tabel 3.4 

Tabel 3.4 

Tingkat Hubungan Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 
    

Sedangkan koefisien determinasi adalah nilai untuk menghitung 

pengaruh (varians) variabel tertentu terhadap variabel lainnya. Koefisien deter-

minasi didapatkan dari kuadrat koefisien korelasi yang kemudian dikalikan 

100% sehingga dinyatakan dalam bentuk persen.115  

 

 

 
113Anton Bawono, Multivariate Analysis dengan SPSS, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 

2006), h. 91. 
114Abdullah, Metode Penelitian Kuantitatif, h. 295 
115Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 154 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Magister Ekonomi Syariah 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) Alauddin Makassar 

dibuka Tanggal 7 Juni 1990. Awal pendirian, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 

menyelenggarakan program studi (S2) Dirasah Islamiyah. Dalam perkembangan-

nya, setelah 14 tahun beroperasinya, tepatnya pada tahun akademik 2003/2004 

pascasarjana UIN Alauddin membuka program doktor (S3) Dirasah Islamiyah.   

Tahun 2013, beberapa konsentrasi pada program studi (S2) Dirasah 

Islamiyah pascasarjana UIN Alauddin bertransformasi menjadi program studi, 

yaitu 1) Pendidikan Agama Islam, 2) Manajemen Pendidikan Islam, 3) Pendidikan 

Bahasa Arab, 4) Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, 5) Ilmu Hadis, dan 6) Ekonomi 

Syariah. Dengan demikian, pascasarjana UIN Alauddin menyelenggarakan 7 

program studi berkualifikasi magister dan 1 program studi berkualifikasi doktoral. 

Program studi  Ekonomi Syariah pascasarjana UIN Alauddin merupakan 

program studi yang cikal bakalnya dari konsentrasi Ekonomi Islam pada program 

studi (S2) Dirasah Islamiyah pascasarjana UIN Alauddin. Pendirian program studi 

(S2) Dirasah Islamiyah saat itu ditandai dengan Surat Keputusan Izin Operasional 

No. 31/E/1990 tertanggal 7 Juni 1990.  Tahun 2000, program studi (S2) Dirasah 

Islamiyah pascasarjana UIN Alauddin telah memperoleh peringkat (nilai) akreditasi 

Unggul dengan Nomor SK BAN-PT 00286/Ak-1-25/IAPAIS/IX/2000. Pasca-

sarjana UIN Alauddin telah menjadi tumpuan rujukan kajian sumber Islam 
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dan centre of excellent dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan transformasi 

masyarakat. 

Pendirian program studi Ekonomi Syariah pascasarjana UIN Alauddin 

ditandai dengan Surat Keuputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 

2254 Tahun 2013, tanggal 19 Agustus 2013. Surat keputusan Dirjen Pendis tersebut 

memutuskan transformasi konsentrasi program studi pada program magister 

Uinversitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dengan demikian, transformasi 

konsentrasi Ekonomi Islam pada program studi Dirasah Islamiyah menjadi program 

studi Ekonomi Syariah merupakan momen tahun berdirinya program studi 

Ekonomi Syariah UIN Alauddin Makassar. 

Setahun kemudian, tepatnya tahun 2014, program studi Ekonomi Syariah 

pascasarjana UIN Alauddin mengajukan akreditasi pada Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi (BAN-PT), dan hasil visitasi memperoleh nilai Akreditasi A, 

yang berlaku selama 5 tahun, yaitu 15 Desember 2014 sampai dengan 14 Desember 

2019. Nilai akreditasi A tersebut tertuang pada keuputusan BAN-PT No. 469/SK 

/BAN-PT/Akred/M/XII/2014.116 

2. Visi, dan Misi Magister Ekonomi Syariah  

a. Visi  

Visi merupakan suatu rancangan masa depan serta rancangan kedepan 

mengenai kemajuan dan perkembangan suatu lembaga, instansi maupun 

perusahaan melalui program-program yang telah ditentukan sebelumnya. 

Program-program tersebut dirancang dan direncanakan secara khusus dengan 

 
116 https://esy.pps.uin-alauddin.ac.id/ 
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tujuan untuk memajukan dan mengembangkan lembaga. Adapun visi Magister 

Ekonomi Syariah sebagai berikut: “Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah 

Berbasis Peradaban Islam pada Tahun 2039”.117 

b. Misi 

Misi adalah sesuatu yang dilakukan, Pengertian umum dari misi adalah 

langkah-langkah yang akan dilakukan sesuai dengan visi yang ditetapkan. Bila 

Visi adalah pernyataan cita-cita di masa depan, misi adalah pernyataan tentang 

apa yang harus dilakukan. 

Misi dibuat untuk mempermudah pencapaian visi. Tentunya pembuatan 

misi ini berdasarkan dari keadaan yang ada saat ini, menganalisa kesenjangan 

yang ada dan mengikuti perkembangan teknologi. Sehingga bisa disimpulkan 

bahwa misi adalah metode dan nilai kerja yang memberikan petunjuk untuk 

mewujudkan visi. Adapun visi Magister Ekonomi Syariah sebagai berikut: 

1) Menjadikan tenaga profesional yang mengintegrasikan ilmu ekonomi 

dengan ilmu agama; 

2) Menyelenggarakan proses pembelajaran berbasis penelitian dan meodel-

model ekonomi berintegrasi keislaman; 

3) Menghasilkan lulusan yang mampu mengkaji dan menganalisis teori-teori 

yang berelevansi ekonomi syariah; 

4) Membangun kemitraan yang mengaktualisasikan nilai-nilai ekonomi 

syariah dan keperilakuan akhlakul karimah dalam kehidupan masyarakat. 

3. Tujuan Magister Ekonomi Syariah  

 
117 https://esy.pps.uin-alauddin.ac.id/visi 
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Tujuan yang hendak dicapai dalam pembinaan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan pada Magister Ekonomi Syariah adalah: 

a. Mempersiapkan tenaga profesional di bidang ekonomi syariah untuk menjadi 

pakar di sektor formal maupun informal; 

b. Mempersiapkan tenaga ahli di bidang ekonomi syariah yang menguasai ke-

ilmuan dan metodologi penelitian berbasis keislaman; 

c. Mempersiapkan tenaga ahli di bidang ekonomi syariah yang memiliki ke-

pekaan terhadap perubahan sosial dan lingkungan; 

d. Mempersiapkan pelaku-pelaku ekonomi syariah yang andal dan berperilaku 

akhlakul karimah; 

e. Berkontribusi meningkatkan tata kelola entitas ekonomi syariah dan peng-

embangan ekonomi keumatan. 

4.    Struktur Organisasi 

Adapun struktur organisasi program studi Magister Ekonomi Syariah UIN 

Alauddin Makassar adalah: 
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Gambar 4.1 

Stuktur Organisasi Magister Ekonomi Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Akreditasi Prodi-Prodi pada Pascasarjana 

Adapun akreditasi prodi fakultas pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar, sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Akreditasi Prodi 

Program Studi Akreditasi  

Pendidikan Bahasa Arab B 

Ekonomi Syariah A 

Manajemen Pendidikan Islam A 

Pendidikan Agama Islam A 

Ilmu Hadist B 

Ilmu Al-quran dan Tafsir B 
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Komunikasi dan Penyiaran Islam B 

Dirasyah Islamiah B 

Sumber : Data Sekunder 2023 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 8 program studi pada Fakultas 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tiga diantaranya ter-

akreditasi A dan empat diantaranya terakreditasi B. Program studi Ekonomi 

Syariah, Manajemen Pendidikan Islam, dan Pendidikan Agama Islam menduduki 

posisi terakreditasi A. Sedangkan Program studi Pendidikan Bahasa Arab, Ilmu 

Hadist, Ilmu Alquran dan Tafsir, Komunikasi dan Penyiaran Islam masih ter-

akreditasi B. 

6. Data Jumlah Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah 

Berdasarkan data 3 tahun (2020-2022)  terakhir berikut jumlah mahasiswa 

Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alaluddin 

Makassar. 

 

Tabel 4.2 

Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah 

Angkatan Pria Perempuan Jumlah 

2022 17 19 36 

2021 15 16 31 

2020 24 23 47 

Total 114 

Sumber : Data Sekunder 2023 

Tabel di atas diperoleh total mahasiswa pascasarjana prodi ekonomi syariah 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam tiga tahun terakhir (2020-2022) 

sebanyak 114 mahasiswa, yakni jumlah mahasiwa pada tahun 2020 sebanyak 47 
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orang, 2021 sebanyak 31 orang dan pada tahun 2022 sebanyak 36 orang. 

B. Hasil Analisis Data Penelitian 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas 

Variabel 
Item Pernyataan 

Kuesioner 
rhitung rtabel Keterengan 

Religiusitas (X1) X1_1 0,749 0,184 Valid 

X1_2 0,719 0,184 Valid 

X1_3 0,463 0,184 Valid 

X1_4 0,628 0,184 Valid 

X1_5 .0,731 0,184 Valid 

Psikologi 

Konsumen (X2) 

X2_1 0,806 0,184 Valid 

X2_2 0,579 0,184 Valid 

X2_3 0,856 0,184 Valid 

X2_4 0,789 0,184 Valid 

Budaya (X3) X3_1 0,777 0,184 Valid 

X3_2 0,538 0,184 Valid 

X3_3 0,821 0,184 Valid 

X3_4 0,728 0,184 Valid 

Minat (Y) Y_1 0,847 0,184 Valid 

Y_2 0,823 0,184 Valid 

Y_3 0,685 0,184 Valid 

Y_4 0,893 0,184 Valid 

Y_5 0,876 0,184 Valid 

Sumber :Data Primer yang diolah, 2023 

Berdasarkan hasil uji validitas variabel minat beli online (Y) menunjukkan 

bahwa nilai rhitung dari masing-masing item pernyataan menunjukan angka lebih 

besar dari rtabel. Hal tersebut menunjukan semua item pernyataan dinyatakan valid. 
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Hasil data lengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Realibilitas 

No Variabel Cronbach’s Alpha Standar Keterengan 

1 Religiusitas 0,621 0,600 Reliabel 

2 Psikologi Konsumen 0,825 0,600 Reliabel 

3 Budaya 0,760 0,600 Reliabel 

4 Minat  0,862 0,600 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah, 2023 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diatas menunjukan bahwa Cronbach’s 

Alpha dari masing-masing variabel > 0,6. Sebagaimana yang dijelaskan sebelum-

nya maka disimpulkan masing-masing variabel dinyatakan reliabel.  

2.  Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Hasil pengujian normalitas yang dilakukan menunjukkan bahwa data 

berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 

0,717 > 0,05 Pada normal probability plot distribusi normal akan membentuk 

satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan 

garis diagonal. Jika titik yang mengikuti garis diagonalnya maka data ber-

distribusi normal. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 114 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 
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Std. Deviation 1.77678957 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .065 

Positive .044 

Negative -.065 

Kolmogorov-Smirnov Z .697 

Asymp. Sig. (2-tailed) .717 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 

Gambar 4.2  

Uji Normalitas- Histogram 
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Gambar 4.3  

Uji Normalitas (normal probability plot) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data yang diolah, 2023 

Hasil dari tes data dengan Normal P-P Plots yang memperlihatkan jika 

faktor yang dipakai dipastikan berdistribusi normal. Suatu faktor dapat dikata-

kan normal atau mendekati normal apabila gambar distribusi dengan titik-titik 

data yang tersebar di disekitar garis dan penebaran titik data sama arah meng-

ikuti garis diagonal. 

b. Hasil Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.6 

Uji Multikolinearitas 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 
 (Constant) 1,588 1,709  0,929 0,355   

 Religiusitas 0,285 0,073 0,266 3,928 0,000 0,625 1,601 
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Interpretasi dari hasil ini terlihat dari tingkat tolerance sebagai berikut: 

Religiusitas : 0,285; Psikologi Konsumen: 0,613; dan Budaya: 0,381. Sedang-

kan interpretasi dari hasil terlihat tingkat VIF sebagai berikut: VIF Religiusitas: 

1,601; VIF Psikologi Konsumen : 2,836; dan VIF Budaya: 2,093 

Berdasarkan tabel diatas, dari hasil uji Toleranse pada output SPSS 

masing-masing variable independent memiliki nilai tolerance dengan nilai > 

0,10 yaitu:  

1) Variabel Religiusitas (X1). Nilai tolerance sebesar 0,285 > 0,10 oleh karena 

itu variable religiusitas tidak terjadi gejala multikolinearitas. 

2) Variabel Psikologi Konsumen (X2). Nilai tolerance sebesar 0,613 > 0,10 

oleh karena itu variabel psikologi konsumen tidak terjadi gejala multi-

kolinearitas. 

3) Variabel Budaya (X3). Nilai tolerance sebesar 0,381 > 0,10 oleh karena itu 

variable budaya tidak terjadi gejala multikolinearitas. 

3.  Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Linear Regresi Berganda 

 
Psikologi 
Konsumen 

0,613 0,123 0,450 4,989 0,000 0,353 2,836 

 Budaya 0,381 0,122 0,242 3,127 0,002 0,478 2,093 

Dependent Variable: MINAT 

Sumber: Data yang diolah, 2023 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 
 (Constant) 1,588 1,709 

 
0,929 0,355 

  

 Religiusitas 0,285 0,073 0,266 3,928 0,000 0,625 1,601 
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Y = Minat beli online 

X1  = Religiusitas 

 X2  = Psikologi konsumen  

X3  = Budaya  

β  = Konstanta 

β1 - β3  = Koefisien regresi 

e  = standar error 

Berdsaraka persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa: 

β0  : Nilai Konstanta sebesar 1,588 mengindikasikan bahwa jika variabel 

independen (religiusitas, psikologi konsumen dan budaya) adalah 0 maka 

keputusan menggunakan akan terjadi sebesar 1,588. 

β1X1 : Nilai koefisien regresi tersebut diketahui variabel Religiusitas (X1) ber-

pengaruh terhadap minat beli online (Y) dengan koefisien regresi sebesar 

0,285 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel akan 

meningkatkan minat beli sebesar 0,285. 

 
Psikologi 

Konsumen 

0,613 0,123 0,450 4,989 0,000 0,353 2,836 

 Budaya 0,381 0,122 0,242 3,127 0,002 0,478 2,093 

Dependent Variable: MINAT 

Sumber: Data yang diolah, 2023 

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas terlihat kolom Unstandardized 

Coefficient bagian B diperoleh model persamaan regresi linear berganda adalah : 

Y =   β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Y = 1,588 + 0,285X1+ 0,613X2 + 0,381X3 + e 

Keterangan: 
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Β2X2  : Nilai koefisien regresi tersebut diketahui variabel Psikologi konsumen (X2) 

berpengaruh terhadap minat beli online (Y) dengan koefisien regresi 

sebesar 0,613 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel 

akan meningkatkan minat beli sebesar 0,613. 

Β3X3 : Nilai koefisien regresi tersebut diketahui variabel Budaya (X3) ber-

pengaruh terhadap minat beli online (Y) dengan koefisien regresi sebesar 

0,381 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel akan 

meningkatkan minat beli sebesar 0,381. 

4. Hasil Uji Hipotesis Statistik 

a. Uji Simultan (F) 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Simultan (F) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 772.708 3 257.569 79.421 .000b 

Residual 356.739 110 3.243   

Total 1129.447 113    

a. Dependent Variable: MINAT 

b. Predictors: (Constant), Religiusitas, Psi Konsumen, Budaya 

Sumber : Data yang diolah, 2023 

 

 Berdasarkan tabel pengujian di atas diperoleh bahwa nilai Fhitung 

sebesar 79,421 dengan nilai signifikansinya 0,000. Dengan derajat 114-3-1 = 

110 dengan signifikansi 5% diperoleh Ftabel sebesar 2,68. Karena nilai Fhitung 

79,421 > 2,68 dan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 maka dapat dipahami 

bahwa variabel independen yang terdiri dari religiusitas, psikologi konsumen 

dan budaya memiliki pengaruh secara simultan terhadap minat beli online. 
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b. Uji Parsial (t) 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Parsial (t) 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 1.588 1.709  .929 .355   

Religiusitas 
.285 .073 .266 3.92

8 

.000 .625 1.601 

Psi 

Konsumen 

.613 .123 .450 4.98

9 

.000 .353 2.836 

Budaya 
.381 .122 .242 3.12

7 

.002 .478 2.093 

a. Dependent Variable: MINAT 

Sumber : Data yang diolah, 2023 

1) Hipotesis dalam penelitian ini mengatakan bahwa religiusitas berpengaruh 

positif terhadap minat beli online. Berdasarkan pada hasil pengujian diper-

oleh nilai thitung > ttabel atau 3,928 > 1,982. Dan nilai signifikansinya lebih 

kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan 

signifikan antara religiusitas dengan minat beli online. 

2) Hipotesis dalam penelitian ini mengatakan bahwa psikologi konsumen 

berpengaruh positif terhadap minat beli online. Berdasarkan pada hasil 

pengujian diperoleh nilai thitung > ttabel atau 4,989 > 1,982. Dan nilai signi-

fikansinya lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh positif dan signifikan antara psikologi konsumen dengan minat 

beli online. 

3) Hipotesis dalam penelitian ini mengatakan bahwa budaya berpengaruh 

positif terhadap minat beli online. Berdasarkan pada hasil pengujian di-
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peroleh nilai thitung > ttabel atau 3,127 > 1,982. Dan nilai signifikansinya 

lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

positif dan signifikan antara budaya dengan minat beli online. 

5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 

Tabel 4.10 

Variabel Entered Removed 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 
RELIGIUSITAS, BUDAYA, 

PSI KONSUMENb 

. Enter 

a. Dependent Variable: MINAT 

b. All requested variables entered. 

Sumber : Data yang diolah, 2023 

Berdasarkan Tabel diatas variables Entered Removed menunjukkan analisis 

statistik deskriptif yaitu sebagai berikut: a) Variabel yang dimasukkan kedalam 

persamaan adalah variabel independen yaitu religiusitas, psikologi konsumen dan 

budaya; b) Tidak ada variabel dependen yang dikeluarkan (removed); dan c) 

Metode yang digunakan untuk memasukkan data yaitu metode enter. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

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

Estimate 

1 .827a .684 .676 1.801 

a. Predictors: (Constant), RELIGIUSITAS, PSI KONSUMEN, BUDAYA 

b. Dependent Variable: MINAT 

Sumber : Data yang diolah 

Hasil pengujian koefisien determinasi R square (R2) diketahui bahwa nilai 

R2 sebesar 0.676 yang berarti 67,6%. Berdasarkan hasil pengujian tersebut 
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menunjukan bahwa religiusitas, psikologi konsumen dan budaya secara simultan 

berkontribusi sebesar 67,6% terhadap minat beli. Sedangkan sisanya sebesar 32,4% 

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.  

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh religiusitas, psikologi 

konsumen dan budaya terhadap minat beli online mahasiswa pascasarjana prodi 

ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dimana dalam hasil 

keseluruhan dari uji regresi berganda dapat dilihat dalam Tabel 4.12 berikut. 

Tabel 4.12 

Ringkasan Hasil Uji Hipotesis 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023 

 

1. Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Beli Online 

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya 

pengaruh positif dan siginifikan antara religiusitas terhadap  minat beli online,  yang 

artinya religiusitas terhadap minat beli online memiliki hubungan yang searah atau 

dengan kata lain jika variabel X sebagai variabel penentu meningkat maka variabel 

Y sebagai variabel yang dipengaruhi juga akan meningkat, sebaliknya jika variabel 

X turun maka variabel Y juga akan mengalami penurunan. Dalam hal penelitian ini 

jika religiusitas sebagai variabel bebas mengalami peningkatan maka minat beli 

online sebagai variabel terikat juga akan meningkat.   

Variabel Hipotesis Hasil 

Religiusitas (X1) Religiustas berpengaruh positif terhadap minat 

beli online. 

Diterima 

Psikologi 

Konsumen (X2) 

Psikologi konsumen berpengaruh positif terhadap 

minat beli online. 

Diterima 

Budaya (X3) budaya berpengaruh positif terhadap minat beli 

online. 

Diterima 
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Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima, yang berarti ketika 

seseorang memiliki religiusitas  yang baik maka minat membeli suatu produk 

seseorang akan tetap mengikuti syariah islam dan menekan hawa nafsunya untuk 

membeli suatu produk yang dilaranag. Semakin tinggi religiusitas seseorang 

terhadap minat beli online maka semakin tinggi pula keinginanannya  untuk tidak 

membeli suatu produk yang dilarang oleh agama islam. Hal ini sesuai dengan QS. 

Al Jasiyah:18. 

 ثمَُّ جَعَلْناَكَ عَلىَٰ شَرِيعةٍَ مِنَ الْْمَْرِ فاَتَّبِعْهَا وَلََ تتََّبعِْ أهَْوَاءَ الَّذِينَ لََ يعَْلَمُونَ 
Terjemahnya: 

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari 

urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa 

nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.118 

 

Adanya aspek intelektual terkait religiusitas, dimana seseorang memiliki 

pengetahuan tentang hal-hal yang dilarang dalam bermuamalah serta  seberapa jauh 

tingkat melek agama yang bersangkutan, dan tingkat ketertarikan                                 untuk mempelajari 

agamanya maka akan mempengaruhi minat seseorang dalam melakukan transaksi 

yang tidak sesuai dengan syariah Islam. 

Religiusitas menjadi komitmen seorang individu terhadap agamanya dan 

bagaimana komitmen tersebut tercermin dalam sikap dan tindakan seorang 

individu. Muslim yang berada dalam negara yang mayoritas penduduknya 

merupakan pemeluk agama Islam memiliki sikap yang positif terhadap produk-

produk halal dan sikap postif tersebut mempengaruhi keputusan pembelian produk 

 
118 Kementrian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahnya. 
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halal. Sikap postif tersebut dipengaruhi oleh norma subyektif serta religiusitas yang 

dimiliki oleh muslim di negara tersebut.119 

Hasil penelitian ini diperkuat berdasarkan latar belakang responden yang 

sedang menempuh pendidikan di Perguruan tinggi islam. Hal ini dapat diartikan 

bahwa mahasiswa pascasarjana prodi ekonomi syariah UINAM akan cenderung 

memiliki keinginan yang kuat untuk membeli suatu produk yang sesuai dengan 

syariah Islam.  Hal ini sejalan dengan pernyataan Kurniati (2019) yang menyatakan 

bahwa prilaku ekonomi (economic behavior) sangat ditentukan oleh tingkat ke-

yakinan atau keimanan seseorang atau sekelompok orang yang kemudian mem-

bentuk kecenderungan perilaku konsumsi dan produksi. Ketika keimanan       ada pada 

tingkat yang cukup baik, maka motif berkonsumsi atau berproduksi akan di-

dominasi oleh tiga motif utama yaitu, maslahah, kebutuhan dan kewajiban.120 

Ketika keimanan ada pada tingkat yang kurang baik, maka motifnya tidak 

didominasi hanya oleh tiga hal tadi tapi juga akan dipengaruhi secara signifikan 

oleh ego, rasionalisme (materialisme) dan keinginan-keinginan yang bersifat 

individualitas. Demikian pula dalam konsumsi, Islam memposisikan sebagai bagian 

dari aktifitas ekonomi yang bertujuan mengumpulkan pahala menuju falah (ke-

bahagiaan dunia dan akhirat). Motif berkonsumsi dalam Islam pada dasarnya adalah 

maslahah (public interest or general human good) atas kebutuhan dan kewajiban.121 

 
119 Mukhtar, A. and Butt, M. M. (2012). Intention to choose Halal products: the role of 

religiosity. Journal of Islamic Marketing, Vol. 3 No. 2, pp. 108-120 
120 Kurniati, "Teori Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Ekonomi Islam", Jurnal 

Ekonomi Syariah Indonesia,Vol. VI, No. 1, (Juni 2019), h. 50 
121Kurniati, "Teori Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Ekonomi Islam", Jurnal 

Ekonomi Syariah Indonesia,Vol. VI, No. 1, (Juni 2019), h. 50.  
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Agama dikenal mampu mengubah perilaku manusia dalam banyak hal, tak 

terkecuali dalam hal muamalah. 122  Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh 

religiusitas terhadap minat beli online mahasiswa seperti mempertimbangkan 

terlebih dahulu kehalalan produk, tidak melakukan transaksi pembelian dengan cara 

riba dan yang tidak sesuai dengan ajaran dalam agama islam termasuk perilaku 

pembelian yang tidak terkendali atau impulsive buying. Kecenderungan perilaku 

impulsive buying ini akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kesejahteraan 

para konsumen.123 

Mayoritas agama menyebarkan gaya hidup yang berorientasi pada penge-

kangan atau larangan yang dipandu oleh ajaran agama tersebut.124 Hal tersebut tak 

terkecuali dengan agama Islam yang telah mengatur segala sesuatunya dalam 

Alquran. Aturan tersebut membuat individu yang secara intrinsik beragama dan 

“menjalani agamanya” menjalankan pengendalian diri dan disiplin dalam ke-

hidupannya. 125  Menurut Sing dan Bano (2018) religiusitas berkolerasi positif 

dengan kesejahteraan psikologis konsumen, individu dengan religiusitas yang baik 

memiliki kecemasan dan depresi yang lebih rendah. Ketika konsumen dengan 

religiusitas yang mengalami hal yang negative, mereka tidak langsung mencari 

kepuasan atau perlindungan psikologi dari produk yang dibelinya, akan tetapi 

 
122Jaskaran Singh, Gurbir Singh, Satinder Kumar, Ajeet N. Mathur, Religious influences in 

unrestrained consumer behaviour, Journal of Retailing and Consumer Services 58 (2021) 102262  
123Tandon, A., Kaur, P., Dhir, A., M¨antym¨aki, M., 2020. Sleepless due to social media? 

Investigating problematic sleep due to social media and social media sleep hygiene. Comput. Hum. 

Behav. 113  
124Aneta przepiorka dan Malgorzata, “Religiosity moderates the relationship between time 

perspective and life satisfaction” Journal personality and individual difference, volume 134 1 

november 2018, Pages 261-267.  
125Jaskaran Singh, Gurbir Singh, Satinder Kumar, Ajeet N. Mathur, Religious influences in 

unrestrained consumer behaviour, Journal of Retailing and Consumer Services 58 (2021)  
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malah Kembali kepada Tuhan untuk mendapatkan kenyamanan.126Sementara itu 

Yusuf Qardhawi menyebutkan beberapa variabel moral     dalam berkomsumsi, di-

antaranya; konsumsi atas alasan dan pada barang-barang yang baik (halal), ber-

hemat, tidak bermewah-mewah, menjauhi hutang, menjauhi riba, menjauhi ke-

bakhilan dan kekikiran. Artinya, aktivitas konsumsi merupakan salah satu aktivitas 

ekonomi yang bertujuan  meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah swt.127 

Religiusitas seseorang dapat dinilai dari sejauh mana seorang berkomitmen 

pada agamanya dan bagaimana agamanya itu tercermin dalam sikap dan perilaku 

individu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Minat beli adalah sebuah perilaku 

konsumen dimana konsumen mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih 

suatu produk, berdasarkan pengalaman dalam memilih, menggunakan dan meng-

konsumsi atau bahkan dalam menginginkan suatu produk.128 

Religiusitas yang dimiliki individu dapat tercermin dalam keputusan pem-

belian produk yang sesuai dengan kepercayaan agama individu tersebut. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bintang 

Ghaliyan Ibnunas (2021), Mutmainah (2018) hasil dari penelitian tersebut, me-

nunjukkan bahwa secara parsial religiusitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat beli, dan penelitian Jaskaran Singh, Gurbir Singh, dan dkk (2021) 

yang menujukkan adanya hubungan negatif antara religiusitas  terhadap pembelian 

tidak terkendali. Hal ini berarti religiusitas seseorang mampu mengendalikan ke-

 
126Singh, P., Bano, S., “Effect of intrinsic-extrinsic religiosity on the psychological well- 

being of adolescents.” Journal of Psychosocial Research, 2018.  
127Yusuf, Qardhawi. “Norma dan Etika Ekonomi Islam, diterjemahkan oleh Zainal Arifin 

dan Dahlia Husain.” (1999)  
128Kotler, Philip, and Keller. 2009. Manajemen Pemasaran. Jakarta: Erlangga.  
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inginan pembelian yang tak terkendali. Hasil penelitian menunjukan bahwa ter-

dapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel religiusitas terhadap minat beli 

online yang dilakukan mahasiswa pascasarjana prodi ekonomi syariah Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar.  

2. Pengaruh Psikologi Konsumen terhadap Minat Beli Online 

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

adanya pengaruh positif dan siginifikan antara psikologi konsumen terhadap  minat 

beli online,  yang artinya psikologi kosumen terhadap minat beli online memiliki 

hubungan yang searah atau dengan kata lain jika variabel X sebagai variabel 

penentu meningkat maka variabel Y sebagai variabel yang dipengaruhi juga akan 

meningkat, sebaliknya jika variabel X turun maka variabel Y juga akan mengalami 

penurunan. Dalam hal penelitian ini jika psikologi konsumen sebagai variabel bebas 

mengalami peningkatan maka minat beli online sebagai variabel terikat juga akan 

meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima. Artinya aspek 

yang tercakup dalam psikologi konsumen seperti adanya motivasi atau keinginan 

sesorang dalam minat beli online, persepsi yang baik pada e-commers, dan perasaan 

emosional yang ikut andil dalam minat beli online seseorang berpengaruh 

signifikan. 

Adanya penurunan minat beli konsumen yang awalnya menggunakan 

transaksi secara langsung kini sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk me-

lakukan transaksi secara online. Hal ini terjadi ada pengaruh psikologi konsumen 

terhadap minat beli. Perilaku konsumen mengacu pada perilaku yang ditunjukkan 



80  

 

oleh para individu dalam membeli dan menggunakan barang dan jasa.129 Direktur 

Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian 

Kominfo, Septriana Tangkary menyatakan bahwa pertumbuhan nilai perdagangan 

elektronik (e-commerce) di Indonesia mencapai 78% dan tertinggi di dunia.130 

Perilaku konsumen merupakan hal yang mendasari konsumen dalam me-

nentukan keputusan pembelian. Perilaku konsumen merupakan suatu kegiatan yang 

erat kaitannya dengan proses pembelian produk. Perilaku konsumen dalam melaku-

kan pembelian secara online terhadap suatu produk dengan merek tertentu tidak 

lepas dari adanya variabel determinan seperti kepercayaan dan pengalaman ber-

belanja online.131Ada banyak faktor yang menjadi penentu keputusan berbelanja 

online melalui marketplace, diantaranya faktor harga, faktor kepercayaan (trust), 

faktor kemudahan (ease to use), faktor kualitas produk, faktor keamanan, dan faktor 

kualitas pelayanan.132 

Saat ini diera digital masalah pemasaran merupakan masalah yang sangat 

dominan terjadi dalam menghadapi persaingan bisnis. Kompetisi yang bergerak 

cepat dan pengaruh digitalisasi mengharuskan para pebisnis untuk memiliki strategi 

yang tepat dalam memasarkan produknya. Apalagi dengan turunya minat beli 

konsumen terhadap minat transaksi secara konvensional dan mulai beralih ke minat 

 
129 Keni Kaniawati (2019), Analisis Pengaruh Psikologi Konsumen dan Etnosentrisme 

terhadap Minat Beli Konsumen Sepatu Cibaduyut Bandung (Studi Kasus Konsumen Diana Shoes 

Bandung), Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Vol. 3, No. 2, Oktober 2019 : hlm 247-2  

130 htps://www.kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-commer-

ce-indonesiacapai-78-persen/0/sorotan  _media.  
131Retnowati, E. & R. Mardikaningsih. 2021. Study on Online Shopping Interest Based on 

Consumer Trust and Shopping Experience, Journal of Marketing and Business Research, 1(1), 15- 

24  
132Novitasari dan Mia Andika Sari, 2020, Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh 

terhadap Minat Beli Konsumen Online di Marketplace (Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi 

Politeknik Negeri Jakarta dan Masyarakat      Pengguna Aktif Media Sosial)  

http://www.kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-
http://www.kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-
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beli online hal ini memacu para pengusaha untuk lebih memperhatikan kebutuhan 

konsumen saat ini dengan cara memahami psikologi          konsumen terhadap minat beli. 

Menurut Michael R Salomon (2009) perilaku konsumen dapat diartikan 

sebagai sebuah pembelajaran akan bagaimana sekelompok individu, beberapa grup, 

dan sekumpulan organisasi memilih dan membeli, menggunakan, dan membuang 

baik barang, jasa, ide, dan pengalaman, untuk dapat memuaskan kebutuhan dan ke-

inginan mereka.133 Psikologi konsumen ini dapat berupa respons emosional, mental 

atau  hal lain yang menjadi faktor kunci dalam cara konsumen bertindak. Konsumen 

tentu memiliki pertimbangan tertentu ketika memutuskan apa dan bagaimana mem-

beli suatu barang atau jasa. Keputusan pembelian konsumen tentunya dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Umumnya konsumen pasti memiliki pandangan tentang apa 

yang akan dibeli, mungkin mereka memilih karena kualitasnya bagus dan harganya 

tidak masalah. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012) bahwa psikologi konsumen itu di-

pengaruhi oleh empat faktor utama diantaranya: motivasi, pembelajaran, persepsi, 

keyakinan dan sikap. Motivasi pelanggan diukur dengan tingkat pemenuhan ke-

butuhan, pemenuhan keinginan, ekspresi diri, dorongan iternal dan dorongan 

eksternal. Persepsi pelanggan diukur dengan pengalaman masa lalu, kesesuaian 

harapan, selektifitas pelanggan, dan persepsi terhadap iklan perusahaan. Penge-

tahuan pelanggan ukurannya adalah pengetahuan terhadap kualitas, pengetahuan 

 
133Solomon, M.R. & Rabolt, N. 2009. Consumer Behaviour In Fashion, 2nd Edition. USA 

:Prentice Hall.Sunyoto, 
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terhadap produk dan pengetahuan terhadap merek. Sikap dan keyakinan ukurannya 

adalah gagasan, perasaan, keinginan dan kepercayaan.134 

Minat beli akan timbul apabila seseorang konsumen sudah terpengaruh 

terhadap mutu dan kualitas dari suatu produk, informasi seputar produk seperti 

harga, cara membeli dan kelemahan serta keunggulan produk dibandingkan dengan 

merek lain.135 Menurut Phillip Kotler dan Kevin Lane Keller (2012) pada minat beli 

terdapat beberapa tahapan yaitu dengan konsep AIDA diantaranya menaruh per-

hatian terhadap barang dan jasa (Attention), bila berkesan maka melangkah kepada 

ketertarikan (Interest), untuk lebih dalam mengetahui keistimewaan produk 

tersebut. 

Apabila intensitas ketertarikannya sangat tinggi, maka akan bergeser ke 

tahap minat atau berhasrat (Desire). Dan apabila hasrat atau minatnya begitu tinggi, 

baik karena dorongan dari dalam suatu rangsangan persuasif dari luar, maka 

konsumen atau pembeli akan mengambil keputusan atas penawaran tersebut dimana 

disini memiliki kematangan untuk membeli atau menggunakan produk yang di-

tawarkan (Action to buy).136 

Pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pergeseran minat beli 

yang dilakukan secara konvensional kini sudah beralih menjadi minat beli 

online, hal ini mengingat banyaknya kemudahan yang didapatkan  oleh para 

konsumen ketika belanja online dibandingkan berbelanja secara konvensonal. 

 
134Kotler, Phillip and Gary Amstrong. 2012. Prinsip-Prinsip Pemasaran. Edisi 13. Jilid 

1.Jakarta: Erlangga 
135Durianto, Darmadi, Sugiarto dan Tony Sitinjak. 2013. Strategi Menaklukkan Pasar 

Melalui Riset Ekuitas dan Perilaku Merek. Cetakan Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama  
136Kotler, Phillip and Gary Amstrong. 2012. Prinsip-Prinsip Pemasaran. Edisi 13. Jilid 

1. Jakarta: Erlangga  
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Tingginya minat beli online salah satunya dipengaruhi faktor                         psikologi konsumen, 

terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan Indra Abadi, Hasyim, Muhammad 

Carda P. (2021) yang menyatakan bahwa psikologi konsumen memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap minat beli. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh 

Andi Faisal Bahari dan Muhammad Ashoer (2018) menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan pada psikologi konsumen terhadap keputusan pem-

belian konsumen.  Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

penulis yakni psikologi konsumen berpengaruh postif dan signifikan terhadapa 

minat beli online. 

3. Pengaruh Budaya Terhadap Minat Beli Online 

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya 

pengaruh positif dan siginifikan antara budaya terhadap  minat beli online,  yang 

artinya budaya terhadap minat beli online memiliki hubungan yang searah atau 

dengan kata lain jika variabel X sebagai variabel penentu meningkat maka variabel 

Y sebagai variabel yang dipengaruhi juga akan meningkat, sebaliknya jika variabel 

X turun maka variabel Y juga akan mengalami penurunan. Dalam hal penelitian ini 

jika budaya sebagai variabel bebas mengalami peningkatan maka minat beli online 

sebagai variabel terikat juga akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis  

ketiga diterima, yang berarti budaya memliliki pengaruh rehadap minat pembelian 

online.  

Menurut M. Harris pada buku argumen islam rumah budaya, budaya adalah 

tradisi dan gaya hidup yang didapatkan secara sosial oleh anggota dalam suatu 

masyarakat, yang didalamnya termasuk: cara berpikir, perasaan, tindakan yang 
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berpola dan di-lakukan secara berulang-ulang. 137  Sedangkan Menurut 

Koentjaningrat, budaya adalah seluruh dan hasil kelakuan manusia yang teratur oleh 

tata kelakukan yang harus diperoleh dengan belajar dan semuanya tersusun dalam 

kehidupan masyarakat, sesuatu yang dilakukan manusia memerlukan proses 

belajar, maka hal tersebut dikategorikan sebagai budaya.138 

Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku pem-

belian konsumen dalam faktor kebudayaan ini terdapat beberapa komponen antara 

lain: budaya yang merupakan faktor penentu paling mendasar dari segi keinginan 

dan perilaku seseorang karena kebudayaan menyangkut segala aspek.139Menurut 

Kotler (2000) kebudayaan adalah determinan paling fundamental keinginan dan 

perilaku konsumen. sub, budaya terdiri dari kebangasaan, agama, kelompok, ras, 

dan daerah geografis. Banyak suku budaya yang membentuk segmen pasar penting, 

dan pemasar sering merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan 

dengan kebutuhan mereka agar produk yang dihasilkan dapat sesuai dengan selera 

pasar.140 

Budaya populer (pop culture) dan media baru selalu menarik untuk dikaji. 

Eksistensi budaya populer merupakan refleksi dari peradaban manusia pada periode 

waktu tertentu. Budaya populer sering dianggap sebuah kewajaran sebagai hasil dari 

penggunaan teknologi, media dan atau medium baru. Burton menyebut eksistensi 

budaya populer didominasi oleh produksi dan konsumsi barang-barang material 

 
137Sofyan, “Agama Islam Rumah Budaya” (Malang: PT Cita Intrans Selaras, 2021).  
138Irham Fahmi, “Perilaku Konsumen Teori dan Aplikasi” (Bandung: Alfabeta, 2019).  
139Denny Asmas, Ahmad Tarmizi, 2019, Pengaruh Budaya Terhadap Keputusan Membeli 

Produk Mie Instant Indomie, Jurnal Manajemen dan Sains, 4(2), Oktober 2019, pp.429-436  
140Kotler, Philp. 2000. Manajemen Pemasaran. Jilid II. PT. prenhallindo. Jakarta  
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seperti peralatan domestik dan clothing.141 

Jika diamati lebih dalam, berbagai perkembangan budaya di masyarakat 

disebut sebagai budaya populer. Salah satu contoh yang paling dirasakan saat ini 

adalah belanja online. Semakin maraknya aktivitas belanja online tidak terlepas dari 

eksistensi teknologi melahirkan medium-medium baru, yang disadari atau tidak 

menggeser kebudayaan manusia berubah atau berganti mengikuti perkembangan 

teknologi khususnya teknologi komunikasi dan informasi.142 

Saat ini jamak terjadi, masyarakat lewat belanja online membeli atau 

mengonsumsi barang yang lagi berkembang di dunia. Misalnya pernak-pernik 

terkait Korean Wave sebutan untuk budaya populer yang dipengaruhi atau berasal 

dari Korea Selatan) atau J-Pop (sebutan untuk budaya populer yang dipengaruhi 

atau berasal dari Jepang), dan sebagainya mulai dari pakaian, kosmetik, kuliner, 

hingga makanan ringan adalah sebagian kecil produk yang menjadi santapan 

pelanggan di aplikasi belanja online. Dengan demikian untuk memenuhi budaya 

populer ini masyarakat milenial memanfaatkan aplikasi belanja online sebab akan 

lebih mudah mendapatkan barang-barang dan jasa yang lagi tren di pasar yang 

terbuka karena digitalisasi itu. 

Pemaparan di atas dapat dipahami bahwa hubungan  antara budaya dalam 

perspektif ilmu perilaku konsumen menjadi sangat terlihat jelas pada saat keputusan 

dalam memutuskan pembelian pada suatu produk. Penjelasan ini didukung oleh 

 
141Chaniago, R.H & Kartini, F.H.B. (2011). Budaya Populer dan Komunikasi: Impak 

Kumpulan Slank Terhadap Slankers di Indonesia. Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of 

Communication Jilid 27(1): 91-100  
142Hasan Sazali dan Fakhrur R, 2020, Belanja Online dan Jebakan Budaya Hidup Digital 

pada Masyarakat Milenial, Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study, 6 

(2) Oktober 2020 ISSN 2442-9198 (Print) ISSN 2442-9996 (Online).  
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penelitian dari Larassati dan Bayu Eko Broto (2023), Aura Manik Nur Jannah dan 

Sugijanto (2022), Andi Faisal Bahari dan Muhammad Ashoer. (2018) yang menyata-

kan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel budaya terhadap 

keputusan pembelian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarakan hasil pengujian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpul-

kan hal-hal sebagai berikut: 

1. Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli online 

mahasiswa pascasarjana prodi ekonomi syariah Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. Hal tersebut dikarenakan religiusitas yang dimiliki 

seseorang dapat tercermin dalam keputusan pembelian produk yang 

sesuai dengan kepercayaan agama individu tersebut. 

2. Psikologi konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

beli online mahasiswa pascasarjana prodi ekonomi syariah Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar. Pergeseran minat beli yang dilakukan 

secara konvensional kini mulai beralih menjadi minat beli online, hal ini 

mengingat banyaknya kemudahan yang didapatkan oleh para konsumen 

ketika belanja online dibandingkan berbelanja secara konvensonal. 

Tingginya minat beli online salah satunya dipengaruhi oleh faktor 

psikologi konsumen, 

3. Budaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli online 

mahasiswa pascasarjana prodi ekonomi syariah Universitas Islam Negeri 
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Alauddin Makassar. Hubungan antara budaya dalam perspektif ilmu 

perilaku konsumen menjadi sangat terlihat jelas pada saat keputusan 

dalam memutuskan pembelian pada suatu produk. Eksistensi budaya 

populer  (pop culture) menjadi refleksi dari peradaban manusia pada 

periode waktu tertentu. Budaya populer sering dianggap sebuah kewajar-

an sebagai hasil dari penggunaan teknologi, media atau medium baru dan 

salah satu contoh yang paling dirasakan saat ini adalah belanja online. 

4. Religiusitas, Psikologi konsumen dan secara simultan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap minat beli online sebesar 0.676 yang berarti 

67,6%. Hal tersebut menunjukan bahwa religiusitas, psikologi konsumen 

dan budaya secara simultan berkontribusi sebesar 67,6% terhadap minat 

beli. Sedangkan sisanya sebesar 32,4% dijelaskan oleh faktor lain yang 

tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.  

B. Implikasi   

Implikasi pada penelitian ini yakni penelitian ini dapat dijadikan refrensi 

terutama pada aspek keputusan membeli agar terhindar dari riba, gharar dan 

impulsive buying serta lebih memperhatikan kehalalan produk dan keamanan saat 

bertransaksi agar terhindar dari tindakan penipuan yang akan merugikan 

konsumen.  

C. Saran-saran 
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Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai bahan masukan dan justifikasi bagi kepentingan praktis, di 

Kota Makassar. Beberapa saran dari peneliti berkaitan dengan keterbatasan, yaitu: 

1. Agar konsumen bisa terhindar dari unsur riba, gharar, tindakan penipuan 

maka sebaiknya penanggungjawab e-commers lebih memperhatikan 

aspek kemanan bertransaksi sebagai variabel yang dominan berpengaruh. 

2. Bagi penelitian selanjutnya untuk dapat menambah teori pendukung, 

menambah variabel independen lainnya selain yang digunakan pada 

penelitian ini. 
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Lampiran 1. Surat Permohonan Pengisian Kuesioner 

Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner 

Yth. Bapak/Ibu Responden  

 

Dengan Hormat,  

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama : Andi Niken Ayu N.F 

NIM : 80500221036 

Jurusan : Ekonomi Syariah  

mengajukan permohonan pengisian kuesioner yang akan digunakan sebagai sumber 

data dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Religiusitas, Psikologi 

Konsumen dan Budaya terhadap Minat Beli Online Mahasiswa Pascasarjana 

Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar”.  

Sesuai dengan judul penelitian tersebut, Obyak penelitian saya adalah 

mahasiswa pascasarjana prodi ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. Untuk mendukung penelitian ini, saya mengharapkan bantuan bapak / 

ibu untuk mengisi kuesioner yang saya lampirkan bersama dengan surat ini.  

Kuesioner ini digunakan untuk keperluan akademis, oleh karena itu saya 

mengharapkan kejujuran dalam pengisian kuesioner. Saya menjamin kerahasiaan 

dari semua pendapat / opini / jawaban yang bapak / ibu berikan dalam kuesioner 

terlampir sesuai dengan etika penelitian.  

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi 

dan menjawab semua pertanyaan dalam penelitian ini, saya ucapkan terimakasih.  

 

 

Hormat saya, 

 

Andi Niken Ayu N.F 
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Lampiran 2. Kuesioner Penelitian 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

Beritanda centang ( ) pada identitas pengenal Bapak,/Ibu/Saudara  

1. Nama : ......................................................... 

2. Alamat : ......................................................... 

3. Jenis Kelamin :  ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan 

4. Pendidikan Terakhir : ☐ SMA ☐ D3 ☐ S1 ☐ S2  

☐ S3 ☐ Lainnya  ………… 

 

Cara Pengisian Kuesioner :  

Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda centang ( ) pada pilihan jawaban 

yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap pernyataan 

mengharapkan hanya ada satu jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat 

kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Skor/Nilai jawaban adalah 

sebagai berikut:  

Skor/Nilai 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)  

Skor/Nilai 2 : Tidak Setuju (TS)  

Skor/Nilai 3 : Kurang Setuju (KS)  

Skor/Nilai 4 : Setuju (S)  

Skor/Nilai 5 : Sangat Setuju (SS)  

Catatan :Jawaban apapun yang diberikan tidak akan mempengaruhi apapun tehadap Bapak/Ibu, karena 

penelitian ini semata-mata digunakan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan 
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DAFTAR PERNYATAAN 

1.  Religiusitas (X1) 

In
d
ik

ato
r 

V
ariab

el 

Penjelasan No Pernyataan 

Jawaban 

S
T

S
 

T
S

 

N
 

S
 

S
S

 

Id
eo

lo
g
i 

Kepercayaan (belief) 

yang memberikan 

premis aksistensial 

1. Saya melakukan sesuatu 

dengan mempertimbang-

kan aturan agama, ter-

masuk dalam kegiatan 

membeli. 

     

R
itu

alistik
 

Aspek pelaksanaan 

ritual/ibadah suatu 

agama. 

1. Saya selalu menerapkan 

atau menjalankan setiap 

langkah untuk membeli 

produk sesuai dengan 

ajaran agama.   

     

E
k
sp

eren
sial 

Keterlibatan emosional 

dan sentimental pada 

pelaksanaan ajaran 

agama, yang membawa 

pada religious feeling. 

1. Saya merasa bersalah jika 

mengkonsumsi makanan 

yang dilarang oleh agama 

saya meskipun tidak 

sengaja (tidak tahu 

sebelum mengkonsumsi). 

     

In
telek

tu
al 

Seberapa jauh tingkat 

melek agama yang 

bersangkutan, dan 

tingkat ketertarikan 

untuk mempelajari 

agamanya. 

1. Saya mengerti syarat 

produk halal. 

     

K
o
n
sek

u
en

sial 

Aspek ini merupakan 

implementasi sosial 

dari pelaksanaan ajaran 

agama 

1. Keputusan saya membeli 

suatu produk selalu 

didasarkan pada ajaran 

Agama yang saya yakini. 

     

 

2. Psikologi Konsumen (X2)  

In
d

ik
ato

r 

V
ariab

el 

Penjelasan No  Pernyataan 

Jawaban 

S
T

S
 

T
S

 

N
 

S
 

S
S

 

M
o

tiv
asi 

Motivasi merupakan 

suatu penggerak atau 

dorongan dalam diri 

seseorang untuk 

melakukan sesuatu. 

1. Adanya kemauan dari 

diri seseorang untuk 

melakukan pembelian 

online. 
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P
ersep

si 

Proses yang 

digunakan oleh 

konsumen untuk 

memilih, 

mengorganisasi, dan 

menginterprestasikan 

informasi yang 

diterima. 

1. Saya melakukan 

pembelian online 

karena adanya ulasan 

yang baik dari  

pembeli. 

     

P
em

b
elajaran

 

Perubahan perilaku 

konsumen yang 

timbul dari 

pengalamannya. 

1. Saya melakukan 

pembelian online 

karena pengalaman 

saya berbelanja 

sebelumnya. 

     

S
ik

ap
 

perasaan emosional, 

dan kecenderungan 

tindakan yang 

menguntungkan atau 

tidak menguntungkan 

1. Saya melakukan 

pembelian online 

karena  percaya 

dengan sistem yang 

telah diberlakukan 

saat melakukan 

pembelian secara 

online. 

     

  

3. Budaya (X3) 

In
d

ik
ato

r 

V
ariab

el 

Penjelasan No  Pernyataan 

Jawaban 

S
T

S
 

T
S

 

N
 

S
 

S
S

 

S
u

b
-b

u
d

ay
a  

Sub-budaya mem-

berikan identifikasi & 

sosialisasi anggota-

nya yg lebih spesifik. 

Sub-budaya men-

cakup: agama, ras, dan 

letak geografis. 

1. 

Membeli online me-

mudahkan saya mem-

beli produk sekalipun 

jauh. 

     

2. 

Agama mempengaruhi 

saya dalam keputusan 

pembelian halal food 

pada online shop 

     

K
elas so

sial 

Kelas sosial suatu 

sistem kasta, dimana 

anggota dari kasta yg 

berbeda dibesarkan 

untuk peranan2 ter-

tentu dan tidak dapat 

mengubah keanggota-

an kasta mereka.  

1. 

Saya cenderung men-

cari harga termurah di 

online shope. 

     

2. 

Saya akan tetap 

membeli produk yang 

saya suka walaupun 

mahal. 

     



102  

 

 

4. Minat Beli (Y) 

In
d

ik
ato

r 

V
ariab

el 

Penjelasan No  Pernyataan 

Jawaban 

S
T

S
 

T
S

 

N
 

S
 

S
S

 

T
ran

sak
sio

n
al 

kecenderungan 

seseorang untuk 

membeli produk 

tertentu 

1. Saya tertarik ber-

belanja online karena 

tersedia banyak barang 

dan mudah di akses 

dimana saja. 

     

R
eferen

sial 

kecenderungan 

seseorang untuk me-

referensikan atau 

merekomendasikan 

produk tertentu kepada 

orang lain. 

1. Saya akan merekomen-

dasikan toko online 

shope kepada kerabat 

saya karena tempatnya 

terpercaya. 

     

P
referen

sial 

kecenderungan 

seseorang yg memiliki 

preferensi utama pada 

produk tertentu. 

1. Berbelanja di online 

shope lebih menarik 

perhatian saya. 

     

E
k

sp
lo

ratif 

kecenderungan se-

seorang untuk selalu 

mencari informasi 

mengenai suatu 

produk yg diminatinya 

dan mencari informasi 

pendukung sifat-sifat 

positif dari produk 

tersebut. 

1. Saya mencari tahu 

ulasan-ulasan dari 

pembeli sebelum me-

lakukan pembelian di 

online shope tersebut. 

     

2. Saya tertarik untuk 

membeli di online 

shope setelah melihat 

ulasan positif dari 

pembeli sebelumnya. 
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 Lampiran 3. Tabulasi Data Hasil Kuesioner 

RELIGIUSITAS (X1) 

No X1_1 X1_2 X1_3 X1_4 X1_5 Total No X1_1 X1_2 X1_3 X1_4 X1_5 Total 

1. 5 5 5 4 5 24 58. 5 5 5 4 5 24 

2. 5 5 5 5 4 24 59. 1 1 5 1 5 13 

3. 4 5 4 4 4 21 60. 4 3 2 4 4 17 

4. 4 4 5 3 4 20 61. 5 4 4 4 4 21 

5. 1 1 3 3 1 9 62. 5 4 4 4 4 21 

6. 5 5 5 5 5 25 63. 5 5 5 1 5 21 

7. 4 3 4 4 4 19 64. 4 4 2 3 4 17 

8. 5 5 5 5 5 25 65. 5 5 4 4 4 22 

9. 5 5 4 5 4 23 66. 1 5 5 1 5 17 

10. 5 5 4 5 5 24 67. 1 5 5 4 5 20 

11. 5 5 4 5 5 24 68. 5 5 1 4 5 20 

12. 5 5 4 4 5 23 69. 5 5 5 4 4 23 

13. 5 5 4 4 5 23 70. 5 5 5 3 5 23 

14. 5 4 4 5 5 23 71. 5 5 5 5 5 25 

15. 5 4 5 5 5 24 72. 5 5 5 3 5 23 

16. 5 4 4 5 5 23 73. 4 4 4 4 5 21 

17. 5 4 4 5 5 23 74. 5 5 5 4 5 24 

18. 5 5 4 5 5 24 75. 5 5 5 5 5 25 

19. 5 5 4 5 5 24 76. 5 5 1 4 5 20 

20. 5 5 4 5 5 24 77. 5 5 5 4 5 24 

21. 5 5 4 5 5 24 78. 5 4 4 4 5 22 

22. 5 5 4 5 5 24 79. 4 5 5 4 4 22 

23. 5 5 4 5 4 23 80. 5 5 1 5 5 21 

24. 4 4 5 4 5 22 81. 4 4 4 4 4 20 

25. 5 4 4 4 5 22 82. 5 5 5 5 5 25 

26. 5 5 5 4 5 24 83. 5 5 5 4 5 24 

27. 5 4 5 5 5 24 84. 5 5 5 5 5 25 

28. 5 5 1 3 4 18 85. 5 5 5 5 5 25 

29. 5 5 4 4 5 23 86. 5 5 5 5 5 25 

30. 5 4 5 4 5 23 87. 5 4 5 5 5 24 

31. 5 5 4 4 5 23 88. 5 5 5 4 5 24 

32. 5 5 3 5 5 23 89. 5 5 5 3 5 23 

33. 5 5 3 4 5 22 90. 5 5 1 3 5 19 

34. 5 4 3 4 4 20 91. 5 4 5 4 5 23 

35. 5 5 4 4 5 23 92. 5 5 3 4 5 22 

36. 5 5 3 5 5 23 93. 5 4 5 5 5 24 

37. 5 3 2 5 4 19 94. 5 4 3 3 5 20 

38. 2 2 2 3 2 11 95. 5 4 4 5 5 23 

39. 5 4 5 3 4 21 96 5 3 5 4 4 21 

40. 4 4 5 3 4 20 97 5 5 4 3 5 22 

41. 4 4 5 4 5 22 98 5 5 2 4 4 20 

42. 4 3 5 4 4 20 99 5 5 1 4 5 20 

43. 4 5 5 4 4 22 100 4 4 4 2 4 18 

44. 5 3 5 4 4 21 101 5 5 2 3 5 20 

45. 5 5 4 3 5 22 102 4 5 4 4 4 21 
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46. 5 5 2 4 4 20 103 4 4 5 3 4 20 

47. 5 5 1 4 5 20 104 1 1 3 3 1 9 

48. 4 4 4 2 4 18 105 5 5 5 5 5 25 

49. 5 5 2 3 5 20 106 4 3 4 4 4 19 

50. 4 5 4 4 5 22 107 5 5 1 4 5 20 

51. 5 5 4 5 4 23 108 5 5 5 4 5 24 

52. 5 4 5 4 4 22 109 5 4 4 4 5 22 

53. 4 4 4 4 5 21 110 4 5 5 4 4 22 

54. 4 4 5 4 5 22 111 5 5 1 5 5 21 

55. 4 4 4 4 4 20 112 4 4 4 4 4 20 

56. 5 4 5 4 5 23 113 5 5 5 5 5 25 

57. 5 5 5 5 5 25 114 5 5 5 5 5 25 

Psikologi Konsumen (X2) 

No X2_1 X2_2 X2_3 X2_4 Total No X2_1 X2_2 X2_3 X2_4 Total 

1. 5 5 5 5 20 58. 5 4 5 5 19 

2. 5 4 5 5 19 59. 4 5 5 4 18 

3. 4 4 4 4 16 60. 4 5 4 4 17 

4. 4 4 4 4 16 61. 4 4 5 4 17 

5. 1 1 1 1 4 62. 4 4 4 4 16 

6. 5 5 5 5 20 63. 5 5 5 5 20 

7. 3 3 5 4 15 64. 4 5 5 4 18 

8. 5 5 4 5 19 65. 4 5 5 4 18 

9. 5 5 4 5 19 66. 4 5 5 4 18 

10. 5 5 4 5 19 67. 5 5 4 5 19 

11. 5 5 5 5 20 68. 5 5 5 5 20 

12. 5 3 5 5 18 69. 5 4 5 5 19 

13. 5 5 5 5 20 70. 5 5 4 5 19 

14. 5 5 5 5 20 71. 4 4 5 4 17 

15. 4 5 5 4 18 72. 5 4 5 5 19 

16. 4 4 5 4 17 73. 4 4 5 4 17 

17. 5 5 5 5 20 74. 5 5 4 5 19 

18. 5 4 5 5 19 75. 4 4 5 4 17 

19. 5 5 5 5 20 76. 5 5 5 5 20 

20. 5 5 5 5 20 77. 5 5 4 5 19 

21. 5 4 5 5 19 78. 4 5 4 4 17 

22. 5 5 5 5 20 79. 5 5 5 5 20 

23. 4 5 5 5 19 80. 5 5 4 5 19 

24. 4 5 5 5 19 81. 4 5 5 4 18 

25. 4 5 5 4 18 82. 5 5 4 5 19 

26. 5 5 5 5 20 83. 5 5 5 5 20 

27. 4 4 5 4 17 84. 5 5 4 5 19 

28. 5 5 4 5 19 85. 5 5 5 5 20 

29. 5 5 4 3 17 86. 5 5 4 5 19 

30. 4 5 4 4 17 87. 4 5 5 4 18 

31. 5 4 5 5 19 88. 5 5 5 5 20 

32. 5 4 5 5 19 89. 5 5 5 5 20 

33. 5 5 5 5 20 90. 5 5 5 5 20 

34. 4 4 5 4 17 91. 4 5 5 4 18 

35. 5 5 4 5 19 92. 5 5 5 5 20 

36. 4 5 5 4 18 93. 4 5 4 4 17 
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37. 4 5 5 4 18 94. 4 5 5 4 18 

38. 4 5 5 4 18 95. 4 5 5 4 18 

39. 4 4 4 4 16 96. 3 5 5 3 16 

40. 4 5 5 4 18 97. 5 4 5 5 19 

41. 4 5 4 4 17 98. 5 5 3 5 18 

42. 4 4 5 4 17 99. 5 5 5 5 20 

43. 5 4 4 5 18 100. 5 4 4 5 18 

44. 3 5 5 3 16 101. 5 5 5 5 20 

45. 5 4 5 5 19 102. 4 4 4 4 16 

46. 5 5 3 5 18 103. 4 4 4 4 16 

47. 5 5 5 5 20 104. 1 1 1 1 4 

48. 5 4 4 5 18 105. 5 5 5 5 20 

49. 5 5 5 5 20 106. 3 3 5 4 15 

50. 5 4 5 5 19 107. 5 5 5 5 20 

51. 5 5 4 5 19 108. 5 5 4 5 19 

52. 4 4 5 4 17 109. 4 5 4 4 17 

53. 4 5 4 4 17 110. 5 5 5 5 20 

54. 4 5 4 4 17 111. 5 5 4 5 19 

55. 4 4 5 4 17 112. 4 5 5 4 18 

56. 4 4 4 4 16 113. 5 5 4 5 19 

57. 5 5 4 5 19 114. 5 5 5 5 20 

Budaya (X3) 

No X3_1 X3_2 X3_3 X3_4 Total No X3_1 X3_2 X3_3 X3_4 Total 

1. 4 5 4 5 18 58. 5 4 5 4 18 

2. 5 5 5 5 20 59. 5 5 5 5 20 

3. 5 4 5 4 18 60. 4 5 4 5 18 

4. 5 4 5 4 18 61. 5 4 5 5 19 

5. 2 3 1 1 7 62. 4 4 4 4 16 

6. 4 5 4 5 18 63. 5 5 5 5 20 

7. 5 4 5 4 18 64. 5 5 5 5 20 

8. 4 5 4 5 18 65. 5 5 5 5 20 

9. 4 5 4 5 18 66. 5 5 5 5 20 

10. 4 5 4 5 18 67. 4 5 4 5 18 

11. 5 5 5 5 20 68. 5 5 5 5 20 

12. 5 3 5 5 18 69. 5 4 5 5 19 

13. 5 5 5 5 20 70. 4 5 4 5 18 

14. 5 5 5 5 20 71. 5 5 5 5 20 

15. 5 5 5 5 20 72. 5 4 5 4 18 

16. 5 4 5 5 19 73. 5 4 5 4 18 

17. 5 5 5 5 20 74. 4 5 4 5 18 

18. 5 3 5 5 18 75. 5 5 5 5 20 

19. 5 5 5 3 18 76. 5 5 5 5 20 

20. 5 4 5 4 18 77. 4 4 4 4 16 

21. 5 4 5 4 18 78. 4 5 4 5 18 

22. 5 5 5 5 20 79. 5 5 5 5 20 

23. 4 5 4 5 18 80. 4 4 4 4 16 

24. 3 5 3 5 16 81. 5 5 5 5 20 

25. 5 5 5 5 20 82. 4 5 4 5 18 

26. 5 5 5 5 20 83. 5 5 5 5 20 

27. 5 3 5 5 18 84. 4 5 4 5 18 
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28. 4 5 4 5 18 85. 5 3 5 5 18 

29. 4 5 4 5 18 86. 4 5 4 5 18 

30. 4 5 4 5 18 87. 5 5 5 5 20 

31. 5 4 5 4 18 88. 5 5 5 5 20 

32. 5 4 5 4 18 89. 4 5 4 5 18 

33. 5 5 5 4 19 90. 5 5 5 5 20 

34. 5 4 5 4 18 91. 5 5 5 5 20 

35. 4 5 4 5 18 92. 5 5 5 5 20 

36. 5 5 5 5 20 93. 4 4 4 5 17 

37. 5 5 5 5 20 94. 5 5 5 5 20 

38. 5 5 5 5 20 95. 5 5 5 5 20 

39. 4 4 4 4 16 96. 5 5 5 5 20 

40. 5 5 5 5 20 97. 5 4 5 4 18 

41. 4 5 4 5 18 98. 3 5 3 5 16 

42. 5 4 5 4 18 99. 5 5 5 5 20 

43. 4 4 4 4 16 100. 4 4 4 4 16 

44. 5 5 5 5 20 101. 5 5 5 5 20 

45. 5 4 5 4 18 102. 5 4 5 4 18 

46. 3 5 3 5 16 103 5 4 5 4 18 

47. 5 5 5 5 20 104. 2 3 1 1 7 

48. 4 4 4 4 16 105. 4 5 4 5 18 

49. 5 5 5 5 20 106. 5 4 5 4 18 

50. 5 4 5 5 19 107. 5 5 5 5 20 

51. 4 5 4 5 18 108. 4 4 4 4 16 

52. 5 4 5 4 18 109. 4 5 4 5 18 

53. 4 4 4 4 16 110. 5 5 5 5 20 

54. 4 5 4 5 18 111. 4 4 4 4 16 

55. 5 4 5 4 18 112. 5 5 5 5 20 

56. 4 4 4 4 16 113. 4 5 4 5 18 

57. 4 5 4 5 18 114. 4 5 4 5 18 

Minat Beli (Y) 

No Y_1 Y_2 Y_3 Y_4 Y_5 Total No Y_1 Y_2 Y_3 Y_4 Y_5 Total 

1. 5 5 5 5 5 25 58. 5 5 4 4 5 23 

2. 5 4 5 5 5 24 59. 5 5 1 5 5 21 

3. 4 4 4 4 4 20 60. 5 5 2 5 5 22 

4. 4 4 4 4 4 20 61. 5 5 3 5 5 23 

5. 1 1 1 1 1 5 62. 5 5 2 4 5 21 

6. 5 5 5 5 5 25 63. 5 5 5 5 5 25 

7. 5 3 3 3 4 18 64. 5 5 5 5 5 25 

8. 5 4 5 5 5 24 65. 5 5 4 5 5 24 

9. 5 5 5 4 4 23 66. 5 5 5 5 5 25 

10. 4 4 4 5 5 22 67. 5 5 5 5 5 25 

11. 4 4 5 5 5 23 68. 5 5 4 5 4 23 

12. 4 5 5 5 5 24 69. 5 4 4 5 5 23 

13. 4 4 5 5 5 23 70. 5 5 5 5 5 25 

14. 5 5 5 5 5 25 71. 5 4 5 5 5 24 

15. 5 5 5 5 5 25 72. 5 5 5 5 5 25 

16. 4 4 5 5 4 22 73. 5 5 5 5 5 25 

17. 5 5 5 5 5 25 74. 5 4 4 5 5 23 

18. 4 4 4 5 5 22 75. 5 5 5 5 5 25 
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19. 5 5 5 5 5 25 76. 5 4 4 4 4 21 

20. 5 5 5 5 5 25 77. 5 3 4 5 5 22 

21. 5 5 4 5 5 24 78. 4 4 4 4 4 20 

22. 5 4 5 5 5 24 79. 5 4 5 5 5 24 

23. 4 5 5 5 5 24 80. 5 3 4 5 5 22 

24. 5 5 5 5 4 24 81. 5 5 5 5 5 25 

25. 5 5 4 5 5 24 82. 5 5 5 5 5 25 

26. 5 5 4 5 5 24 83. 5 5 5 5 5 25 

27. 5 5 5 5 5 25 84. 5 5 5 5 5 25 

28. 3 3 3 3 3 15 85. 5 5 5 5 5 25 

29. 5 5 4 5 5 24 86. 5 5 5 5 5 25 

30. 5 5 4 4 5 23 87. 5 5 5 5 5 25 

31. 4 4 4 4 5 21 88. 5 5 5 5 5 25 

32. 4 4 4 5 4 21 89. 5 5 5 5 5 25 

33. 5 5 4 5 5 24 90. 5 5 5 5 5 25 

34. 5 5 3 5 5 23 91. 5 5 5 5 5 25 

35. 5 5 3 5 4 22 92. 5 5 5 5 5 25 

36. 5 5 4 5 3 22 93. 5 5 5 5 5 25 

37. 5 3 4 5 5 22 94. 5 5 5 5 5 25 

38. 5 4 3 5 5 22 95. 5 5 5 5 5 25 

39. 5 4 4 5 5 23 96. 5 5 2 5 5 22 

40. 4 4 3 4 4 19 97. 5 5 2 5 5 22 

41. 5 5 4 5 5 24 98. 5 5 5 5 5 25 

42. 4 4 4 4 4 20 99. 5 5 3 5 5 23 

43. 5 5 5 5 5 25 100. 4 4 4 5 4 21 

44. 5 5 2 5 5 22 101. 5 5 4 5 5 24 

45. 5 5 2 5 5 22 102. 4 4 4 4 4 20 

46. 5 5 5 5 5 25 103. 4 4 4 4 4 20 

47. 5 5 3 5 5 23 104. 1 1 1 1 1 5 

48. 4 4 4 5 4 21 105. 5 5 5 5 5 25 

49. 5 5 4 5 5 24 106. 5 3 3 3 4 18 

50. 5 5 2 5 5 22 107. 5 4 4 4 4 21 

51. 4 4 4 5 5 22 108. 5 3 4 5 5 22 

52. 4 4 4 4 4 20 109. 4 4 4 4 4 20 

53. 4 4 4 4 4 20 110. 5 4 5 5 5 24 

54. 3 2 4 4 3 16 111. 5 3 4 5 5 22 

55. 4 5 5 5 5 24 112. 5 5 5 5 5 25 

56. 4 4 3 4 5 20 113. 5 5 5 5 5 25 

57. 5 5 4 5 5 24 114. 5 5 5 5 5 25 
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Lampiran 4. SPSS Correlate of Bivariate 

Correlations 

 
X1_1 X1_2 X1_3 X1_4 X1_5 TOTAL 

X1_1 

Pearson Correlation 1 .597** -.035 .494** .546** .749** 

Sig. (2-tailed) 
 

.000 .713 .000 .000 .000 

N 114 114 114 114 114 114 

X1_2 

Pearson Correlation .597** 1 .004 .298** .627** .719** 

Sig. (2-tailed) .000 
 

.969 .001 .000 .000 

N 114 114 114 114 114 114 

X1_3 

Pearson Correlation -.035 .004 1 .065 .147 .463** 

Sig. (2-tailed) .713 .969 
 

.490 .118 .000 

N 114 114 114 114 114 114 

X1_4 

Pearson Correlation .494** .298** .065 1 .252** .628** 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .490 
 

.007 .000 

N 114 114 114 114 114 114 

X1_5 

Pearson Correlation .546** .627** .147 .252** 1 .731** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .118 .007 
 

.000 

N 114 114 114 114 114 114 

TOTA

L 

Pearson Correlation .749** .719** .463** .628** .731** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 114 114 114 114 114 114 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 
X2_1 X2_2 X2_3 X2_4 TOTAL 

X2_1 

Pearson Correlation 1 .573** .372** .933** .893** 

Sig. (2-tailed) 
 

.000 .000 .000 .000 

N 114 114 114 114 114 

X2_2 

Pearson Correlation .573** 1 .400** .527** .772** 

Sig. (2-tailed) .000 
 

.000 .000 .000 

N 114 114 114 114 114 

X2_3 

Pearson Correlation .372** .400** 1 .428** .676** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
 

.000 .000 

N 114 114 114 114 114 

X2_4 Pearson Correlation .933** .527** .428** 1 .895** 
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Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
 

.000 

N 114 114 114 114 114 

TOTAL 

Pearson Correlation .893** .772** .676** .895** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 
 

N 114 114 114 114 114 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 
X3_1 X3_2 X3_3 X3_4 TOTAL 

X3_1 

Pearson Correlation 1 .070 .988** .339** .806** 

Sig. (2-tailed) 
 

.462 .000 .000 .000 

N 114 114 114 114 114 

X3_2 

Pearson Correlation .070 1 .128 .639** .579** 

Sig. (2-tailed) .462 
 

.175 .000 .000 

N 114 114 114 114 114 

X3_3 

Pearson Correlation .988** .128 1 .433** .856** 

Sig. (2-tailed) .000 .175 
 

.000 .000 

N 114 114 114 114 114 

X3_4 

Pearson Correlation .339** .639** .433** 1 .789** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
 

.000 

N 114 114 114 114 114 

TOTAL 

Pearson Correlation .806** .579** .856** .789** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 
 

N 114 114 114 114 114 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 
Y_1 Y_2 Y_3 Y_4 Y_5 TOTAL 

Y_1 

Pearson Correlation 1 .704** .356** .746** .795** .847** 

Sig. (2-tailed) 
 

.000 .000 .000 .000 .000 

N 114 114 114 114 114 114 

Y_2 

Pearson Correlation .704** 1 .362** .692** .675** .823** 

Sig. (2-tailed) .000 
 

.000 .000 .000 .000 

N 114 114 114 114 114 114 

Y_3 

Pearson Correlation .356** .362** 1 .487** .412** .685** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
 

.000 .000 .000 

N 114 114 114 114 114 114 

Y_4 Pearson Correlation .746** .692** .487** 1 .825** .893** 
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Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 
 

.000 .000 

N 114 114 114 114 114 114 

Y_5 

Pearson Correlation .795** .675** .412** .825** 1 .876** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 
 

.000 

N 114 114 114 114 114 114 

TOTA

L 

Pearson Correlation .847** .823** .685** .893** .876** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 114 114 114 114 114 114 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Lampiran 5. SPSS Reability Analysis 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.621 5 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.825 4 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.760 4 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.862 5 
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Lampiran 6. Uji Normalitas Kolmogorav-Smirnov 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 114 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation 1.77678957 

Most Extreme Differences 

Absolute .065 

Positive .044 

Negative -.065 

Kolmogorov-Smirnov Z .697 

Asymp. Sig. (2-tailed) .717 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Lampiran 7. SPSS Linear Regression 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 772.708 3 257.569 79.421 .000b 

Residual 356.739 110 3.243 
  

Total 1129.447 113 
   

a. Dependent Variable: MINAT 

b. Predictors: (Constant), RELIGIUSITAS, PSI KONSUMEN, BUDAYA 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 1.588 1.709 
 

.929 .355 
  

RELIGIUSITAS .285 .073 .266 3.928 .000 .625 1.601 

PSI 

KONSUMEN 

.613 .123 .450 4.989 .000 .353 2.836 

BUDAYA .381 .122 .242 3.127 .002 .478 2.093 

a. Dependent Variable: MINAT 
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Lampiran 8. Uji Determinasi R square 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .827a .684 .676 1.801 

a. Predictors: (Constant), RELIGIUSITAS, PSI KONSUMEN, 

BUDAYA 

b. Dependent Variable: MINAT 

 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables 

Removed 

Method 

1 

RELIGIUSITAS, 

PSI KONSUMEN, 

BUDAYAb 

. Enter 

a. Dependent Variable: MINAT 

b. All requested variables entered. 
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Lampiran 9. Surat Izin Penelitian  
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Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian 
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