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MOTTO 

 

ْااوَلَا كُلوُآ
ۡ
َٰلَكُماتأَ نۡوَ

َ
ِاابيَۡيَكُماأ ْاالۡبََٰطِلاِٱب ٓااوَتدُۡلوُا ماِٱاإلَِاابهَِا ْاالُۡۡكَّا كُلوُا

ۡ
انِّواۡافرَِيقٗاالِِأَ

َٰلاِ نۡوَ
َ
ِاالنااسِاٱاأ ثمۡاِٱب ىتُماۡالِۡۡ

َ
 ١٨٨اتَعۡلَهُوناَاوَأ

 “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 

antara kamu dengan jalan yang bathil 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.” 

(QS. Al-Baqarah: 188) 
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ABSTRAK 

 

TRI PUJI ASTUTI. Pengaruh Service Motive, Mekanisme Harga, Persaingan 

Usaha, dan Tingkat Religiusitas terhadap Etika Bisnis Islam Pedagang (Studi 

Kasus pada Pedagang di Pasar Comal Pemalang).  

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Peran pasar bukan 

hanya sebagai tempat untuk aktifitas jual beli saja tetapi juga dilihat dari aturan 

maupun norma dan masalah yang berhubungan di dalam pasar. Untuk 

menghindari terjadinya masalah atau penyimpangan-penyimpangan di dalam 

pasar maka setiap pedagang perlu menerapkan prinsip etika bisnis Islam. 

Penelitian ini dibahas untuk melihat pengaruh service motive, mekanisme harga, 

persaingan usaha, dan tingkat religiusitas terhadap etika bisnis Islam pedagang di 

pasar Comal Pemalang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah terdapat pengaruh dari service motive, mekanisme harga, persaingan 

usaha, dan tingkat religiusitas terhadap etika bisnis Islam pedagang di pasar 

Comal Pemalang baik secara parsial maupun simultan. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah metode angket (kuesioner) dengan menggunakan 

sampel sebanyak 80 orang. Teknik pengambilan sampel dengan metode simple 

random sampling. Penelitian ini menggunakan metode analisis data uji regresi 

linear berganda dengan bantuan SPSS 23. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel service motive dan 

tingkat religiusitas yang berpengaruh signifikan terhadap etika bisnis Islam 

sedangkan variabel mekanisme harga dan persaingan usaha tidak berpengaruh 

signifikan terhadap etika bisnis Islam. Kemudian secara simultan, service motive, 

mekanisme harga, persaingan usaha, dan tingkat religiusitas secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap etika bisnis Islam. 

 

Kata kunci: Service Motive, Mekanisme Harga, Persaingan Usaha, Tingkat 

Religiusitas, Etika Bisnis Islam. 
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ABSTRACT 

 

TRI PUJI ASTUTI. The Effect of Service Motive, Price Mechanism, Business 

Competition, and level of Religiosity for Islamic Business Ethics of Traders 

(Case Study of Traders in Comal Market Pemalang).  

Market is a place where buyers and sellers meet. The role of the market is 

not only as a place for buying and selling activities but also seen from the rules, 

norms and related problems in the market. To avoid problems or irregularities in 

the market, every trader needs to apply the principles of Islamic business ethics. 

The research is discussed to see the effect of service motive, price mechanism, 

business competition, and level of religiosity on Islamic business ethics of traders 

in the Comal market, Pemalang. The purpose of this study was to find out whether 

there is an effect of service motive, price mechanism, business competition, and 

level of religiosity on Islamic business ethics of traders in the Comal market, 

either partially or simultaneously. 

This research is a quantitative research. The data collection method in this 

study is a questionnaire method using a sample of 80 people. The sampling 

technique used is simple random sampling method. This study uses multiple linear 

regression test data analysis method with the help of SPSS 23. 

The results showed that only the service motive variable and the level of 

religiosity had a significant effect on Islamic business ethics, while the price 

mechanism and business competition variables had no significant effect on 

Islamic business ethics. Then simultaneously, service motive, price mechanism, 

business competition, and the level of religiosity together affect Islamic business 

ethics. 

 

Keywords: Service motive, price mechanism, business competition, level of 

religiosity, Islamic business ethics. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 

Januari 1998.  

1. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba’ B Be ب

 ta' T Te خ

 sa' Ś s (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ح
ha’ ḥ 

ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 ذ
Zal ẓ 

zet (dengan titik di 

atas) 

 ra' R Er ز

 Z Z Zet ش

 S S Es ض

 Sy Sy es dan ye ش

 ص
Sad ṣ 

es (dengan titik di 

bawah) 

 ض
Dad ḍ 

de (dengan titik di 

bawah) 

 ط
T ṭ 

te (dengan titik di 

bawah) 

 ظ
Za ẓ 

zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘  koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل
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 M M Em م

 Nun N En ن

 Waw W We و

 ha’ Ha Ha ه

 Hamzah ~ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

  

2. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.  

Contoh :نصل = nazzala 

 bihinna = تهنّ 

3. Vokal Pendek 

Fathah (o`_ ) ditulis a, kasrah (o_ ) ditilis I, dan dammah (o _ ) ditulis u.  

4. Vokal Panjang 

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, 

masing-masing dengan tanda penghubung (~ ) di atasnya.  

Contoh : a. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis fala.  

b. Kasrah + ya’ mati ditulis I seperti :تفصيل, ditulis tafsil.  

c. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصىل,ditulisusul.  

5. Vokal Rangkap 

a. Fathah + ya’ mati ditulis ai الصهيلي ditulis az-Zuhaili. 

b. Fathah + wawu ditulis au الدولح ditulis ad-Daulah. 

6. Ta’ Marbuthah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang 

sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan 

sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.  

b. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: هدايحتدايحّال  ditulis 

bidayah al-hidayah.  

7. Hamzah 

a. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang 

mengiringinya, seperti أن ditulis anna.  
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b. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof, (, ) seperti 

  .ditulis syai,un شيئ

c. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan 

bunyi vokalnya, seperti زتائة ditulis raba’ib.  

d. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang 

apostrof (, ) seperti تاخرون ditulis ta’khuzuna.  

8. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti الثقسج ditulis al-Baqarah.  

b. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf ‘I’ diganti dengan huruf syamsiyah 

yang bersangkutan, seperti النساء ditulis an-Nisa’.  

9. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat 

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, 

seperti : ذويّالفسود ditulis zawi al-furud atau أهلّالسنح ditulis ahlu as-sunnah. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Islam adalah agama yang menyeluruh. Nilai-nilai yang terdapat dalam 

Islam yang meliputi aspek individu maupun sosial termasuk ekonomi dan 

politik dapat diajarkan dimanapun dan kepada siapapun. Ekonomi Islam 

dianggap sebagai bagian dari salah satu ajaran hukum Islam, yang memiliki 

aturan fleksibel sehingga dapat membahas setiap perubahan, perkembangan 

ekonomi, dan bisnis manusia. Ekonomi membawa prinsip dasar 

kesederhanaan dan keseimbangan. Manusia khususnya umat muslim diatur 

untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya dalam dunia dan 

akhirat, serta individu dan masyarakat (Rozalinda, 2014). Penerapan prinsip 

keseimbangan ini juga diterapkan dalam aktivitas ekonomi, seperti bisnis. 

(Wijaya & Noor, 2014). 

Kegiatan bisnis dianggap menjadi bagian penting dalam kehidupan 

manusia. Bisnis merupakan kegiatan yang dimanfaatkan untuk mendapatkan 

keuntungan dengan menggunakan aset atau modal tertentu. Dalam Islam, 

istilah bisnis sebenarnya sejenis dengan istilah bisnis secara umum, namun 

yang membedakannya adalah perlu mematuhi aturan yang tertulis di Al-

Qur’an, sunah, ijma maupun qiyas (Juliyani, 2016). Islam 

mengklasifikasikan empat macam tujuan utama dalam berbisnis, yaitu: (1) 

untuk memperoleh sasaran hasil: keuntungan materi dan keuntungan non 
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materi; (2) perkembangan; (3) keberlangsungan; dan (4) keberkahan (Wijaya 

& Noor, 2014). Dalam pandangan Islam, bisnis dilakukan untuk dua tujuan, 

yaitu memperoleh keuntungan dalam dunia dan akhirat. (Martinelli, 2018). 

Pada hakikatnya bisnis bukan hanya kegiatan yang dilaksanakan antar 

manusia dengan manusia saja namun juga dilaksanakan antar manusia 

dengan Allah SWT (Martinelli, 2018). Dalam Islam, bisnis dipahami sebagai 

kegiatan yang mempunyai banyak bentuknya bahkan harta kepemilikan 

(produk/jasa) tidak ditetapkan jumlahnya (kuantitas) termasuk 

keuntungannya, namun tetap dibatasi dalam cara memperoleh maupun 

pemanfaatan asetnya (Wijaya & Noor, 2014). Hal ini menjelaskan bahwa 

Islam menganjurkan setiap umat muslim untuk bekerja. Salah satunya adalah 

dengan berdagang. 

Berdagang merupakan kegiatan ekonomi yang berbentuk jual beli 

kembali barang ataupun jasa. Islam menganggap berdagang sebagai 

pekerjaan yang positif dan baik untuk mencari rezeki. Kegiatan berdagang 

juga dilakukan oleh Rasulullah. Al-Qur’an memperingatkan kepada umat 

muslim untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang halal dan tidak 

menyalahgunakaan kekayaan tersebut. Seperti dalam Q.S Al-Baqarah ayat 

275 bahwa “Allah telah menghalalkan perdagangan dan melarang perbuatan 

riba” (Hamzah & Hafied, 2014). Oleh karena itu, setiap pedagang muslim 

harus mengaplikasikan etika bisnis Islam dalam setiap praktiknya. 

Sebagaimana dengan pedagang yang ada di pasar tradisional. Pasar 

merupakan bertemunya penjual dan pembeli. Peran pasar bukan hanya 
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sebagai tempat untuk aktifitas jual beli saja tetapi juga dilihat dari aturan 

maupun norma dan masalah yang berhubungan di dalam pasar (Darwis, 

2017). Adanya peran tersebut, pasar jadi peka terhadap penyimpangan-

penyimpangan yang akan terjadi. 

Tempat penelitian ini berada di Pasar Tradisional Comal yang terletak 

di Purwoharjo, Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Pasar Comal didirikan pada 

tahun 1927 dengan luas ± 46, 957 m
2
. Letak Pasar Comal berada pada lokasi 

yang sangat strategis di tengah kecamatan yang banyak dilalui oleh 

kendaraan jurusan Kesesi dan Sragi Kabupaten Pekalongan dan didukung 

oleh keberadaan 4 kecamatan yang berdekatan dengan Pasar Comal yaitu, 

Kecamatan Bodeh, Ulujami, Comal dan Ampelgading. Pasar Comal ini 

mulai beroperasi pada pukul 06.00 WIB s.d 17.00 WIB setiap hari. Jenis 

komoditi yang diperdagangkan di Pasar Comal terdapat berbagai macam 

jenis, diantaranya jenis usaha yang menyediakan berbagai keperluan rumah 

tangga, buah-buahan, produk pertanian, produk perkebunan, produk 

peternakan dan perikanan, produk barang kelontong, produk home industri 

makanan kecil dan pedagang yang menjual produk sandang seperti pakaian 

dan jilbab. Ada juga jenis usaha lainnya seperti pedagang mebel, sepeda, dan 

barang elektronik. 

Perkembangan pendapatan retribusi Pasar Comal dari tahun ke tahun 

selalu melampaui target yang ditetapkan. Kecuali pada tahun 2020 jumlah 

pendapatan retribusi pasar hanya terealisasi sebesar 80% dari target 

pendapatan retribusi karena adanya pandemi covid 19 yang menyebar. 
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Hingga tahun 2019 Pasar Comal memiliki jumlah pedagang yang cukup 

banyak, termasuk pedagang yang aktif maupun tidak aktif. Data keseluruhan 

pedagang yang ada di Pasar Comal, Pemalang adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Daftar Pedagang di Pasar Comal 

No Jenis Pedagang Jumlah Pedagang 

1. Pedagang Kios 367 

2. Pedagang Los 1734 

3. Pedagang Kaki Lima 42 

4. Pedagang Lapak 73 

Jumlah 2216 Pedagang 

Sumber: Daftar pedagang Pasar Comal tahun 2019 

Melihat pada tabel di atas, didapati bahwa jumlah pedagang paling 

banyak yang ada di Pasar Comal adalah pedagang los dan pedagang kios. 

Pedagang kios adalah dimana pedagang tersebut berjualan dalam sebuah 

bangunan atau ruang seperti toko. Pedagang los merupakan pedagang dengan 

dasaran berbentuk tetap tanpa dinding, yang dibagi dalam petak-petak. 

Adapun pedagang lapak adalah pedagang yang hanya menggelar 

dagangannya dalam gelaran diatas lantai atau meja (Nurhayati, Rini, & 

Luthfi, 2017). Sedangkan pedagang kaki lima yaitu pedagang yang biasanya 

berjualan di area luar pasar dengan menggunakan gerobak. 

Kebanyakan pedagang yang ada di Pasar Comal adalah beragama 

muslim. Sehingga sudah menjadi kewajiban setiap pedagang untuk selalu 

mengaplikasikan etika bisnis Islam di setiap transaksinya. Etika bisnis Islam 

adalah pelaksanaan suatu bisnis dengan menerapkan akhlak sesuai dengan 

syariah Islam, sehingga tidak perlu adanya ketakutan dalam melaksanakan 
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bisnisnya karena telah dipercayai sebagai hal yang baik dan benar. (Juliyani, 

2016). 

Banyaknya jumlah pedagang di Pasar Comal menjadikan persaingan 

terlihat cukup ketat. Persaingan usaha yang tidak sehat di antara pedagang 

merupakan salah satu contoh dari pelanggaran atau penyimpangan yang 

dilakukan pedagang dalam berbisnis. Bentuk penyimpangan lain yang sering 

dilakukan oleh pedagang adalah berperilaku tidak ramah kepada pelanggan 

dan terjadinya mekanisme penetapan harga yang tidak normal. Selain itu, 

adanya perbedaan harga antara pedagang satu dengan pedagang lainnya, 

berbohong atau mencurangi pelanggan mengenai kualitas barang dagangan, 

maupun minimnya pengetahuan mengenai ilmu keagamaan terutama dalam 

etika bisnis juga merupakan beberapa bentuk penyimpangan dalam berbisnis.  

Pelanggaran  atau penyimpangan yang dilakukan oleh seorang pebisnis 

atau pedagang tentu terdapat faktor yang melatarbelakanginya. Seperti, 

keinginan untuk memperoleh keuntungan yang banyak tanpa memikirkan 

dampak negatif yang akan terjadi, tidak ingin merasa kalah saing dengan 

kompetitor yang menjual produk yang sama, ingin menguasai pasar, 

kurangnya pengetahuan tentang etika dalam berbisnis maupun etika dalam 

memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Dari beberapa hal yang 

melatarbelakangi tersebut bisa dijadikan sebagai penelitian dan menjadi 

referensi untuk melihat kondisi dan aktivitas etika bisnis Islam pedagang di 

pasar Comal Pemalang.  
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Penelitian tentang etika bisnis Islam telah dibahas oleh beberapa 

peneliti. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya Penelitian yang dilakukan 

Nurmala Hayati dengan judul “Pengaruh Kondisi Ekonomi, Tingkat 

Pendidikan, Persaingan Usaha, dan Pendidikan Agama Terhadap 

Pelaksanaan Etika Bisnis Islam Studi Kasus Pada Pedagang Tradisional 

Kreo Tangerang”. Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa variabel 

tingkat pendidikan, persaingan usaha dan pendidikan agama berpengaruh 

signifikan sedangkan kondisi ekonomi tidak mempunyai pengaruh terhadap 

etika bisnis Islam pedagang. (Hayati, 2014). 

Penelitian ini juga dilakukan oleh Hafiz Juliansyah dengan judul 

“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Etika Bisnis Islam Pedagang Pasar 

Ciputat”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa etika bisnis Islam pedagang 

dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor pertama adalah variabel ihsan, 

keseimbangan, dan tanggung jawab sejumlah 47, 140%. Faktor kedua yaitu 

variabel kehendak bebas dan tauhid sejumlah 20,095%. Dari dua faktor 

tersebut faktor pertama merupakan yang berpengaruh paling dominan. 

(Juliansyah, 2011). 

Penelitian selanjutnya oleh Merry Dahlina berjudul “Analisis Tingkat 

Religiusitas Terhadap Etika Bisnis Pedagang Muslim Pasar Induk Lambaro 

Aceh Besar”. Penelitian tersebut memperoleh hasil dimensi keyakinan, 

praktik agama dan pengalaman dari variabel tingkat religiusitas berpengaruh 

signifikan terhadap etika bisnis Islam pedagang. (Dahlina, 2018). 
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Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Wiki Putri Yani yaitu 

“Pengaruh Religiusitas dan Tingkat Pendidikan Terhadap Perilaku 

Pedagang di Pasar Umum PAL V Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari”. 

Studi ini menggunakan religiusitas, tingkat pendidikan dan perilaku 

pedagang sebagai variabelnya. Hasil riset tersebut adalah bahwa variabel 

religiusitas dan tingkat pendidikan mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

perilaku pedagang di pasar. (Yani, 2020). 

Dari penelitian yang disebutkan tersebut, penulis berkeinginan untuk 

melakukan penelitian namun sedikit berbeda dari riset atau penelitian 

terdahulu. Dalam penelitian ini menggunakan variabel dari dimensi yang ada 

dalam lima aksioma etika bisnis Islam. Variabel terikat yang digunakan 

adalah etika bisnis Islam (Y), sedangkan variabel bebas yakni service motive 

(X1), mekanisme harga (X2), persaingan usaha (X3), dan tingkat religiusitas 

(X4). Variabel service motive termasuk dalam dimensi yang ada pada 

aksioma ihsan etika bisnis Islam. Mekanisme harga dan persaingan usaha 

dikategorikan dalam aksioma keseimbangan dan kehendak bebas. Sedangkan 

tingkat religiusitas termasuk dalam aksioma tauhid.  

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan, 

terdapat dua variabel yang sudah pernah diteliti, namun tidak ada yang 

meneliti keempat variabel independen service motive, mekanisme harga, 

persaingan usaha dan tingkat religiusitas secara bersama-sama. Bahkan 

belum ada yang menggunakan  service motive sebagai variabel independen 

dalam penelitian tentang etika bisnis Islam. Untuk mengetahui fakta seberapa 



8 
 

besar pengaruh dari service motive, mekanisme harga, persaingan usaha, dan 

tingkat religiusitas terhadap etika bisnis Islam pedagang. Dimana peneliti 

memutuskan untuk memilih pedagang di pasar Comal Pemalang yang 

beragama muslim sebagai objek penelitian. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis berkeinginan 

untuk melakukan studi tentang “Pengaruh Service Motive, Mekanisme 

Harga, Persaingan Usaha, dan Tingkat Religiusitas Terhadap Etika 

Bisnis Islam Pedagang (Studi Kasus Pada Pedagang di Pasar Comal 

Pemalang)”. 

Dengan melakukan penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi banyak pihak. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan acuan, masukan serta gambaran baik bagi entitas bisnis, lembaga 

pendidikan maupun masyarakat mengenai tentang pentingnya service motive, 

mekanisme harga, persaingan usaha, dan tingkat religuisitas dalam 

menjalankan etika bisnis Islam yang baik dan benar yang dapat membawa 

dampak positif dan sebagai bahan pertimbangan dalam hal perbaikan 

kemajuan kedepannya. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah service motive berpengaruh secara signifikan terhadap etika bisnis 

Islam pedagang di Pasar Comal Pemalang? 

2. Apakah mekanisme harga berpengaruh secara signifikan terhadap etika 

bisnis Islam pedagang di Pasar Comal Pemalang? 
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3. Apakah persaingan usaha berpengaruh secara signifikan terhadap etika 

bisnis Islam pedagang di Pasar Comal Pemalang? 

4. Apakah tingkat religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap etika 

bisnis Islam pedagang di Pasar Comal Pemalang? 

5. Apakah service motive, mekanisme harga, persaingan usaha, dan tingkat 

religiusitas berpengaruh secara simultan terhadap etika bisnis Islam 

pedagang di Pasar Comal Pemalang? 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah digunakan untuk menjauhi terjadinya peluasan 

penelitian dan agar penelitian yang dilakukan dapat teratur. Pembatasan 

masalah dalam penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh service motive, 

mekanisme harga, persaingan usaha, dan tingkat religiusitas terhadap etika 

bisnis Islam pada pedagang di pasar Comal Pemalang. Kriteria objek 

penelitian ini yaitu para pedagang yang merupakan golongan pedagang yang 

mempunyai kios dan beragama Islam. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah service motive berpengaruh secara signifikan 

terhadap etika bisnis Islam pedagang di Pasar Comal Pemalang. 

2. Untuk mengetahui apakah mekanisme harga berpengaruh secara 

signifikan terhadap etika bisnis Islam pedagang di Pasar Comal Pemalang. 

3. Untuk mengetahui apakah persaingan usaha berpengaruh secara signifikan 

etika bisnis Islam pedagang di Pasar Comal Pemalang. 
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4. Untuk mengetahui apakah tingkat religiusitas berpengaruh secara 

signifikan terhadap etika bisnis Islam pedagang di Pasar Comal Pemalang. 

5. Untuk mengetahui apakah service motive, mekanisme harga, persaingan 

usaha dan tingkat religiusitas berpengaruh secara simultan terhadap etika 

bisnis Islam pedagang di Pasar Comal Pemalang. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan dapat menjadi wawasan baru bagi pembaca yang ingin 

memahami lebih jauh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi etika 

bisnis bisnis Islam para pedagang khususnya pada pedagang di Pasar 

Comal, Pemalang. 

b. Penelitian ini bisa menjadi acuan atau riset yang terkait dengan etika 

bisnis Islam. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang membawa 

manfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang 

service motive, mekanisme harga, persaingan usaha, tingkat religiusitas 

dan etika bisnis Islam. 

b. Bagi Pedagang 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemahaman oleh para 

pedagang muslim di Pasar Comal Pemalang mengenai pengetahuan 
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atau wawasan tentang pelaksanaan etika bisnis Islam yang bisa 

membawa keuntungan bagi kegiatan perdagangan mereka. 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam sebuah penelitian harus menghasilkan pembahasan yang 

sistematis. Oleh karena itu, penulis harus menyusun sistematika yang baik 

dan rapih agar hasil yang diperoleh gampang dipahami. Sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, pembatasan masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II. KERANGKA TEORI 

Bab ini berisi penjelasan tentang landasan teori penelitian yang 

dibahas, telaah pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan mulai dari jenis 

dan pendekatan penelitian, setting penelitian, populasi dan sampel, variabel 

penelitian, sumber dan data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis 

data. 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penjelasan dari hasil penelitian. Hasil dan pembahasan 

yang diuraikan meliputi gambaran umum tempat penelitian, hasil deskripsi 

responden penelitian, hasil pengujian analisis data, dan pembahasan. 
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BAB V. PENUTUP 

Bab ini menguraikan kesimpulan, implikasi dan keterbatasan penelitian 

serta saran untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh secara parsial antara variabel service motive terhadap 

etika bisnis Islam pedagang di Pasar Comal Pemalang dengan 

perbandingan nilai t hitung sejumlah 2,162, nilai signifikan sejumlah 

0,034 dan nilai t tabel 1,6654 hal ini berarti t hitung (2,162) > t tabel 

(1,6654) atau nilai signifikan (0,034) < 0,05. Maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, sehingga terdapat pengaruh signifikan antara variabel service 

motive (X1) signifikan terhadap etika bisnis Islam (Y) pedagang di 

pasar Comal Pemalang. 

2. Tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel mekanisme harga 

terhadap etika bisnis Islam pedagang di Pasar Comal Pemalang dengan 

perbandingan nilai t hitung sebesar 1,136, nilai signifikan sebesar 0,259 

dan nilai t tabel 1,6654 hal ini berarti t hitung (1,136) < t tabel (1,6654) 

atau nilai signifikan (0,259) > 0,05. Maka Ho diterima dan Ha ditolak 

sehingga mekanisme harga tidak berpengaruh signifikan terhadap etika 

bisnis Islam pedagang di pasar Comal Pemalang. 

3. Tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel persaingan usaha 

terhadap etika bisnis Islam pedagang di Pasar Comal Pemalang dengan 
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perbandingan nilai t hitung sejumlah -0,459, nilai signifikan sejumlah 

0,622 dan nilai t tabel 1,6654 hal ini berarti t hitung (-0,459) < t tabel 

(1,6654) atau nilai signifikan (0,622) > 0,05. Maka Ho diterima dan Ha 

ditolak, sehingga tidak ada pengaruh signifikan antara variabel 

persaingan usaha terhadap etika bisnis Islam pedagang di pasar Comal 

Pemalang. 

4. Terdapat pengaruh secara parsial antara tingkat religiusitas terhadap 

etika bisnis Islam pedagang di Pasar Comal Pemalang dengan 

perbandingan nilai t hitung sejumlah 4,045, nilai signifikan sejumlah 

0,000 dan nilai t tabel 1,6654 hal ini berarti t hitung (4,045) > t tabel 

(1,6654) atau nilai signifikan (0,000) < 0,05. Maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, sehingga variabel tingkat religiusitas berpengaruh signifikan 

terhadap etika bisnis Islam pedagang di pasar Comal Pemalang. 

5. Secara simultan semua variabel indendepen (service motive, 

mekanisme harga, persaingan usaha, tingkat religiusitas), secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen (etika bisnis Islam) dibuktikan dengan nilai F hitung 

sejumlah 12,026 dan nilai signifikan 0,000. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai F hitung (12,026) > F tabel (2,49) dan nilai signifikan 

0,000 < 0,05. Yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga 

variabel service motive (X1), mekanisme harga (X2), persaingan usaha 

(X3), dan tingkat religiusitas (X4) berpengaruh secara simultan 

terhadap etika bisnis Islam (Y). Besarnya pengaruh ini juga 
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ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi Adjusted R
2
 sebesar 0,362 

yang menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan 

memberikan kontribusi terhadap variabel dependen sejumlah 36% dan 

sisanya 64% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak dimasukkan 

dalam penelitian ini. 

B. Implikasi Penelitian 

Melihat dari hasil penelitian maka bisa diuraikan implikasi teoritis 

dan praktis dalam penelitian ini: 

1. Implikasi Teoritis 

a. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa service motive berpengaruh 

terhadap etika bisnis Islam. Hal ini mengandung implikasi agar 

setiap pedagang perlu menerapkan  dan memperhatikan segala 

pelayanan yang diberikan agar dapat meningkatkan perilaku etika 

bisnis Islam sehingga dapat meninggalkan kesan yang baik kepada 

pembelinya. 

b. Dalam penelitian ini mekanisme harga tidak berpengaruh terhadap 

etika bisnis Islam. Artinya masih banyak pedagang yang belum 

menetapkan harga sesuai dengan mekanisme pasarnya. Oleh karena 

itu para pedagang perlu lebih memperhatikan ketika dalam 

menetapkan suatu harga. 

c. Hasil penelitian diperoleh bahwa persaingan usah tidak berpengaruh 

terhadap etika bisnis Islam. Hal ini mengandung implikasi agar 

setiap pedagang perlu mengetahui dan lebih memperhatikan bahwa 
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dalam melakukan persaingan harus dengan cara yang sehat hal ini 

untuk menghindari keadaan yang bisa merugikan pihak lain. 

d. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa tingkat religiusitas 

berpengaruh terhadap etika bisnis Islam. Implikasi dalam hal ini 

adalah agar setiap pedagang perlu selalu menerapkan aspek 

religiusitas dalam kehidupannya termasuk dalam kegiatan 

berdagang. Sehingga dalam setiap aktivitas bisnisnya, pedagang 

tidak akan melakukan penyimpangan dari segala aturannya. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini untuk dijadikan masukan bagi para pedagang. 

Membenahi diri dan mengetahui bagaimana cara berdagang yang baik 

dan tidak melakukan penyimpangan yang dapat merugikan pihak lain. 

Khususnya bagi para pedagang muslim agar bisa mengaplikasikan 

prinsip etika bisnis yang sesuai dengan syariat Islam. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan 

yang bisa dijadikan acuan oleh peneliti selanjutnya yaitu: 

1. Studi tentang penelitian ini hanya terbatas pada pedagang yang 

memiliki kriteria berjualan menggunakan kios dan tidak mengambil 

semua populasi pedagang di Pasar Comal yang meliputi pedagang los, 

pedagang lapak dan pedagang kaki lima karena banyaknya jumlah 

pedagang di Pasar Comal. 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Etika Bisnis Islam dalam penelitian 

ini hanya terdiri dari empat variabel, yaitu service motive, mekanisme 

harga, persaingan usaha, dan tingkat religiusitas. Sedangkan masih 

banyak terdapat faktor lainnya yang bisa mempengaruhi Etika Bisnis 

Islam 

3. Terdapat keterbatasan dalam penggunaan kuesioner yaitu responden 

seringkali memberikan jawaban yang tidak menunjukkan keadaan 

sesungguhnya. 

4. Keterbataan waktu, tempat, biaya, dan sampel yang diambil dalam 

penyusunan skripsi. 

D. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini masih 

terdapat kekurangan dan kelemahan, sehingga masih ada beberapa hal 

yang perlu diperbaiki. Maka saran yang bisa diberikan: 

1. Bagi pemuka agama (ustadz), diharapkan untuk bisa memberikan 

arahan atau motivasi maupun wawasan tentang bagaimana cara 

berdagang yang baik sesuai syariat Islam kepada para pedagang 

muslim. 

2. Bagi pemerintah, diharapkan untuk lebih memperhatikan lagi 

pedagang-pedagang seperti dengan melakukan pelatihan-pelatihan 

sehingga para pedagang semakin maju dan mengerti bagaimana 

pelaksanaan sistem jual-beli yang baik sehingga tidak terjadi perilaku 

yang menyimpang dari aturan yang ada. 
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