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ABSTRAK 

UMI MA’RIFAH. Pengaruh Persepsi, Religiusitas dan 

Promosi Terhadap Minat Menabung Santri di Bank 

Syariah (Studi Kasus Pada Santri Mukim Pondok 

Pesantren Bustanul Mansuriyah). 

Minat menabung dapat diartikan sebagai keinginan yang 

muncul dari diri sendiri tanpa dipaksa oleh orang lain untuk 

menyimpan uang, keinginan tersebut berasal dari keinginan 

atau daya tarik terhadap barang atau jasa yang belum 

terpenuhi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

pengaruh persepsi, religiusitas dan promosi terhadap minat 

menabung santri di Bank Syariah. 

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, dengan 

jenis penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang 

digunakan melalui kuesioner yang diukur menggunakan skala 

likert. Sampel penelitian terdiri dari santri mukim yang dipilih 

secara purposive sampling sebanyak 117. Data yang 

terkumpul dianalisis menggunakan analisis regresi linier 

berganda dengan bantuan SPSS statistics 25 untuk mengetahui 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap minat 

menabung di bank syariah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi dan 

religiusitas secara signifikan berpengaruh positif terhadap 

minat menabung santri di bank syariah. Selain itu, promosi 

juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan minat 

menabung, meskipun pengaruhnya tidak sebesar dua variabel 

sebelumnya. Secara simultan, persepsi, religiusitas, dan 

promosi berpengaruh signifikan terhadap minat menabung 

santri di Bank Syariah.  

 

Kata Kunci: Persepsi, Religiusitas, Promosi, Minat Menabung 

 

  



 

ix 

 

ABSTRACT 

UMI MA’RIFAH. The Influence of Perception, Religiosity 

and Promotion on the Interest of Saving of Students in 

Islamic Banks (Case Study on Resident Students of 

Bustanul Mansuriyah Islamic Boarding School). 

Interest in saving can be interpreted as a desire that arises 

from oneself without being forced by others to save money, 

this desire comes from the desire or attraction to goods or 

services that have not been fulfilled. The purpose of this study 

is to determine the influence of perception, religiosity and 

promotion on the interest of saving of students in Islamic 

Banks. 

This study is a quantitative study, with the type of field 

research. The data collection method used was through a 

questionnaire measured using a Likert scale. The research 

sample consisted of 117 resident students selected by 

purposive sampling. The collected data were analyzed using 

multiple linear regression analysis with the help of SPSS 

statistics 25 to determine the influence of each independent 

variable on the interest in saving in Islamic Banks. 

The results of the study showed that perception and 

religiosity significantly had a positive effect on the interest of 

saving of students in Islamic banks. In addition, promotion 

also contributes to increasing interest in saving, although its 

influence is not as large as the two previous variables. 

Simultaneously, perception, religiosity, and promotion have a 

significant effect on the interest in saving of students at Islamic 

Banks.  

 

Keywords: Perception, Religiosity, Promotion, Interest in 

Saving 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari 

abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di 

sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf 

Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan 

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan 

transliterasinya dengan huruf latin: 

Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak أ

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
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 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 ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, 

terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal 

rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya 

berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ

 Kasrah i i ـِ

 Dammah u u ـُ

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya 

berupa gabungan antara harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai 

berikut: 
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Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u يْ.َ..

  Fathah dan wau au a dan u وْ.َ..

 

Contoh: 

 kataba كَتبََ  -

 fa`ala فعََلَ  -

 suila سُئِلَ  -

 kaifa كَيْفَ  -

 haula حَوْلَ  -

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya 

berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan 

tanda sebagai berikut: 

Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif ا.َ..ى.َ..

atau ya 

ā a dan garis di 

atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di ى.ِ..

atas 

 Dammah dan و.ُ..

wau 

ū u dan garis di 

atas 

Contoh: 

 qāla قَالَ   -

 ramā رَمَى  -

 qīla قيِْلَ  -

 yaqūlu يقَوُْلُ  -

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 
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Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat 

harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya 

adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat 

sukun, transliterasinya adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti 

oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta 

bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu 

ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl رَؤْضَةُ الأطَْفَالِ   -

رَةُ  -  /al-madīnah al-munawwarah الْمَدِيْنَةُ الْمُنوََّ

al-madīnatul munawwarah 

 talhah  طَلْحَةْ   -

E. Syaddah (Tasydid) 

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. 

Contoh: 

لَ  -  nazzala نَزَّ

 al-birru البِرُّ  -

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam 

transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf 

syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, 

yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 
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2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf 

qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan 

aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun 

qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

جُلُ   -  ar-rajulu الرَّ

 al-qalamu الْقَلَمُ  -

 asy-syamsu الشَّمْسُ  -

 al-jalālu الْجَلاَلُ  -

G. Hamzah 

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. 

Contoh: 

 ta’khużu تَأْخُذُ  -

 syai’un شَيئ   -

 an-nau’u النَّوْءُ  -

 inna إِنَّ  -

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun 

huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang 

penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan 

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang 

dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan 

juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

ازِقيِْنَ  - -Wa innallāha lahuwa khair ar وَ إِنَّ اللهَ فهَوَُ خَيْرُ الرَّ

rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā بسِْمِ اللهِ مَجْرَاھَا وَ مُرْسَاھَا -
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I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital 

tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut 

digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang 

berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan 

kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata 

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. 

Contoh: 

-Alhamdu lillāhi rabbi al الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالمَِيْنَ  -

`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

حِيْمِ  - حْمنِ الرَّ  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān  الرَّ

ar-rahīm 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya 

berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap 

demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 

huruf kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  اللهُ غَفوُْر  رَحِيْم   -

ِ الأمُُوْرُ جَمِيْعًا -  /Lillāhi al-amru jamī`an لِلهه

Lillāhil-amru jamī`anv 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam 

bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian 

pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya 

beragama Islam, Indonesia adalah tempat yang ideal untuk 

mengembangkan perbankan syariah. Perkembangan 

perbankan syariah di Indonesia merupakan ukuran 

keberhasilan ekonomi syariah. Menurut Undang-undang 

No.21 Tahun 2008, bank syariah adalah lembaga keuangan 

yang bertanggung jawab untuk menghimpun dana dari 

masyarakat. Jika ada dana tambahan, atau surplus, maka 

dana tersebut akan disalurkan ke pihak yang kekurangan 

dana, melalui mekanisme tertentu (Anisa & Tripuspitorini, 

2019). Di Indonesia, bank syariah telah berkembang 

dengan cepat, akan tetapi jumlah kantor mereka masih 

sangat kecil dibandingkan dengan bank konvensional 

(Shandy Utama, 2020). 

Akhir-akhir ini, popularitas pondok pesantren 

didukung oleh banyaknya buku yang membahas tentang 

pondok pesantren yang bukan hanya ditulis oleh para ahli 

Indonesia, tetapi juga oleh peneliti dan penulis tunggal. 

Pondok pesantren dianggap sebagai lembaga pendidikan 

Islam yang kuat. Selain itu santri termasuk kedalam salah 

satu komponen yang dapat berkontribusi pada 

pengembangan keuangan syariah (Meilani, 2019). Pondok 

pesantren merupakan lembaga pendidikan nonformal yang 

mengajarkan agama Islam dan menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari (Karimah, 2018). 

Sebagian besar santri pondok pesanten berasal dari 

berbagai daerah, bahkan ada dari mereka yang berasal dari 

luar jawa. Di pondok pesantren, mereka belajar tentang 

ilmu agama, salah satu materi yang mereka pelajari adalah 

ekonomi Islam, seperti syarat-syarat jual beli, cara 
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bertransaksi yang benar menurut islam, dan cara 

bertransaksi menggunakan prinsip ekonomi Islam. Tidak 

sedikit dari mereka yang pernah mendengar tentang 

perbankan syariah atau bahkan bertransaksi dengan bank 

syariah untuk kepentingan mereka sendiri. Karena faktor 

jauh dari kedua orang tua, dalam bertransaksi mereka 

melalui jasa perbankan baik perbankan syariah maupun 

konvensional (Fauzy et al., 2019). 

Masyarakat memandang pesantren sebagai contoh 

dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga pesantren 

dapat berfungsi sebagai praktik teori ekonomi syariah dan 

juga sebagai lembaga konsumsi dalam aktivitas ekonomi. 

Dengan demikian, pesantren dapat berfungsi sebagai 

lembaga konsumsi dengan sumber daya manusia santri 

yang dapat dimanfaatkan oleh Bank Syariah. Dengan 

menggunakan sistem pembayaran elektronik untuk 

pesantren, santri, dan wali santri pondok pesantren dapat 

mengurangi kebutuhan akan uang tunai. Dengan hal ini 

sangat membantu pesantren untuk mencegah kehilangan 

uang, baik di pesantren maupun antar santri. Untuk 

memudahkan transaksi, kini pondok pesantren melakukan 

kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan, baik bank 

syariah maupun konvensional (Baharun & Ardillah, 2019). 

Pondok pesantren merupakan pendidikan nonformal 

yang kini persebarannya sudah diatur oleh Kementerian 

Agama melalui sistem aplikasi EMIS (Education 

Management Information Syistem), yang berfungsi untuk 

mengambil keputusan, menyususn aturan baru, hingga 

membuat layanan yang dibutuhkan. Dilihat dari data EMIS 

persebaran pondok pesantren di provinsi Jawa Tengah 

tergolong cukup banyak, lebih tepatnya di Kota 

Pekalongan yang memiliki julukan kota santri. Bukan 

hanya di kota, di kabupaten persebaran pondok pesantren 
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juga tergolong banyak lebih tepatnya di Kecamatan Kajen. 

Perguruan tinggi dapat menjadi daya tarik bagi mahasiswa 

diluar kota, tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk 

bermukim di pondok pesantren (Karimah, 2018). 

Santri dapat menjadi salah satu komponen pangsa 

pasar yang layak untuk menambah jumlah nasabah pada 

perbankan syariah, Pondok Pesantren Bustanul 

Mansuriyah merupakan pendidikan nonformal yang 

berada di Desa Rowolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten 

Pekalongan yang letaknya tidak jauh dengan UIN K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan sehingga mayoritas 

santri berstatus sebagai mahasiswa, meskipun mereka 

berstatus sebagai santri mereka juga belajar tentang ilmu 

ekonomi Islam dan hukum-hukumnya, dan mereka tidak 

asing pula dengan perbankan baik konvensional maupun 

syariah karena mereka mengandalkan perbankan untuk 

tempat transfer uang dari orang tuanya guna memenuhi 

kebutuhan (Zain, 2020). 

Tabel 1.1 

Daftar Pondok Pesantren di Desa Rowolaku 

NO Nama Ponpes 
Jumlah 

Santri 

Pengguna Bank 

Konvensional 

Pengguna Bank 

Syariah 

1 Bustanul Mansuriyah 250 133 117 

2 Ittihadus Syafi’i  100 77 23 

3 Luqman Hakim 77 50 27 

4 Al-Khikmah 50 32 18 

5 Griya Santri Mahabbah 48 30 18 

6 Anwarul Mubarok  30 20 10 

Sumber: Sebaran lembaga pontren provinsi jawa 

tengah (EMIS, 2025)  

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa ponpes 

Bustanul Mansuriyah merupakan pondok pesantren dengan 
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jumlah santri terbanyak di desa Rowolaku, selain itu santri 

yang menggunakan lembaga bank konvensional lebih 

banyak dibandingkan bank syariah. Hal ini menunjukkan 

bahwa minat menabung santri terhadap bank syariah masih 

tergolong rendah, penelitian ini didukung oleh teori Kotler 

yang mengatakan bahwa keadaan individu sebelum 

melakukan tindakan dikenal sebagai minat, yang dapat 

digunakan sebagai dasar untuk memprediksi perilaku atau 

tindakan (Syahriyal, 2018). 

Persepsi seseorang tentang bank syariah juga dapat 

mempengaruhi keinginan mereka untuk menabung di Bank 

Syariah. Persepsi menunjukkan bagaimana seseorang 

memahami dan menanggapi informasi yang mereka terima, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh (Aprilia, 2022), menunjukan 

hasil bahwa persepsi santri tentang bank syariah dapat 

mempengaruhi keputusan mereka untuk menabung di Bank 

Syariah KC. Purwokerto. Namun penelitian yang dilakukan 

oleh (Rahmawaty, 2019) menunjukkan bahwa persepsi 

tentang produk syariah tidak berpengaruh terhadap minat 

menggunakan produk bank syariah. 

Selain faktor persepsi yang diduga mempengaruhi 

minat menabung, religiusitas juga berperan dalam 

pembentukan perilaku konsumen. Religiusitas merupakan 

bagian penting dalam kehidupan, agama berfungsi sebagai 

landasan berperilaku seorang yang beragama. Seseorang 

yang mengikuti ajaran agama dengan baik atau patuh 

terhadap perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya akan 

menjadi manusia yang tidak dapat terpengaruh oleh dunia 

materialistis (Mahardika, 2019). Menurut (Aulia, 2020) 

religiusitas adalah sikap atau kesadaran yang muncul yang 

didasarkan pada keyakinan atau kepercayaan agama 
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seseorang. Oleh karena itu, religiusitas merupakan 

komponen yang mempengaruhi keputusan masyarakat. 

Menurut penelitian (Mardiana, 2021), menunjukan 

bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat menabung di bank syariah, karena sudah 

seharusnya ada tingkat religiusitas yang tinggi di 

lingkungan pesantren dengan banyaknya pengetahuan 

agama, mungkin ada peningkatan keinginan untuk 

menabung di bank Syariah. Masyarakat muslim yang 

memiliki tingkat religius yang tinggi dapat mendorong 

orang lain untuk berperilaku sesuai dengan tingkat 

ketaatannya terhadap agama. Namun dalam jurnal 

penelitian (Maghfiroh, 2018), menemukan hasil bahwa 

religiusitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap minat menabung di Bank Syariah pada Santri 

Pesantren Mahasiswi Darush Shalihat. 

Untuk menarik minat calon nasabah, bank juga harus 

memperhatikan promosi, tindakan promosi ini dapat 

menarik dan mempertahankan nasabah untuk menabung di 

bank. Promosi juga dapat mengurangi minat nasabah jika 

dilakukan dengan cara yang tidak tepat bahkan berlebihan. 

Oleh karena itu, bank harus bisa memanfaatkan dengan 

sebaik mungkin (Ortega, 2021). Salah satu strategi yang 

sangat penting bagi setiap bisnis adalah strategi promosi. 

Strategi ini digunakan oleh perusahaan untuk 

mempromosikan semua produk yang dijualnya untuk 

menarik pelanggan baru. Berdasarkan penelitian (Ortega, 

Daniel, 2017), strategi promosi mempengaruhi minat 

masyarakat untuk menabung di bank syariah, hal ini 

dipengaruhi oleh media televisi dan internet yang menjadi 

media paling mempengaruhi minat menabung masyarakat 

di bank syariah. Namun dalam penelitian (Majhaf, 2020), 

menunjukan hasil bahwa promosi tidak berpengaruh 
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signifikan terhadap minat menabung masyarakat di bank 

syariah, sebaliknya kualitas pelayanan berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap minat menabung di bank 

syariah. Hal ini terjadi karena kurangnya promosi yag 

dilakukan bank syariah terhadap masyarakat sekitar. 

Minat adalah rasa ingin tahu dan ketertarikan 

terhadap suatu hal atau aktivitas tanpa adanya yang 

menyeluruh, minat selalu diikuti dengan perasaan senang 

yang akhirnya menghasilkan kepuasan (Herawati et al., 

2020). Dalam dunia perbankan, pelanggan adalah nasabah. 

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan, pasal 1 menyatakan bahwa “Nasabah 

merupakan pihak yang menggunakan layanan jasa bank, 

nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan 

dananya di bank dalam bentuk simpanan”. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa minat 

menabung santri adalah suatu ketertarikan serta rasa suka 

dalam diri seseorang yang mendorong dan mempengaruhi 

perilakunya untuk menggunakan pruduk atau jasa untuk 

melakukan penyimpanan uang mereka di bank dengan 

tujuan tertentu (T. Astuti & Mustikawati, 2020). Dalam 

penelitian (Purnomo et al., 2021) menunjukkan bahwa 

minat masyarakat Kabupaten Banyumas untuk menabung 

di bank syariah dipengaruhi oleh tingkat promosi dan 

lokasi. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Ghojali & 

Suryaman, 2024) ada kemungkinan bahwa pengetahuan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

masyarakat Kota Banda Aceh untuk menabung di Bank 

Syariah Indonesia, sedangkan promosi dan fasilitas tidak 

berpengaruh signifikan. 

Oleh sebab itu, penulis termotivasi untuk melakukan 

penelitian ini untuk mengetahui fakta mengenai pengaruh 

dari persepsi, religiusitas, dan promosi bank syariah 
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terhadap minat menabung di bank syariah. Selain itu, 

adanya perbedaan penelitian terdahulu sehingga penulis 

ingin menguji kembali faktor tersebut dengan objek 

penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis memandang 

penting dan layak untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 

PENGARUH PERSEPSI, RELIGIUSITAS DAN 

PROMOSI TERHADAP MINAT MENABUNG 

SANTRI DI BANK SYARIAH (Studi Kasus Santri 

Mukim Pondok Pesantren Bustanul Mansuriyah) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan 

masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah persepsi terhadap perbankan syariah 

berpengaruh terhadap minat menabung santri di bank 

syariah? 

2. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap minat 

menabung santri di bank syariah? 

3. Apakah promosi berpengaruh terhadap minat menabung 

santri di bank syariah? 

4. Apakah persepsi, religiusitas dan promosi berpengaruh 

secara simultan terhadap minat menabung santri di bank 

syariah? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi 

terhadap minat menabung santri di bank syariah 

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh religiusitas 

terhadap minat manabung santri di bank syariah 

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh promosi 

terhadap minat menabung santri di bank syariah 
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4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi, 

religiusitas dan promosi secara simultan terhadap minat 

menabung santri di bank syariah 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini mencakup dua aspek: 

1. Kegunaan Teoritis 

Memperkaya informasi pengetahuan mengenai 

pengaruh persepsi, religiusitas dan promosi terhadap 

minat menabung di bank syariah. Serta dapat 

memberikan sumbangsih pemikiran dan 

pengembangan tentang kajian perbankan syariah.  

2. Kegunaan Praktis 

Menjadi sumber informasi yang bermanfaat 

dan dapat dijadikan masukan dalam melaksanakan 

kegiatan-kegiatan perusahaan dimasa yang akan 

datang, serta informasi yang dihasilkan dapat 

diimplementasikan dalam menyusun strategi kebijakan 

untuk meningkatkan tingkat pemasaran. 

E. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini, pembahasan akan diatur secara 

terstruktur guna mempermudah pemahaman pembaca. 

Berikut adalah tata cara penyusunan pembahasan yang 

diterapkan:  

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian tersebut memuat latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian. 

BAB II    LANDASAN TEORI  

Landasan teori digunakan untuk memudahkan 

peneliti dalam memahami seluruh variabel 

yang menjadi dasar terciptanya karya ilmiah 

yang akan disusun. Pada bab ini memuat 
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landasan teori, telaah pustaka, kerangka 

berpikir, dan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian digunakan agar alur 

penelitian menjadi konkret dan membuktikan 

atau menguji kebenaran. Metode penelitian 

berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, 

setting penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, variabel penelitian, sumber data, 

teknik pengumpulan data, dan metode analisis 

data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan hasil analisis data yang diperoleh 

selama penelitian berlangsung, data diolah 

menggunakan SPSS menggunakan uji 

validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heterokedastisistas, uji t 

(parsial), uji F (simultan), uji determinasi R2 

serta mencakup pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bagian akhir yang memuat kesimpulan, 

keterbatasan penelitian, dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

persepsi, religiusitas dan promosi terhadap minat 

menabung santri di bank syariah. Responden dalam 

penelitian ini berjumlah 117 santri mukim Pondok 

Pesantren Bustanul Mansuriyah. Berdasarkan hasil 

analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel Persepsi (X1) berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel Minat Menabung (Y). Semakin 

baik persepsi yang ditimbulkan oleh bank syariah 

terhadap santri, maka akan mempengaruhi minat 

santri untuk menabung di bank syariah. Dengan 

demikian menunjukkan bahwa H1 diterima. 

2. Variabel Religiusitas (X2) berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel Minat Menabung (Y). 

Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka 

akan berhati-hati pula dalam memilih segala sesuatu 

yang akan digunakan, tingkat religiusitas yang tinggi 

juga dapat mendorong santri untuk memilih 

menggunakan tabungan di bank syariah dalam 

membantu kegiatannya. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa H2 diterima. 

3. Variabel Promosi (X3) berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel Minat Menabung (Y). Dengan 

melakukan promosi yang tepat seperti halnya 

penyuluhan langsung ke pondok pesantren serta 

memiliki program khusus yang disesuaikan dengan 

kebutuhan santri maka dapat meningkatkan minat 

santri untuk membuka rekening dan menabung di 
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bank syariah. Dengan demikian menunjukkan bahwa 

H3 diterima. 

4. Berdasarkan hasil uji F dinyatakan bahwa Variabel 

Persepsi (X1), Religiusitas (X2), dan Promosi (X3) 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Minat Menabung (Y).  

B. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini hanya fokus pada variabel persepsi, 

religiusitas dan promosi terhadap minat menabung 

santri di bank syariah. Oleh karena itu, tidak seluruh 

aspek yang mempengaruhi minat menabung diteliti. 

2. Lokasi penelitian yang hanya fokus di Pondok 

Pesantren Bustanul Mansuriyah. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, 

maka peneliti menyampaikan beberapa saran yang 

kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak terkait 

atas hasil penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi lembaga keuangan bank syariah, diharapkan 

untuk lebih intens dalam melakukan promosi 

terhadap santri di semua pondok pesantren melalui 

sosialisasi atau penyuluhan serta memiliki program 

khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai-

nilai yang dianut oleh santri. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar menambah 

variabel lain yang dapat mempengaruhi minat 

menabung santri di bank syariah, seperti variabel 

pengetahuan, kepercayaan, lokasi dan lain-lainnya. 

Dan diharapkan juga dapat memperlebar riset yang 

serupa dengan objek yang berbeda, supaya dapat 

menjadi pembanding dengan riset yang dilakukan. 
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