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ABSTRAK  

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan mengetahui pengaruh 

religiusitas, promosi, persepsi dan kepercayaan terhadap minat menabung di BMT pada 

petani di desa Srikaton, Jaken, Pati, Jawa Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah 

petani di desa Srikaton, Jaken, Pati, Jawa Tengah. Sampel dalam penelitian ini diambil 

dari sebagian petani dengan menggunakan teknik convinience sampling dengan 

penentuan jumlah sampel menggunakan metode slovin. Terdapat 100 kuesioner yang 

diolah dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah 

dengan metode survei dengan menggunakan media kuesioner. Selain kuisioner, penelitian 

ini juga didukung dengan wawancara. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu uji 

validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan program SPSS 24. 

Berdasarkan hasil analisis uji parsial (uji t) Religiusitas terhadap minat petani dalam 

menabung, menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi yang diperoleh sebesar 

0,915 > 0,05 dan thitung (0,107) > ttabel (1,985). Artinya bahwa religiusitas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap minat petani dalam menabung. Promosi terhadap minat 

petani dalam menabung, menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi yang 

diperoleh sebesar 0,760 > 0,05 dan thitung (0,306) ≥ ttabel (1,985). Artinya bahwa 

promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat petani dalam menabung. Persepsi 

terhadap minat petani dalam menabung, menunjukkan bahwa nilai probabilitas 

signifikansi yang diperoleh sebesar 0,005 ≤ 0,05 dan thitung (2,885) ≥ ttabel (1,985). 

Artinya bahwa persepsi berpengaruh positif signifikan terhadap minat petani dalam 

menabung. Kepercayaan terhadap minat petani dalam menabung, menunjukkan bahwa 

nilai probabilitas signifikansi yang diperoleh sebesar 0,005 ≤ 0,05 dan thitung (2,902) ≥ 

ttabel (1,985). Artinya bahwa kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat 

petani dalam menabung. Berdasarkan hasil analisis uji Simultan (uji F) menunjukkan 

bahwa nilai signifikan uji F sebesar 0,000 (lebih kecil dari) < 0,05. Maka secara 

simultan (bersama-sama) religiusitas, promosi, persepsi dan kepercayaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap minat petani  menabung. 

 

Kata Kunci: Religiusitas, Promosi, Persepsi, Kepercayaan, Minat Menabung 
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ABSTRACT 

This research is a study that aims to determine the effect of religity, 

promotion, perception and trust in interest in saving in BMT for farmers in the 

village of Srikaton, Jaken, Pati, Central Java. The population in this study were 

farmers in the village of Srikaton, Jaken, Pati, Central Java. The sample in this 

study was taken from a number of farmers using convinience sampling techniques 

by determining the number of samples using the Slovin method. There were 100 

questionnaires processed in this study. The primary data collection method used 

is the survey method using questionnaire media. In addition to questionnaires, 

this study was also supported by interviews. Data analysis methods in this study 

are validity test, reliability test, classic assumption test and hypothesis test with 

SPSS 24 program. Based on the results of partial test analysis (t test) Religiosity 

towards farmers' interest in saving, shows that the probability value obtained i s 

0.915 ≤ 0.05 and tcount (0.107) abel t table (1,985). This means that religiosity 

has no significant effect on farmers' interest in saving. Promotion of farmers' 

interest in saving shows that the probability value of significance obtained is 

0.760 ≤ 0.05 and tcount (0.306) abel t table (1.985). This means that the 

promotion does not have a significant effect on the interest of farmers in saving. 

Perception of farmers' interest in saving shows that the probability value of 

significance obtained is 0.005 ≤ 0.05 and tcount (2.885) abel t table (1,985). This 

means that perceptions have a significant positive effect on the interest of farmers 

in saving. Trust in farmers' interest in saving shows that the probability value of 

significance obtained is 0.005 ≤ 0.05 and tcount (2.902) abel t table (1.985). This 

means that trust has a significant positive effect on the interest of farmers in 

saving. Based on the results of the Simultaneous test analysis (F test) shows that 

the significant value of the F test is 0,000 (smaller than) < 0.05. Then 

simultaneously (together) religiosity, promotion, perception and trust have a 

significant positive effect on the interest of saving farmers. 

 

Keywords: Religiosity, Promotion, Perception, Trust, Interest in Saving 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan 

pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia 

mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 633,2 ribu orang 

dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang 

(10,12 persen) (bps). Dalam hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dalam 

mengatasi kemiskinan sudah bisa dikatakan bagus. Karena semakin 

menurunnya angka kemiskinan di Indonesia.  

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 

 

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional 

(SUSENAS) 

 

Dari data diatas menunjukkan bahwa 4 tahun terakhir kemiskinan di 

Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan seperti yang telah
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dijelaskan tabel diatas dimana dari tahun 2015 mencapai 28,59 turun 

pada tahun 2016 mencapai 28.01 di tahun selanjutnya pada tahun 2017 turun 

menjadi 27,77 dan ditahun 2018 terbaru ini turun jauh menjadi 25,95. Maka 

jelas bahwa kemiskinan di indonesia semakin menurun ditandai dengan terus 

menurunnya dari 4 tahun terakhir. 

Salah satu dari sekian masalah kemiskinan di Indonesia adalah 

dilandasi dengan tempat penyimpanan uang masyarakat. Lembaga keuangan 

di indonesia sendiri terbagi menjadi dua, lembaga keuangan bank (LKB) dan 

lembaga keuangan non bank (LKNB) yang lebih umum dikalangan 

masyarakat disebut sebaagai bank dan koperasi, meskipun dalam 

pembagiannya lembaga keuangan terbagi menjadi beberapa bentuk 

(Wijayani, 2017). 

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan yang dimaksud 

dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. Akan tetapi ada hal yang menjadi masalah dalam 

penggunaan sistem bunga di bank umum. Sehingga menurut sebagian ulama 

bahwasannya bunga itu termasuk riba. 

Adapun kutipan dari Fatwa MUI No.1 tahun 2004 mengenai bunga. 

Fatwa pertama dari MUI mengenai bunga dan riba, Menurut MUI, bunga 

merupakan tambahan yang didapat karena proses transaksi peminjaman uang 
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yang diperhitungkan dari pokok pinjaman, dihitung berdasarkan tempo waktu 

pinjam dan umumnya berupa prosentase. Kemudian menurut fatwa MUI 

mengenai riba yaitu tambahan (Ziyadah) yang dilakukan karena penangguhan 

dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Hal tersebut disebut 

sebagai riba nasi’ah. Fatwa kedua dari MUI tentang hukum bunga. Menurut 

fatwa MUI, praktik dalam pembungaan uang termasuk dalam kriteria riba dan 

hal tersebut juga sudah terjadi pada zaman Rasulullah SAW yang dikenal 

dengan riba nasi’ah. Pembungaan atau tambahan yang dilakukan karena 

penangguhan pembayaran yang diperjanjikan tersebut disebut riba dan 

hukumnya haram. Fatwa ketiga dari MUI mengenai bermuamalah dengan 

bank konvensional. Menurut MUI, untuk wilayah yang sudah ada 

kantor/jaringan dari lembaga keuangan syariah yang mudah dijangkau, maka 

tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi berdasarkan besarnya bunga. 

Kemudian untuk wilayah yang tidak ada kantor/jaringan dari lembaga 

keuangan syariah, maka diperkenankan melakukan transaksi di lembaga 

konvensional karena faktor darurat (Fatwa MUI No.1 Tahun 2004). 

Sama seperti halnya yang dijelaskan dalam ayat Al-Qur’an: (Qs Ali 

Imron [3]:130)1. 

فلحونتّعل كملّاللهاوات قواةّمضاعفضعافاّااّبواّالرّ لاتأكلوّامنواذينّهاّال ّي ّايا  

Ayat di atas menurut Tafsir Al-Misbah Merupakan penegasan tentang 

Riba bahwa Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menarik 

                                                           
1 Artinya:“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] 

dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”(Q.S. Ali Imron[3]: 

130). Tim penyusun Al-quran dan Terjemahnya. (Kudus: Menara Kudus. 2006). Hal. 66  
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piutang yang kalian pinjamkan kecuali pokoknya saja. Jangan sampai kalian 

memungut bunga yang terus bertambah dari tahun ke tahun hingga berlipat 

ganda, dan takutlah kepada Allah. Juga, jangan mengambil atau memakan 

harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan. Karena kamu sekalian 

akan bisa berhasil dan beruntung hanya bila menjahui riba, banyak maupun 

sedikit (Shihab, 2011). 

Akan tetapi pada kenyataannya Masyarakat masih banyak yang 

menganggap bahwa menabung di Lembaga keuangan syariah dan 

konvensional sama saja karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman 

masyarakat tentang operasional dari lembaga keuangan syariah. Munculnya 

lembaga keuangan konvensional yang lebih banyak dari pada lembaga 

keuangan syariah juga dapat menyebabkan kurangnya masyarakat yang 

menabung di lembaga keuangan syariah (Sari, 2013) 

Salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia adalah Baitul 

Maal wat Tamwil (BMT). Baitul Maal wat tamwil (BMT) merupakan 

lembaga keuangan syariah non bank yang berorientasi pada seluruh kalangan 

masyarakat. BMT disebut sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang 

bertujuan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk 

meningkatkan kegiatan usahanya dengan prinsip syariah (Ridwan, 2004). 

BMT (Baitul Maal wat tamwil) juga berperan sebagai lembaga sosial. Baitul 

Maal wat tamwil dibagi menjadi 2 kata yaitu Baitul maal yang berarti 

lembaga sosial (yang menampung dana Zakat, Infaq, Shodaqoh) dan Baitul 
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Tamwil yang berarti lembaga bisnis. BMT merupakan lembaga bisnis yang 

lebih mengembangkan usahanya pada bidang simpan pinjam (Safitri, 2017) 

Secara geografis Kabupaten Pati terletak di wilayah Pantura (pantai 

utara) Pulau Jawa. Pati bagian utara merupakan daerah dengan banyak di 

dominasi dengan kontur perbukitan dan berbatasan langsung dengan Laut 

Jawa dan Kabupaten Jepara. Wilayah Pati bagian selatan didominasi oleh 

perbukitan kapur atau yang biasa disebut pegunungan Kendeng, yang 

berbatasan dengan Kabupaten Blora dan Grobogan. Pati bagian timur 

merupakan daerah dataran rendah dan berbatasan dengan Kabupaten 

Rembang dan Blora. Sementara Pati sebelah barat merupakan daerah dataran 

tinggi yang berbatasan dengan wilayah kabupaten Kudus. luas wilayah 

Kabupaten Pati adalah 1.419,07 km2 (www.patinews.com).   Dengan 

semboyan “pati bumi mina tani” menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat 

pati adalah berprofesi sebagai petani  karena banyaknya lahan pertanian yang 

ada. 

Di desa Srikaton umat muslim memiliki religiusitas yang baik, hal ini 

dapat di lihat dari beberapa masyarakatnya yang sering ikut berjamaah di 

masjid. Serta masyarakatnya yang mayoritas beragama islam. Dalam acara 

keagamaan masyarakat di desa Srikaton kebanyakan antusias dalam 

menghadiri kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan oleh ibu-ibu fatayat 

seperti pengajian rutinan, hadroh dan yasinan rutinan dan lain-lain.  

Berdasarkan gambaran keadaan tersebut, dapat diasumsikan bahwa 

masyarakat Desa Srikaton memiliki tingkat religiusitas yang tinggi karena 

http://www.patinews.com/
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mayoritas masyarakatnya beragama islam tersebut. Sehingga dengan 

demikian minat masyarakat menabung di bank syariah juga semakin tinggi, 

karena masyarakat beragama Islam tentunya sudah mengetahui tentang 

prinsip-prinsip Islam salah satunya larangan  riba.  

Keberagaman atau religusitas diwujudkan dalam berbagai sisi 

kehidupan manusia. Aktivitas keberagaman bukan hanya terjadi ketika 

seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tapi juga ketika melakukan 

aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan akhir. Bukan hanya yang berkaitan 

dengan aktifitas yang tampak dan dapat dilihat mata, tapi juga aktifitas tak 

tampak dan terjadi dalam hati seseorang. Karena itu, keberagaman seseorang 

akan meliputi berbagai macam sisi atau dimensi. Dengan demikian, agama 

adalah sebuah sistem yang berdimensi banyak. Agama, dalam pengertian 

Glock & Stark (1966) adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, 

dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang semuanya itu berpusat pada 

persoalan-persoalan yang dihayati  sebagai yang paling maknawi (ultimate 

meaning) (Ancok, 2008  : 76). Jika semakin tinggi tingkat religiusitas 

seseorang maka, semakin berminat seseorang tersebut dalam menabung di 

BMT. Karena pada dasarnya bunga itu sama dengan riba dan dalam syariat 

islam riba itu haram. Dengan adanya larangan tersebut umat islam seharusnya 

sadar akan perbedaan antara ekonomi syariah dan konvensional.  

Teori diatas sama seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Ningsih 

(2017) pada  Pengaruh Pengaruh Presepsi, Tingkat Religiusitas Dan 

Disposable Income Terhadap Minat Menabung Di Perbankan Syariah (Studi 
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Pada Dosen Uin Raden Intan Lampung) menghasilkan bahwa variabel 

tingkat religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat menabung. 

Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas sesorang 

maka akan semakin tinggi minat untuk menabung di bank syariah atau BMT. 

Dalam menunjukkan produk yang dimiliki, bank juga harus 

memberikan informasi kepada masyarakat melalui promosi. Promosi yang 

dapat dilakukan bank harus memberikan informasi yang tepat dimana 

komunikasi berperan penting, dalam hal ini promosi menjadi suatu yang 

berharga. Dengan diadakan promosi maka masyarakat mengetahui apa saja 

yang diberikan oleh bank serta menambah minat masyarakat untuk menabung 

(Rahmanto, 2016) ketika masyarakat telah memiliki informasi yang telah ada 

maka masyarakat bisa minat untuk menabung dibank syariah atau BMT 

tersebut.  

Teori diatas sama seperti Pada penelitian yang dilakukan oleh Triyono 

(2017) pada Skripsi berjudul Pengaruh Presepsi dan Kepercayaan terhadap 

Minat Guru Menjadi Nasabah Perbankan Syariah di Sragen menghasilkan 

bahwa Kesimpulan dari hasil olah data penelitian ini menunjukkan bahwa H1 

diterima, artinya persepsi guru berpengaruh terhadap minat guru menjadi 

nasabah Bank Syariah di Sragen.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ratna Ana Utami (2017) 

Pengaruh Presepsi Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat 

Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Kauman 

Wijirejo Pandak Bantul) menghasilkan bahwa persepsi masyarakat tentang 
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perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

menabung di Bank Syariah. Dalam opservasinya sebagian besar responden di 

pedukuhan kauman pernah mendengar tentang bank syariah. Namun, tidak 

semua masyarakat muslim ini menggunakan jasa perbankan syariah 

diterapkannya dengan benar. Lebih jauh lagi, ditanya tentang pengetahuan 

Bank Syariah sebagian responden menjawab tidak memiliki pengetahauan 

sama sekali. 

Kepercayaan (trust atau belief) merupakan keyakinan bahwa tindakan 

orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. 

Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian terakumulasi 

menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah 

keyakinan kita bahwa di satu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini 

muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman 

(Amir, 2005: 62-63). 

Dari teori diatas dapat dijelaskan bahwa hubungan antara variabel 

kepercayan dengan minat menabung dibank syariah ini adalah keyakinan ini 

muncul dari persepsi yang beulang adanya pembelajaran dan pengalaman. 

Maka ketika nasabah mendapat pembelajaran dan pengalaman yang baik dari 

BMT nasabah akan percaya untuk menabung di BMT.  

Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Triyono (2017) pada 

pengaruh persepsi dan kepercayaan terhadap minat guru manjadi nasabah 

perbankan syariah di Sragen menghasilkan bahwa Kesimpulan dari hasil olah 

data penelitian ini menunjukkan bahwa H1 diterima, artinya kepercayaan 
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guru berpengaruh terhadap minat guru menjadi nasabah Bank Syariah di 

Sragen.  

Dengan posisi tersebut menarik untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat petani menabung di bank syariah. Sehingga penulis 

mencoba menganalisis minat petani menabung di BMT dengan variabel 

Religiusitas, promosi, persepsi, dan kepercayaan terhadap minat petani 

menabung di bank syariah melalui sebuah penelitian dengan judul 

“PENGARUH RELIGIUSITAS, PROMOSI, PERSEPSI DAN 

KEPERCAYAAN TERHADAP MINAT MENABUNG DI BMT (Studi 

Kasus Petani Di Desa Srikaton, Kec. Jaken, Kab. Pati, Jawa Tengah)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap minat petani 

menabung di BMT? 

2. Apakah promosi berpengaruh secara signifikan terhadap minat petani 

menabung di BMT? 

3. Apakah presepsi berpengaruh secara signifikan terhadap minat petani 

menabung di BMT? 

4. Apakah kepercayaan berpengaruh secara signifikan terhadap minat petani 

menabung di BMT? 

5. Apakah religiusitas, promosi, presepsi, kepercayaan berpengaruh secara 

signifikan terhadap minat petani menabung di BMT? 
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C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap minat petani menabung 

di BMT. 

2. Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap minat petani menabung di 

BMT. 

3. Untuk mengetahui pengaruh presepsi terhadap minat petani menabung di 

BMT. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap minat petani 

menabung di BMT. 

5. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas, promosi, presepsi, kepercayaan 

terhadap minat petani menabung di BMT. 

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan sebagai berikut: 

1. Secara teoritis hasil penelitian ini meberikan wawasan mengenai 

pengaruh antar variabel yaitu religiusitas, promosi, presepsi, kepercayaan 

terhadap minat petani menabung di BMT dan memberikan sumbangan 

pemikiran dan pengetahuan dalam khasanah ekonomi Islam khususnya 

dan menambah literatur mengenai hal tersebut. Khususnya bagi 

lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 
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2. Secara praktis 

a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

informasi dan bahan masukan bagi BMT dan Lembaga Keuangan 

Syariah Lainnya. 

b. Bagi akademis, berguna sebagai haban informasi bagi peneliti lain 

yang berkaitan dengan perilaku konsumsi nasabah. Disisi lain, 

penelitian ini dapat menambah wawasan dan kepustakaan bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan. 

c. Bagi penulis, penelitian ini untuk memenuhi syarat guna 

memeproleh gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam. 

D. Sistematika Penulisan 

Dalam kajian penelitian ini, sistematika pembahasan secara garis 

besar dibagi menjadi lima bab yang saling keterkaitan. Sistematika ini 

memberikan gambaran serta logika berpikir dalam penelitian. Adapun 

sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang 

masalah, landasan awal dan sebagai acuan dalam penelitian, perumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan untuk 

mengetahui arah penulisan dalam penelitian. 

Bab kedua adalah landasan teori merupakan bab yang berisi tentang 

kerangka teori, telaah pustaka sebagai referensi penelitian mengenai hasil-

hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan 
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dengan penelitian yang dilakukan, pengembangan hipotesis dan kerangka 

penelitian yang diuji. 

Bab ketiga adalah metode penelitian berisi tentang gambaran teknik 

yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, 

sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian, metode pengumpulan 

data, pengujian instrumen, serta metode analisis data yang digunakan. 

Bab keempat adalah analisis data dan pembahasan merupakan bab 

yang berisi tentang hasil penelitian menggunakan teori-teori terkait berupa 

religiusitas, promosi, persepsi dan kepercayaan terhadap minat petani di Desa 

Srikaton, Kec. Jaken, Kab. Pati, Jawa Tengah menbung di BMT, analisis data 

menggunakan SPSS 24. 

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dari jawaban 

rumusan masalah dalam penelitian ini, juga saran dan masukan, serta 

kekurangan yang ada dalam penelitian ini sebagai bahan analisis lebih lanjut 

mengenai pengembangan lembaga keuangan syariah didaerah terpencil yang 

jauh dari kota khususnya di Desa Srikaton supaya lebih paham perbedaannya 

dengan lembaga keuangan konvensional. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

Pengaruh Religiusitas, Promosi, Persepsi dan Kepercayaan Terhadap Minat 

Petani di Desa Srikaton, Kec. Jaken, Kab. Pati, Jawa Tengah Menabung di 

BMT, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dapat disimpulkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Minat Petani di Desa Srikaton, Kec. Jaken, Kab. Pati, Jawa 

Tengah Menabung di BMT 

2. Dapat disimpulkan bahwa promosi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Minat Petani di Desa Srikaton, Kec. Jaken, Kab. Pati, Jawa 

Tengah Menabung di BMT. 

3. Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap Minat Petani di Desa Srikaton, Kec. Jaken, Kab. Pati, Jawa 

Tengah Menabung di BMT. 

4. Dapat disimpulkan bahwa Kepercayaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap Minat Petani di Desa Srikaton, Kec. Jaken, Kab. Pati, Jawa 

Tengah Menabung di BMT. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka 

selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat 

memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian 

ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Kepercayaan petani  di Desa Srikaton, Kec. Jaken, Kab. Pati, Jawa 

Tengah sekiranya perlu dipertahankan supaya kedepannya masyarakat 

petani bisa sadar akan pentinggnya menabung di BMT dari pada lembaga 

keuangan konvensional. 

2. Promosi seharusnya lebih diperhatikan lagi oleh BMT dalam bersaing 

dengan lembaga keungan lainnya. Karena, hal tersebut dapat dapat 

menimbulkan efek yang besar terhadap minat petani di Desa Srikaton, 

Kec. Jaken, Kab. Pati, Jawa Tengah untuk menabung. Dan juga promosi 

perlu ditingkat supaya masyarakat lebih memahami sistem LKS (lembaga 

keuangan syariah). 

3. Untuk peneliti selanjutnya penelitian ini menggunakan 4 variabel yang 

dijadikan faktor yang diduga mempengaruhi minat petani di Desa 

Srikaton, Kec. Jaken, Kab. Pati, Jawa Tengah untuk menabung di BMT. 

Untuk memperoleh hasil studi yang lebih baik, maka perlu dilakukan uji 

lagi dengan mengambil tema yang sama dan mengganti variabel pengaruh 

dengan variabel lainnya. 
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