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ABSTRAK 

 

 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia setiap tahun mengalami 

kenaikan, akan tetapi perkembangan tersebut masih kurang signifikan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mencari tahu pengaruh dari reputasi bank, keuntungan administratif 

dan stimulan religi terhadap minat masyarakat non-muslim menjadi nasabah bank 

syariah khususnya masyarakat non-muslim di Kabupaten Cilacap. Instrumen / alat 

dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebar 

secara langsung maupun secara daring kepada responden. Pencarian sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengumpulan sampel 

dengan memberikan batasan-batasan kriteria tertentu. Dari pembatasan tersebut 

diperoleh sampel sebanyak 100 orang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 

menggunakan analisis regresi berganda melalui aplikasi SPSS v.23. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa reputasi bank dan keuntungan administratif berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap minat masyarakat non-muslim menjadi nasabah bank 

syariah. Sedangkan stimulan religi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat 

masyarakat non-muslim menjadi nasabah bank syariah. 

 

Kata Kunci : Reputasi Bank, Keuntungan Administratif, Stimulan Religi, Minat, 

Non-Muslim 
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ABSTRACT 

 

The development of Islamic banking in Indonesia has increased every year, 

but this development is still less significant. This study aims to find out the influence 

of bank reputation, administrative benefits and religious stimulants on the interest of 

non-Muslim to become customers of Islamic banks, especially non-Muslim 

communities in Cilacap Regency. Instruments/tools in data collection in this study 

used questionnaires which were distributed directly or online to respondents. The 

sample search in this study used a purposive sampling technique, namely the 

collection of samples by providing certain criteria limits. From these restrictions, 

obtined a sample of 100 people. The data obtained were then analyzed using multiple 

regression analysis through the SPSS v.23 application. The results showed that the 

bank‟s reputation and administrative benefits had a positive and significant effect on 

the interest of non-Muslim to become customers of Islamic banks. While religious 

stimulants have no significant effect on the interest of non-Muslim to become 

customers of Islamic banks 

 

Keywords : Bank Reputation, Administrative Benefits, Religious Stimulants, Interest, 

Non-Muslim 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada era perkembangan digitalisasi yang kian hari kian marak seperti 

saat ini, telah menyajikan kemudahan dan peluang usaha untuk seseorang dalam 

kaitannya mengembangkan usaha miliknya. Oleh karena itu, persaingan usaha 

pada masa sekarang sudah tidak bisa dihindari. Persaingan tersebut terjadi 

karena semua orang menginginkan posisi yang terbaik dalam usaha yang 

digelutinya. Karena terjadi persaingan, maka seorang pengusaha harus mampu 

mengembangkan bisnisnya, agar dapat bertahan dan dapat lebih bergerak maju. 

Demikian juga dengan apa yang terjadi pada industri perbankan, khususnya 

perbankan syariah. Menurut Widyasari (2014), perbankan syariah sudah menjadi 

industri yang memiliki masa depan yang bagus dan bisnis yang perlu diampu 

dengan pengelolaan yang profesional. Oleh karena itu, para stakeholder dalam 

bisnis perbankan syariah harus memiliki kompetensi yang mumpuni agar 

mampu memajukan perbankan syariah di dunia, khususnya di Indonesia. 

Perbankan Islam atau syariah yaitu lembaga financial yang menjalankan 

operasional berasaskan syariah yang tertuang pada Al-Quran dan Al-Hadits. Al 

Quran dan hadits merupakan sumber dari seluruh hukum yang ada pada ajaran 

agama Islam. Al-Quran merupakan kumpulan dari firman Allah, sedangkan Al-

Hadits merupakan kumpulan sabda dari Rasulullah. Prinsip syariah yang 

dipegang teguh oleh bank syariah melarang bank syariah menggunakan sistem 



2 
 

  

bunga / riba dalam seluruh kegiatannya, baik dalam kegiatan menghimpun atau 

juga menyalurkan dana. Pelarangan riba terdapat dalam Al-Quran surat Al-

Imron ayat 130 yang tertulis: 

َ لعََلَّكُنْ تفُْلِحُىْ  اتَّقىُا اللّٰه ضٰعفََةً وَّۖ ا اضَْعَافًا هُّ بٰىٰٓ )١ٔ ٓ (-ىََۚ يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْيَ اٰهَنىُْا لََ تأَكُْلىُا الزِّ
1

 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

riba dengan berlipat ganda, dan bertawakalah kamu sekalian pada Allah agar 

kamu memperoleh keuntungan”. (QS Al-Imron [3]: 130). 

Pelarangan pengadaan / penggunaan riba dalam kegiatan ekonomi 

ternyata terdapat juga dalam kitab suci agama lain, seperti di kitab suci agama 

Kristen, Budha dan Hindu. Di dalam Bibel, pelarangan riba sudah ditetapkan 

selama lebih dari 1.400 tahun. Begitu juga di kitab Weda, yang mengisyaratkan 

bahwa orang yang melakukan riba, maka orang tersebut terkutuk karena riba 

merupakan dosa besar, dan melarang praktik penggunaan riba / bunga dalam 

perekonomian. Oleh karena itu, seseorang mencari keuntungan dengan cara 

mengambilnya dari riba, mau apapun itu bentuknya, adalah hal yang terlarang 

(Algaoud & Lewis, 2004). Sedangkan menurut pandangan agama Budha, tolak 

ukur dalam menentukan keuntungan, harus dilakukan dengan akhlak dan moral 

yang baik (Ksubho, 2009). Hal tersebut sama dengan prinsip syariah, dimana 

dalam mencari keuntungan, tidak boleh memberatkan salah satu pihak, dan 

harus berlaku adil. 

Perkembangan market share bank syariah di Indonesia tiap tahunnya 

mengalami kenaikan, hanya saja pada tahun 2018 mengalami penurunan. Pada 

                                                           
1
 Al Quran, 3:130 
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2017, pangsa pasar bank syariah di Indonesia ada pada kisaran angka 5,78 %. 

Sedangkan ketika 2018, persebaran pangsa pasar bank Islam di Indonesia telah 

terjadi penurunan sebesar 0,08 % menjadi 5,70 %. Kemudian pada tahun 2019 

dan tahun setelahnya, mengalami kenaikan, dari angka 5,95 % menjadi 6,18 % 

(Snapshot OJK tahun 2017, 2018, 2019 & 2020). 

Bank syariah mengalami perkembangan tidak di negara dominan 

penduduknya muslim saja, tetapi berkembang di negara non dominan muslim 

juga, seperti di negara-negara benua Eropa. Hal ini dicontohkan oleh negara 

Inggris. Negara Inggris memposisikan dirinya untuk menjadi pelopor, juga pusat 

keuangan syariah dunia. Dalam laporan yang dihimpun oleh International 

Fiancial Services London, menginformasikan bahwa perbankan syariah di 

Inggris telah lebih berkembang dan besar dari pada perbankan syariah di negara 

Pakistan (Sjahdeini, 2014). 

Bank syariah telah terbukti lebih baik dalam bertahan menghadapi krisis 

moneter, contohnya yang dialami oleh bank Muamalat tahun 1998. Hal ini 

diakibatkan atas pengelolaan bank Muamalat yang menekankan kehati-hatian 

dan tidak mengutamakan sistem perkiraan, yang akhirnya dapat mengakibatkan 

risiko yang fatal bagi bank maupun bagi nasabah. Berbeda dengan yang 

dilakukan oleh bank konvensional, yang akhirnya bank konvensional banyak 

yang kolaps atau bangkrut karena adanya krisis ekonomi pada tahun tersebut. 

Oleh karena itu, sistem perbankan syariah sangat diperlukan untuk kemaslahatan 

seluruh umat, bukan sebatas dialokasikan kepada orang Islam, melainkan 

ditujukan kepada orang diluar Islam juga (Apriyantini, 2014). 
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Bank syariah dapat dipilih menjadi pilihan yang tepat atau pilihan 

alternatif dari penggunaan sistem perbankan konvensional yang masif, seperti 

yang terjadi di Indonesia maupun di Malaysia yang menggunakan dua sistem 

perbankan. Akan tetapi, bank syariah harus memiliki peraturan dan prinsip yang 

berbeda dengan bank konvensional, agar perbedaan tersebut dapat menjadi tolok 

ukur penilaian bagi masyarakat atau pelaku ekonomi. Peraturan tersebut juga 

harus dapat mengayomi seluruh kepentingan atau agama dari semua lapisan 

konsumen, karena esensi dari syariah adalah bersifat universal, untuk seluruh 

umat. Dalam tesis yang dibuat oleh Adhipratama pada tahun 2018, pada saat 

sekarang, bank Islam telah diminati oleh semua kalangan konsumen, baik 

konsumen beragama Islam maupun beragama non Islam. 

Adanya operasional bank Islam di Indonesia, dimana mayoritasnya 

beragama Islam merupakan suatu hal yang sangat diperlukan, agar praktik 

ekonomi yang berasaskan Al-Quran dan hadits dapat tegak berdiri. Sistem 

ekonomi yang berdasarkan prinsip Islam diharapkan mampu berkembang dan 

dapat dipakai luas karena sistem ekonomi yang berdasarkan hukum syariah 

mampu bertahan dalam keadaan krisis. Meskipun demikian, perbankan syariah 

bukanlah hanya untuk orang yang beragama Islam semata, tetapi tidak menutup 

kemungkinan juga untuk non-muslim ikut terlibat dalam mengembangkan bank 

syariah di Indonesia maupun di dunia. Di Indonesia, khususnya penduduk di 

wilayah Kabupaten Cilacap, memiliki penduduk yang majemuk dalam hal 

sistem kepercayaan, yaitu ada yang memeluk agama Islam, Budha, Konghucu, 

Kristen, Hindu, Katolik dan aliran kepercayaan. Pembagian segmen penduduk di 
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wilayah Kabupaten Cilacap berdasarkan agama yang mereka anut dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1.1 

Total Penduduk Kabupaten Cilacap  

Didasarkan Agamanya pada Tahun 2020 

Agama Jumlah Pria Jumlah Wanita Total 

Islam 966.646 944.083 1.910.729 

Kristen 7.736 7.990 15.726 

Katolik 3.729 3.959 7.688 

Hindu 46 51 97 

Budha 943 1.001 1.944 

Konghucu 15 16 31 

Aliran 

Kepercayaan 

630 582 1212 

Jumlah 979.745 957.682 1.937.427 

Sumber: BPS Kabupaten Cilacap, 2020. 

Apabila kita lihat dikolom dan baris tabel 1.1 diatas, diketahui jika 

besarnya jumlah masyarakat di Kabupaten Cilacap yang beragama selain Islam 

adalah cukup banyak. Oleh karena itu, masih ada kemungkinan pangsa pasar 

bank Islam di Kabupaten Cilacap masih cukup besar untuk masyarakat non-

Islam. Maka dari itu, pemasar bank syariah di Kabupaten Cilacap harus mampu 

memanfaatkan peluang dan potensi yang ada tersebut. 
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Agar dapat menjaga eksistensi dan perkembangan bank syariah, para 

individu dalam industri perbankan syariah harus mampu merumuskan teknik 

pemasaran yang mampu menimbulkan minat bagi calon konsumen untuk 

menggunakan jasa di bank syariah. Calon konsumen tersebut bukan sebatas 

konsumen muslim saja, akan tetapi juga konsumen non-muslim. Apabila 

semakin tingginya minat dari calon konsumen, maka akan terjadi peningkatan 

permintaan akan bank syariah, dan akhirnya bank syariah dapat menyaingi bank 

konvensional. Slameto (2003) mendefinisikan minat sebagai kecondongan 

konstan dalam melihat atau menilai objek atau aktivitas. Menurut Sinungan 

(1990) indikator yang mampu memberi pengaruh munculnya minat seseorang 

dalam kaitan menjadi konsumen di suatu bank antara lain disebabkan karena 

adanya indikator stimulan religi, lokasi, service bank, reputasi, profit sharing, 

dan promosi dari bank. Minat masyarakat non-muslim menjadi nasabah bank 

syariah, dalam penelitian ini diakibatkan karena adanya indikator reputasi bank, 

keuntungan administratif dan stimulan religi. 

Reputasi dari suatu bank syariah adalah contoh indikator yang dapat 

menimbulkan adanya minat non-muslim menjadi nasabah. Menurut Asker 

&Keller (Sulistiarini, 2008) merumuskan bahwasanya reputation dari suatu 

badan usaha yaitu cara pandangan konsumen jika dilihat dari kualitas yang 

dihubungkan dengan nama perusahaan. Reputasi adalah faktor yang perlu 

diperhatikan dengan baik oleh bank syariah. Reputasi bank adalah suatu tatanan 

umum yang melindungi sebuah relasi dan trust yang tujuan akhirnya 

menghasilkan citra dari sebuah perusahaan. Dengan baiknya citra dari bank, 
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maka akan menimbulkan minat dan kepercayaan dari konsumen. Suatu bank, 

dikatakan punya citra yang baik apabila sudah diakui dan dipercayai atas jasa 

yang sudah mereka lakukan kepada konsumennyan (Maryani, 2005). Dalam riset 

yang dibuat Sawinda (2018) memutuskan jika reputasi dari bank syariah 

merupakan salah satu indikator yang mampu memunculkan minat masyarakat 

non-muslim dalam kaitan menjadi nasabah bank syariah. Pada penelitian 

tersebut, diperoleh hasil bahwa reputasi memiliki pengaruh yang signifikan dan 

bernilai positif dalam mempengaruhi minat non-muslim menjadi nasabah di 

bank syariah, yaitu dilihat dari maunya non-muslim menggunakan jasa yang 

ditawarkan bank syariah. Sedangkan dalam penelitian Marlina & Rosdiana 

(2020) menyatakan bahwa reputasi bank syariah secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap minat seorang non-islam untuk menjadi nasabah bank 

syariah. 

Variabel lain yang dapat memunculkan minat masyarakat, khususnya 

masyarakat selain yang beragama Islam menjadi nasabah perbankan syariah 

adalah keuntungan administratif. Menurut Gie (1992), yang dimaksud 

administration adalah keseluruhan proses aktivitas penyusunan dasar dimana 

yang melaksanakan adalah sekelompok individu yang dilakukan secara bekerja 

sama dan untuk mencapai tujuan tertentu. Keuntungan administratif disini dapat 

dilihat dari rendahnya biaya administrasi yang dibebankan bank kepada nasabah, 

maupun dapat dilihat dari besarnya keuntungan bagi hasil yang akan didapat 

oleh nasabah, dan lain sebagainya. Menurut Hapsari & Beik (2014), keuntungan 

administratif yang didapat oleh nasabah non-muslim dari rendahnya biaya 
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administrasi dan tingginya bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah akan 

mengakibatkan naiknya kecenderungan masyarakat non-muslim untuk terlibat 

kedalam bagian nasabah perbankan syariaah. Kesimpulan tersebut telah 

didukung dari riset Adhipratama (2018) yang menyimpulkan bahwa variabel 

keuntungan administratif memiliki pengaruh yang signifikan dan baik / positif 

terhadap minat non-Islam memakai jasa bank Islam. 

Stimulan religi yaitu variabel yang dapat menstimuli atau mempengaruhi 

seseorang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang dipicu oleh faktor agama 

orang tersebut (Machmudah, 2009). Menurut Delener yang dikutip dalam 

penelitian Nasrullah (2015), menjelaskan bahwa religiusitas merupakan faktor 

penting, pendorong dan dapat berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Hal ini 

dapat dilihat atau diperhatikan dari perilaku konsumen yang membeli atau 

mengonsumsi suatu produk karena tingkatan keimanannya (Nasrullah, 2015). 

Stimulan religi dapat menimbulkan minat seseorang untuk melakukan kegiatan 

ekonomi, seperti menjadi nasabah bank. Kesimpulan tersebut sesuai dengan apa 

yang diteliti Machmudah pada tahun 2009. Dalam penelitian tersebut, 

menyimpulkan adanya pengaruh stimulan religi secara signifkan dan positif 

kepada minatnya umat agama non-islam untuk jadi nasabah bank syariah. 

Argumen tersebut sudah didukung riset dari Andika pada tahun 2015 yang 

menyimpulkan jika stimulan religi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

minatnya non-Islam menggunakan jasa bank yang akhirnya jadi konsumen / 

nasabah bank syariah. Sedangkan dalam penelitian yang dikerjakan oleh 

Sawinda (2018) mendapatkan informasi bahwa stimulan religi memiliki 
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pengaruh yang negatif terhadap minat orang non-islam menjadi nasabah 

perbankan syariah. 

Riset ini memiliki objek yang akan diteliti yaitu masyarakat non-muslim 

yang bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap yaitu sebuah 

kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yang luas areanya 2.385 Km
2
. Jumlah 

penduduk di Kabupaten Cilacap pada tahun 2020 adalah 1.937.427, dan 

memiliki total 24 kecamatan. Mayoritas penduduk di Kabupaten Cilacap 

memeluk agama Islam, dengan jumlah 1.910.729, disusul oleh pemeluk agama 

Kristen sebanyak 15.726, Katolik sebanyak 7.688, Budha sebanyak 1.944, 

Aliran Kepercayaan sebanyak 1.212, Hindu sebanyak 97 dan Konghucu 

sebanyak 31 orang. 

Alasan peneliti memilih masyarakat non-muslim di Kabupaten Cilacap 

sebagai objek penelitian karena jumlah masyarakat non-muslim di Kabupaten 

Cilacap banyak (sejumlah 26.698 orang). Dengan banyaknya masyarakat non-

muslim di Kabupaten Cilacap, maka terdapat peluang yang cukup besar bagi 

perbankan syariah untuk memasarkan brand-nya bukan hanya kepada 

masyarakat beragama Islam saja, juga harus menjangkau kalangan masyarakat 

non-muslim juga. Selain hal tersebut, masyarakat non-muslim di Kabupaten 

Cilacap masih memandang jika adanya bank syariah dikhususkan untuk umat 

muslim, sedangkan pandangan tersebut keliru, karena pada dasarnya, agama-

agama selain Islam juga melarang praktik riba, dan perbankan syariah 

menerapkan pelarangan riba dalam operasionalnya. 
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Apabila ditarik kesimpulan dari penjelasan di atas, penulis merasa 

berkeinginan untuk melaksanakan riset / penelitian dengan menggunakan judul 

“Pengaruh Reputasi Bank, Keuntungan Administratif dan Stimulan Religi 

Terhadap Minat Masyarakat Non-Muslim Menjadi Nasabah  Bank Syariah 

(Studi Kasus Pada Masyarakat Non-Muslim Di Kab. Cilacap)” dengan 

menggunakan empat variabel, yaitu variabel reputasi bank, keuntungan 

administratif dan stimulan religi sebagai variabel independen, kemudian dengan 

variabel dependen yaitu variabel minat masyarakat non-muslim menjadi nasabah 

bank syariah. Alasan penulis menggunakan variabel independen tersebut karena 

adanya tidak konsisten hasil dan perlu adanya uji ulang variabel independen 

terhadap variabel minat. 

B. Rumusan Masalah 

Dilihat dari pemaparan latar belakang yang sudah disajikan sebelumnya, 

oleh karenanya peneliti mengambil rumusan masalah penelitian berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh dari reputasi bank terhadap minat masyarakat non-

muslim menjadi nasabah di bank syariah di wilayah Kabupaten Cilacap? 

2. Bagaimanakah pengaruh dari keuntungan administratif terhadap minat 

masyarakat non-muslim menjadi nasabah di bank syariah di wilayah 

Kabupaten Cilacap? 

3. Bagaimanakah pengaruh dari stimulan religi terhadap minat masyarakat 

non-muslim menjadi nasabah di bank syariah di wilayah Kabupaten 

Cilacap? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berlandaskan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, kemudian 

disimpulkan tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam riset ini 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh reputasi bank terhadap minat masyarakat non-

muslim menjadi nasabah bank syariah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh keuntungan administratif terhadap minat 

masyarakat non-muslim menjadi nasabah bank syariah. 

3. Untuk mengetahui pengaruh stimulan religi terhadap minat masyarakat non-

muslim menjadi nasabah bank syariah. 

Berdasarkan apa yang akan diteliti dalam penelitian ini, penulis 

mengharapkan agar penelitian mampu menghasilkan manfaat bagi berbagai 

pihak, yaitu: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu kepada 

penulis tentang minat masyarakat yang beragama selain Islam jadi nasabah 

bank syariah. 

2. Bagi Akademisi dan Peneliti Berikutnya 

Sebagai referensi / rujukan dan bahan pembelajaran bagi para 

akademisi yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai minatnya 

masyarakat umat agama selain Islam dalam menjadi nasabah perbankan 

syariah.  

3. Bagi Bank Syariah di Indonesia 
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Sebagai rujukan dan informasi kepada bank syariah terkait dengan 

penentuan teknik pemasaran yang tepat kepada seluruh lapisan agama 

masyarakat, baik muslim maupun non-muslim. 

D. Sistematika Penulisan 

Dalam rangka menggambarkan dan memahami isi bahasan penelitian ini, 

peneliti hendak memaparkan sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan 

penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu bab I pendahuluan, bab II landasan 

teori, bab III metode penelitian, bab IV hasil dan pembahasan, dan bab V 

penutup. 

Bab I pendahuluan merupakan bab yang berada di awal dalam penelitian 

ini. Pada bab ini, memuat mengenai latar belakang munculnya masalah, rumusan 

masalah, lalu tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini, memaparkan mengenai 

teori yang mendasar dan digunakan dalam penelitian. Landasan teori berisi teori 

yang digunakan dalam penelitian, telaah pustaka, pengembangan hipotesis dan 

kerangka pemikiran dari penelitian. 

Bab III adalah metode penelitian. Pada bagian ini memaparkan mengenai 

apa jenis dari penelitian ini, jenis dan sumber data yang akan digunakan, 

populasi dan sampel, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data. 

Bab IV adalah hasil pembahasan. Bagian tersebut membicarakan tentang 

gambaran objek penelitan, hasil analisis data, pembahasan dan pandangan / 

argumentasi dari penulis. 



13 
 

  

Bab V merupakan penutup dari penelitian. Dalam bab ini memuat 

simpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan pengukuran dan perhitungan data, peneliti menarik 

empat kesimpulan yang disesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian 

ini. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu minat masyarakat non-muslim, 

sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini ada tiga, yaitu reputasi bank, 

keuntungan administratif dan stimulan religi. Maka dari itu, hasil dari penelitian 

ini adalah: 

1. Faktor reputasi bank dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan 

dan positif terhadap minat masyarakat non-muslim menjadi nasabah bank 

syariah. Maka, hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat diterima. 

2. Faktor keuntungan administratif dalam penelitian ini memiliki pengaruh 

yang signifikan dan positif terhadap minat masyarakat non-muslim menjadi 

nasabah bank syariah. Maka, hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat 

diterima. 

3. Faktor stimulan religi dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap 

minat masyarakat non-muslim menjadi nasabah bank syariah. Maka, 

hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak. 
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4. Faktor reputasi bank, keuntungan administratif, dan stimulan religi bersama-

sama berpengaruh atau mempengaruhi minat masyarakat non-muslim di 

Kabupaten Cilacap dalam kaitannya menjadi nasabah bank di syariah. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Bagi semua yang orang yang melaksanakan penelitian, pastinya mereka 

mengalami yang namanya kesulitan, yang akhirnya menjadikan keterbatasan 

penelitian. Di bawah merupakan beberapa keterbatasan atau kesulitan yang 

dialami peneliti dalam membuat penelitian ini: 

1. Riset ini menggunakan variabel yang masih belum banyak dipakai oleh 

peneliti sebelumnya, yang akhirnya menjadikan peneliti sulit mencari 

rujukan yang sesuai dengan faktor dan tema yang akan diangkat dalam 

penelitian ini. Akibatnya, ada beberapa faktor / variabel yang masih belum 

dapat dibahas secara lebih mendalam, karena terbatasnya teori dan telaah 

pustaka yang tersedia. 

2. Peneliti mengalami hal yang tidak mudah dalam penyebaran kuesioner. Hal 

ini dikarenakan masa pandemi covid-19. Akhirnya peneliti harus 

mengunjungi beberapa responden saja secara langsung tetapi dengan 

menggunakan protokol kesehatan yang sesuai arahan pemerintah, kemudian 

meminta tolong untuk disebarkan secara online oleh responden tersebut. 

3. Karena sulitnya penyebaran kuesioner akibat masa pandemi, mengakibatkan 

data yang didapat hanya berada di kisaran sampel minimal. Oleh karena itu, 

masih dimungkinkan adanya kesulitan dan hambatan dalam mengolah data. 
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C. Saran 

Sesuai dengan apa yang dipaparkan dalam kesimpulan dan batasan 

penelitian, peneliti menganjurkan kepada para pemasar atau marketers 

perbankan syariah untuk lebih intens memasarkan bank syariah kepada warga 

non-muslim juga, bukan hanya untuk orang muslim. 
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