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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu pengaruh promosi, pengetahuan, 

kepercayaan, dan reputasi terhadap minat masyarakat Provinsi Jawa Timur untuk 

menyimpan uang di perbankan syariah dengan religiusitas menjadi variabel 

moderating. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Sampel penelitian yakni 

masyarakat Provinsi Jawa Timur. Teknik pengumpulan sampel menggunakan 

purposive sampling sejumlah 100 sampel. Analisis data memakai Moderated 

Regression Analysis (MRA) dengan menggunakan alat analisis IBM SPSS 

Statistic 25. Hasil penelitian menunjukkan promosi dan reputasi tidak 

berpengaruh terhadap minat menabung, pengetahuan dan kepercayaan 

berpengaruh terhadap minat menabung. Penelitian ini berargumen empat hal, 

yaitu: 1) religiusitas tidak dapat memoderasi hubungan promosi terhadap minat 

menabung, 2) religiusitas tidak dapat memoderasi hubungan pengetahuan 

terhadap minat menabung, 3) religiusitas tidak dapat memoderasi hubungan 

kepercayaan terhadap minat menabung, dan 4) religiusitas tidak dapat 

memoderasi hubungan reputasi terhadap minat menabung. 

Kata Kunci: Promosi, Pengetahuan, Kepercayaan, Reputasi, Minat, Religiusitas. 
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ABSTRACT 

This study aims to determine the effect of promotion, knowledge, trust, and 

reputation on the interest of the people of East Java Province to save in Islamic 

banks with religiosity as a moderating variable. This study was quantitative 

research. The sample in this study was the people of East Java Province. The 

sample collection technique used purposive sampling with a total sample of 100 

samples. The data analysis technique used Moderated Regression Analysis (MRA) 

using the IBM SPSS Statistic 25 analysis tool. The results demonstrated that 

promotion and reputation did not affect interest in saving, knowledge and trust 

affects an interest in saving. This study argues four points, namely: 1) religiosity 

cannot moderate the relationship between promotion and interest in saving, 2) 

religiosity cannot moderate the relationship between knowledge and interest in 

saving, 3) religiosity cannot moderate the relationship between trust and interest 

in saving, and 4) religiosity cannot moderate the relationship between reputation 

and interest in saving. 

Keywords: Promotion, Knowledge, Trust, Reputation, Interest, Religiosity. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang` 

Kemajuan suatu negara dalam bidang perekonomian sangat ditentukan 

oleh kegiatan sektor perbankan yang dijalankan. Sektor perbankan di 

Indonesia berkembang cukup pesat dan mendominasi kegiatan 

perekonomian (Pamilih & Widhiastuti, 2020). Ada dua macam lembaga 

keuangan di Indonesia, yakni perbankan konvensional dan perbankan 

syariah (Umah et al., 2018). Perbankan konvensional merupakan perbankan 

yang aktivitas bisnisnya dijalankan secara konvensional. Sedangkan bank 

syariah merupakan instansi finansial yang aktivitas usahanya dilaksanakan 

berdasarkan kaidah islam dan berguna dalam melancarkan sistem 

perekonomian khususnya di sektor riil (Yudiana, 2014). Secara historis, 

eksistensi bank berbasis Syariah di Indonesia dimulai semenjak awal 1990-

an. Berasal dari diskusi tentang bank syariah sebagai bisnis Islam pada awal 

1980-an. MUI kemudian mempelopori berdirinya perbankan syariah di 

Indonesia pada 18-20 Agustus 1990 (Kasmir, 2008).  

 Perbankan syariah menjalankan sistem operasionalnya berdasarkan 

dengan kaidah Syariah, yakni bahwa semua aktivitas yang dijalankan tidak 

memuat unsur riba, maysir, dan gharar sesuai perintah al-Qur’an dan hadits 

(Riza et al., 2021). Dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah dan 

mengingat pentingnya peran lembaga keuangan bagi kehidupan suatu 
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negara yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat 

diberikan kebebasan untuk menentukan lembaga keuangan apa yang akan 

digunakan (Romdhoni & Ratnasari, 2018). 

Perkembangan pesat bank syariah di Indonesia terbukti dari 

meningkatnya jumlah aset bank syariah yang cukup pesat hanya dalam 

waktu empat tahun terakhir. Sejalan dengan itu jumlah bank dan kantor 

yang telah memadai juga meningkat secara signifikan. Perkembangan bank 

syariah dalam empat tahun terakhir ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 Statistik Perbankan Syariah di Indonesia 

Indikator 2018 2019 2020 2021 

Bank Umum Syariah 

Total Aset (dalam miliar rupiah) 

Jumlah Bank 

Jumlah Kantor 

 

316.691 

14 

1 875  

 

350.364 

14 

1 919 

 

397.073 

14 

2 034 

 

423.170 

12 

2032 

Unit Usaha Syariah 

Total Aset (dalam miliar rupiah) 

Jumlah Bank 

Jumlah Kantor 

 

160.636  

20 

354  

 

174.200 

20 

381 

 

196.875  

20 

392  

 

210.614 

21 

411 

Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah 

Total Aset 

Jumlah Bank 

Jumlah Kantor 

 

- 

167 

495  

 

- 

164 

617 

 

- 

163 

627 

 

- 

163 

661 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (www.ojk.go.id) 

Berdasarkan tabel di atas bisa ditinjau bahwa jumlah aset bank umum 

syariah dan unit usaha syariah dari tahun 2018-2021 semakin meningkat. 

Pertumbuhan perbankan syariah tersebut diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam meningkatkan stabilitas perekonomian nasional (Pamilih 

& Widhiastuti, 2020). Namun jika dibandingkan dengan jumlah umat Islam 

di Indonesia yang sebesar 87,2%, hanya 9,13% yang ikut berpartisipasi 

http://www.ojk.go.id/
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terhadap bank syariah, hal ini masih terbilang cukup rendah yaitu hanya 

sebanyak 30,27 juta orang yang menjadi nasabah bank syariah.1 Maka dari 

itu dapat dilihat bahwa masyarakat Muslim Indonesia belum banyak yang 

ikut berkontribusi mengembangkan perbankan syariah Indonesia (Nengsih, 

Hamzah, & Olida, 2021).  

Dewasa ini, perkembangan bank syariah di Jawa Timur juga cukup 

pesat, dibuktikan dengan meningkatnya jaringan kantor perbankan syariah 

dan kinerja perbankan syariah di Jawa Timur dari 2018-2020.  Berdasarkan 

laporan OJK tahun 2021, potensi aset perbankan syariah di Jawa Timur 

mencapai 5,46% dari keseluruhan aset perbankan. Dilain sisi dana pihak 

ketiga (DPK) bank syariah juga meningkat yaitu sebesar 5,05% dari 

keseluruhan DPK perbankan. Pembiayaan syariah yang terdistribusi di Jawa 

Timur juga meningkat sebesar 6,43%. Dari total tersebut, terdapat 29,35% 

yang belum tergarap secara maksimal, peristiwa tersebut muncul 

dikarenakan terdapat banyak masyarakat Jawa Timur yang belum memakai 

produk dan pelayanan finansial Syariah walaupun taraf pemahaman 

masyarakat Jawa Timur tentang hal tersebut telah cukup baik.    

Untuk mengatasi lambatnya pertumbuhan perbankan syariah, berbagai 

macam strategi dilakukan. Meski demikian hingga sekarang bank syariah 

belum bisa menyaingi bank konvensional. Salah satu alasannya adalah 

sebagian besar masyarakat masih percaya bahwasanya menyimpan uang di 

perbankan syariah sama dengan menyimpan uang di perbankan 

                                                             
1https://www.cnnindonesia.com,  diakses pada 9 Desember 2021 pukul 07.00. 

https://www.cnnindonesia.com/
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konvensional (Asraf, 2020). Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan minat menabung penduduk muslim di Indonesia adalah 

dengan melakukan marketing mix, menyediakan produk tabungan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat, melakukan promosi ke masyarakat melalui 

brosur atau kalender serta melakukan edukasi ke sekolah dan majelis ta’lim 

(Utama & Marlius, 2021). 

Menurut Kotler dalam penelitian Syahrial (2018) minat menabung 

atau minat beli perilaku adalah suatu tanggapan dari pelanggan terhadap 

objek yang ditandai melalui keinginan untuk membeli. Minat merupakan 

penggabungan kehendak dan keinginan yang bisa berkembang. Minat dapat 

menjadi faktor utama dalam memberikan pengaruh terhadap preferensi 

konsumen untuk menabung (Iskandarwasid & Sunendar, 2011). Sementara 

itu, menabung adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

di masa depan. Selain itu, menabung mempunyai arti penting agar seseorang 

menjadi bijak dalam mengelola keuangan, manajemen diri, serta tidak hidup 

yang berlebihan dan boros. BI menjelaskan bahwa minat menabung 

masyarakat Jawa Timur hanya sejumlah 54,05% dari 37 juta penduduk yang 

menabung di bank. Secara kultur, hal ini disebabkan oleh rendahnya budaya 

menabung di kalangan masyarakat Jawa Timur (Faridah et al., 2021).  

Tingkat minat menabung di bank Syariah dipengaruhi beragam faktor. 

Faktor pertama yakni pengetahuan tentang perbankan syariah. Dalam 

penelitian Widowati & Mustikawati (2018) dijelaskan bahwa tingkat 

pengetahuan yang tinggi merupakan faktor yang bisa berpengaruh terhadap 
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minat individu dalam menabung. Pengetahuan dan pemahaman tentang 

perbankan syariah yang tinggi berdampak dengan meningkatnya minat 

menabung di perbankan syariah. Pemahaman terkait bank syariah bisa 

berasal dari pendidikan formal maupun nonformal. Pengetahuan yang 

dimaksud disini adalah pengetahuan mengenai produk-produk perbankan 

Syariah (Faridah et al., 2021).  

Faktor kedua adalah reputasi bank. Suatu bank harus memperhatikan 

tingkat reputasi yang dimilikinya. Reputasi menjadi salah satu alasan utama 

konsumen memutuskan untuk menabung di bank. Salah satu alasan 

mengapa orang memilih menabung di bank adalah karena reputasinya. 

Karena layanan yang diberikan oleh bank tidak berwujud. Masyarakat akan 

lebih tertarik pada bank yang menawarkan kemudahan dan keuntungan, 

sehingga bank harus memberikan perhatian yang lebih terhadap keinginan 

dan kebutuhan masyarakat sepanjang waktu (Widowati & Mustikawati, 

2018).  

Faktor ketiga adalah promosi. Dalam penelitian Pamilih & 

Widhiastuti (2020) menyebutkan bahwa keputusan menabung akan 

meningkat dengan adanya promosi. Karena melalui kegiatan promosi bisa 

menambah jumlah konsumen maupun menarik konsumen baru yang 

berdampak pada meningkatnya jumlah tabungan. 

Faktor keempat adalah kepercayaan. Aziz & Hendrasetyo (2019) 

menjelaskan bahwasanya kepercayaan pelanggan dianggap sebagai bagian 
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utama dari menjalin hubungan jangka panjang yang melibatkan seluruh 

pihak. Untuk itu, perlu adanya memaksimalkan tingkat kepercayaan yang 

besar kepada pelanggan. Dengan tingkat kepercayaan yang terjalin, kegiatan 

perbankan dapat berjalan lebih intensif antara nasabah dengan pihak bank. 

Namun demikian, berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya 

masih terdapat inkonsistensi hasil dari variabel-variabel yang diteliti yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Arniati et al (2020) yang menyatakan bahwa 

variabel pengetahuan berpengaruh terhadap minat menabung di bank 

syariah, namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Mahfuz (2021) yang menyatakan bahwa variabel pengetahuan tidak 

berpengaruh terhadap minat menabung di bank syariah. Selanjutnya hasil 

penelitian Ermawati & Sidiq (2021) menyatakan bahwa variabel 

kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung di 

bank syariah, namun berbeda dengan hasil penelitian oleh Aziz & 

Hendrastyo (2019) yang menyatakan bahwa kepercayaan tidak berpengaruh 

terhadap minat menabung di bank syariah. Oleh karena itu penelitian ini 

akan mengkaji kembali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat 

menabung di bank syariah. 

Pada penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu 

variabel promosi, pengetahuan, kepercayaan, dan promosi, satu variabel 

dependen yaitu minat dan menggunakan satu variabel moderasi yaitu 

religiusitas. Variabel moderasi adalah variabel yang bersifat memperkuat 
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atau memperlemah variabel independen terhadap variabel dependen 

(Solimun et al 2017). 

Religiusitas juga diduga dapat mempengaruhi minat menabung. 

Religiusitas adalah seperangkat perilaku yang melibatkan pengetahuan 

tentang agama, emosi diri dan tindakan seseorang ketika terlibat dalam 

kegiatan keagamaan (Zuhirsyan & Nurlinda, 2018). Hasanah (2019) 

mendefinisikan religiusitas sebagai wujud dari sistem kepercayaan yang 

diikuti dengan menghormati prinsip-prinsip agama agar sikap dan perilaku 

berdampak pada keputusan mengenai pilihan yang ada. Menurut Abou-

Youssef et al. (2015) religiusitas kemungkinan besar menjadi faktor dalam 

memutuskan bank mana yang akan digunakan. Hal Tersebut sejalan dengan 

penelitian dari Rokhani & Nurkhin (2021) bahwa religiusitas yang dimiliki 

nasabah secara positif dan signifikan memoderasi kontribusi pengetahuan 

terhadap minat mahasiswa untuk menyimpan uang di perbankan syariah. 

Dalam studi lain peran religiusitas dapat memperkuat pengambilan 

keputusan untuk menabung di perbankan syariah diantaranya dari Thohari 

& Hakim (2021) yang menjelaskan bahwasanya religiusitas dapat 

meningkatkan product knowledge terhadap keputusan menabung di bank 

syariah. 

Latar belakang di atas menjelaskan bahwa penelitian yang 

menggunakan religiusitas sebagai variabel moderasi antara promosi, 

pengetahuan, kepercayaan dan reputasi terhadap minat menyimpan uang di 

perbankan syariah masih sangat terbatas, sehingga peneliti tertarik untuk 
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menggunakan “Pengaruh Promosi, Pengetahuan, Kepercayaan dan reputasi 

terhadap Minat Masyarakat Jawa Timur Menabung di Bank Syariah dengan 

Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi” sebagai judul dalam penelitian ini.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menyusun rumusan 

masalah ke dalam pertanyaan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah promosi mempengaruhi minat masyarakat Provinsi Jawa Timur 

untuk menabung di bank syariah? 

2. Apakah pengetahuan mempengaruhi minat masyarakat Provinsi Jawa 

Timur untuk menabung di bank syariah? 

3. Apakah kepercayaan mempengaruhi minat masyarakat Provinsi Jawa 

Timur untuk menabung di bank syariah? 

4. Apakah reputasi mempengaruhi minat masyarakat Provinsi Jawa Timur 

untuk menabung di bank syariah? 

5. Apakah religiusitas dapat memoderasi promosi terhadap minat 

masyarakat Provinsi Jawa Timur menabung di bank syariah? 

6. Apakah religiusitas dapat memoderasi pengetahuan terhadap minat 

masyarakat Provinsi Jawa Timur menabung di bank syariah? 

7. Apakah religiusitas dapat memoderasi kepercayaan terhadap minat 

masyarakat Provinsi Jawa Timur menabung di bank syariah? 

8. Apakah religiusitas dapat memoderasi reputasi terhadap minat 

masyarakat Provinsi Jawa Timur menabung di bank syariah? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan pengaruh promosi terhadap minat masyarakat 

Provinsi Jawa Timur menabung di bank syariah. 

2. Untuk menjelaskan pengaruh pengetahuan terhadap minat masyarakat 

Provinsi Jawa Timur menabung di bank syariah. 

3. Untuk menjelaskan pengaruh kepercayaan terhadap minat masyarakat 

Provinsi Jawa Timur menabung di bank syariah. 

4. Untuk menjelaskan pengaruh reputasi terhadap minat masyarakat 

Provinsi Jawa Timur menabung di bank syariah. 

5. Untuk menjelaskan pengaruh promosi terhadap minat masyarakat 

Provinsi Jawa Timur menabung di bank syariah dengan religiusitas 

sebagai variabel moderating. 

6. Untuk menjelaskan pengaruh pengetahuan terhadap minat masyarakat 

Provinsi Jawa Timur menabung di bank syariah dengan religiusitas 

sebagai variabel moderating. 

7. Untuk menjelaskan pengaruh kepercayaan terhadap minat masyarakat 

Provinsi Jawa Timur menabung di bank syariah dengan religiusitas 

sebagai variabel moderating. 

8. Untuk menjelaskan pengaruh reputasi terhadap minat masyarakat 

Provinsi Jawa Timur menabung di bank syariah dengan religiusitas 

sebagai variabel moderating. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Adanya Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman 

bagi para akademisi khususnya yang mempelajari perbankan 

syariah. 

b. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap bidang perbankan 

syariah yang terus berkembang seiring perkembangan zaman. 

c. Diharapkan penelitian ini bisa dimanfaatkan menjadi bahan 

pertimbangan atau dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya yang 

memiliki kesamaan topik. 

2. Manfaat Praktis 

Temuan penelitian ini dihharapkan bisa menjadi pedoman bagi semua 

pihak yang terlibat, termasuk regulator perbankan dan masyarakat 

umum sehingga bank syariah dapat terus meningkatkan dan 

mengembangkan strategi yang menarik nasabah. 

E. Sistematika Pembahasan 

Bab I: Pendahuluan 

Bab ini memuat latar belakang penelitian, serta isu-isu yang dibahas 

pada penelitian ini. Terdapat pula rumusan masalah, tujuan penelitian, serta 

manfaat dari penelitian ini. Pada akhir bab terdapat sistematika pembahasan 

yang menggambarkan pola penulisan secara umum. 

Bab II: Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis 
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Bab ini berisi kerangka teoritis untuk menjelaskan definisi variabel 

dalam penelitian ini. Selain itu, penulis menjelaskan kerangka konseptual, 

model hipotesis, dan hipotesis penelitian dalam bab ini. 

Bab III: Metodologi Penelitian 

Pada bab ini, peneliti membahas ruang lingkup penelitian meliputi 

pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, 

teknik sampling, metode pengumpulan data, identifikasi variabel, skala 

pengukuran, dan metode analisis data. 

Bab IV: Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan hasil dari pengolahan data beserta diskusi atau 

pengkajian terhadap temuan penelitian yang dipakai dalam menjawab setiap 

rumusan masalah. 

Bab V: Penutup  

Peneliti akan menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil dan 

pembahasan bab sebelumnya. Selain itu, disampaikan pula saran-saran yang 

meliputi implikasi penelitian, kekurangan yang mungkin tidak tercapai 

dalam penelitian ini, dan ide-ide yang dapat dikembangkan untuk penelitian 

selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian tentang pengaruh 

promosi, pengetahuan, kepercayaan dan reputasi terhadap minat masyarakat 

Provinsi Jawa Timur menabung di bank syariah dengan religiusitas sebagai 

variabel moderating yaitu: 

1. Variabel promosi tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat Jawa 

Timur untuk menabung di bank syariah. Dimana hal tersebut tidak 

sejalan dengan hipotesis yang dibuat oleh penulis. 

2. Variabel pengetahuan berpengaruh terhadap minat masyarakat Jawa 

Timur untuk menabung di bank syariah. Dimana temuan penelitian ini 

sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan oleh penulis. 

3. Variabel kepercayaan berpengaruh terhadap minat masyarakat Jawa 

Timur untuk menabung di bank syariah. Dimana temuan penelitian ini 

sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan oleh penulis. 

4. Variabel reputasi tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat Jawa 

Timur untuk menabung di bank syariah. Dimana temuan penelitian ini 

tidak sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan oleh penulis. 

5. Variabel religiusitas tidak dapat memoderasi hubungan promosi terhadap 

minat masyarakat Jawa Timur untuk menabung di bank syariah, atau 

dapat dikatakan bahwa variabel religiusitas tidak dapat memperkuat atau 
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memperlemah hubungan promosi terhadap minat. Sehingga temuan dari 

penelitian ini tidak selaras dengan hipotesis yang dibuat oleh penulis. 

6. Variabel religiusitas tidak dapat memoderasi hubungan pengetahuan 

terhadap minat masyarakat Jawa Timur untuk menabung di bank syariah, 

atau dapat dikatakan bahwa variabel religiusitas tidak dapat memperkuat 

atau memperlemah hubungan pengetahuan terhadap minat. Sehingga 

temuan dari penelitian ini tidak selaras dengan hipotesis yang dibuat oleh 

penulis. 

7. Variabel religiusitas tidak dapat memoderasi hubungan kepercayaan 

terhadap minat masyarakat Jawa Timur untuk menabung di bank syariah, 

atau dapat dikatakan bahwa variabel religiusitas tidak dapat memperkuat 

atau memperlemah hubungan kepercayaan terhadap minat. Sehingga 

hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang dirumuskan oleh 

penulis. 

8. Variabel religiusitas tidak dapat memoderasi hubungan reputasi terhadap 

minat masyarakat Jawa Timur untuk menabung di bank syariah, atau 

dapat dikatakan bahwa variabel religiusitas tidak dapat memperkuat atau 

memperlemah hubungan reputasi terhadap minat. Sehingga temuan dari 

penelitian ini tidak selaras dengan hipotesis yang dibuat oleh penulis. 

B. Implikasi 

1. Promosi tidak berpengaruh terhadap minat menabung masyarakat Jawa 

Timur di bank syariah. Penelitian ini bisa dijadikan pedoman bagi pihak 

yang terkait untuk terus meningkatkan kegiatan promosi bank syariah, 
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baik secara langsung, melalui media cetak maupun elektronik agar minat 

masyarakat terhadap bank syariah semakin meningkat. 

2. Pengetahuan berpengaruh terhadap minat menabung masyarakat Jawa 

Timur di bank syariah. Hasil penelitian ini bisa dijadikan pedoman bagi 

pihak yang terkait untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan 

sosialisasi mengenai bank syariah. Karena melalui sosialisasi dapat 

meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bank syariah sehingga 

minat masyarakat terhadap bank syariah akan semakin meningkat. 

3. Kepercayaan berpengaruh terhadap minat menabung masyarakat Jawa 

Timur di bank syariah. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai 

pedoman bagi semua pihak yang terlibat agar tetap terus memberikan 

pelayanan terbaik untuk masyarakat. Karena melalui pelayanan optimal 

diyakini akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. 

Sehingga minat masyarakat terhadap bank syariah semakin meningkat. 

4. Reputasi tidak berpengaruh terhadap minat menabung masyarakat Jawa 

Timur di bank syariah. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pedoman bagi pihak terkait untuk tetap bertanggung jawab dan menjaga 

keunggulannya, karena perusahaan yang bertanggung jawab pada 

lingkungannya, akan memperoleh banyak manfaat, salah satu manfaatnya 

adalah meningkatnya reputasi bank. 

5. Religiusitas tidak dapat memoderasi hubungan promosi, pengetahuan, 

kepercayaan dan reputasi terhadap minat menabung masyarakat Jawa 

Timur di bank syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran 
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agama belum bisa menjadi acuan masyarakat untuk memilih bank 

syariah. Berbagai cara dapat dilakukan oleh pihak terkait contohnya 

seperti menyelenggarakan kegiatan-kegiatan islami untuk mendekatkan 

diri dengan masyarakat. Selain itu, pihak terkait dapat berkolaborasi 

dengan akademisi atau ulama untuk memberikan pemahaman tentang 

perbankan syariah, menerangkan bahwasanya bank syariah merupakan 

opsi yang layak yang menganut prinsip-prinsip syariah. Hal ini 

dimaksudkan agar dengan meningkatnya keimanan individu akan akan 

menambah minat untuk menabung di bank syariah. 

C. Keterbatasan Penelitian dan Saran 

1. Dalam pengukuran minat menabung, penelitian ini hanya menggunakan 

variabel promosi, pengetahuan, kepercayaan, reputasi, dan religiusitas. 

Sehingga bagi penelitian berikutnya diharap dapat melakukan 

pengembangan dengan variabel yang lain untuk mendapatkan informasi 

yang komprehensif tentang faktor yang berpengaruh terhadap minat 

menabung di bank syariah. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan satu jenis variabel moderating. 

Sehingga bagi penelitian berikutnya diharap dapat mengembangkan 

variabel moderating dengan menambahkan jenis variabel moderating, 

atau melakukan pengembangan melalui jenis variabel lain seperti 

intervening. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel religiustas sebagai variabel 

moderating tidak dapat memoderasi semua variabel independen terhadap 
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variabel dependen. Sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya 

dapat menggunakan variabel lain sebagai variabel moderating. 

4. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah SPSS versi 

25. Sehingga bagi penelitian berikutnya diharap dapat dikembangkan 

melalui metode analisis yang berbeda. 
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