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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah, 
religiositas, kualitas layanan dan keterjangkauan akses layanan terhadap keputusan 
menggunakan produk perbankan syariah di Klaten. Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif kuantitatif dengan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah 
masyarakat muslim yang menggunakan produk perbankan syariah di Klaten. Jumlah 
sampel penelitian sebanyak 298 responden diperoleh dengan metode purposive 
sampling. Penelitian ini berdasarkan data primer berupa kuesioner yang dikumpulkan 
dari seluruh responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least 
Square (PLS) dengan menggunakan software SmartPLS 3.0. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah tidak berpengaruh terhadap keputusan 
masyarakat menggunakan produk perbankan syariah, sedangkan religiositas kualitas 
layanan dan keterjangkauan akses layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan menggunakan produk perbankan syariah di Klaten.  

Kata kunci: Literasi keuangan syariah, religiositas, kualitas layanan, 
keterjangkauan akses layanan, keputusan menggunakan produk perbankan 
syariah 
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ABSTRACT 
 

This study aims to know the impact of Islamic financial literacy, religiosity, service 
quality, accessibility of service toward taking decision muslim community to use 
Islamic banking product in Klaten. This study is a quantitative descriptive research 
with survey method. The research population comprised muslim community who used 
Islamic banking product in Klaten. The number of sample used were 298 with 
purposive sampling method. This study is based on primary data in the form of 
questionnaires which collected from all responden. The method of data analysis is 
using Structural Equation Modeling (SEM) based on Partial Least Square (PLS) using 
SmartPLS 3.0 software. The result of this research showed that Islamic financial 
literacy haven’t significant effect toward taking decision muslim community to use 
Islamic banking. Meanwhile religiosity, service quality, accessibility of service have 
positive and significant effect toward taking decision muslim community to use Islamic 
banking in Klaten. 

Keyword: Islamic financial literacy, religiosity, service quality, accessibility of 
service, decision muslim community 

 



1 
 

2 BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

 Perkembangan perekonomian di Indonesia membawa kemajuan pada 

Lembaga Keuangan Syariah, salah satunya pada bank syariah. Kemunculan 

bank syariah ini tidak luput dari kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia 

akan pembiayaan dan penawaran produk simpan pinjam yang berbasis syariah. 

Perbankan syariah mencakup semua aspek bank syariah dan unit usaha syariah, 

mulai dari kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya (Solihin, 2010).  

Penggunaan produk dan jasa perbankan syariah oleh penduduk muslim 

di Indonesia mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal tersebut dapat 

dilihat dari peningkatan pangsa pasar (market share) dari perbankan syariah 

setiap tahunnya. Besarnya rasio market share perbankan syariah akan 

membawa dampak terhadap perkembangan institusi keuangan syariah di 

Indonesia. Oleh karena itu, perbankan syariah dituntut untuk terus melakukan 

inovasi produk agar market share yang diraih semakin meningkat.  

Tahun 2018 market share perbankan syariah tercatat sebesar 5,70%, 

angka ini naik 0,25% di tahun selanjutnya yaitu 2019 menjadi 5,95%. Di tahun 

2020 market share tercatat 5,99% dan mengalami kenaikan drastis di tahun 

2021 menjadi 6,59% (ojk.go.id). Kenaikan yang signifikan di tahun 2021 ini 
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tidak terlepas dari dampak langkah merger dari tiga bank syariah besar di 

Indonesia, yaitu bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BRI 

Syariah, yang telah bergabung membentuk perusahaan baru yaitu Bank Syariah 

Indonesia (BSI) pada 1 Februari 2021. Grafik market share dapat dilihat di tabel 

dibawah ini. 

Gambar 1.1 Grafik Market Share Perbankan Syariah Tahun 

2018-2021 

 

Sumber Data: Otoritas Jasa Keuangan (diolah kembali) 

Perkembangan market share di atas tidak dapat dijadikan sebagai satu-

satunya acuan dalam melihat perkembangan perbankan syariah secara 

menyeluruh. Jika dilihat dari segi aset, perkembangan bank syariah seharusnya 

dapat lebih melesat jauh seiring dengan perkembangan penduduk muslim di 

Indonesia. Pada Juni 2021, jumlah penduduk muslim di Indonesia tercatat 

5,
70

%

5,
95

%

5,
99

%

6,
59

%

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1



3 
 

 
 

sebanyak 236,53 juta penduduk atau setara dengan 86,88% dari total penduduk 

Indonesia secara keseluruhan (bps.go.id). Tingginya angka ini seharusnya 

memberikan potensi dan peluang untuk bank syariah meraup aset yang besar, 

namun pada kenyataannya angka ini tidak berpengaruh dari segi perkembangan 

aset perbankan syariah.  

 

Gambar 1.2 Grafik Perkembangan Aset Bank Syariah dan 

Bank Konvensional 2017-2021 

 

   Sumber Data: Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (diolah kembali) 

Seperti yang terlihat pada grafik di atas, aset bank syariah tumbuh, meski 

tidak sesignifikan pertumbuhan bank konvensional. Menurut informasi statistik 

dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank konvensional akan memiliki total aset 

Rp9.900 triliun pada tahun 2021, meningkat 5,71% dari Rp9.300 triliun pada 

periode sebelumnya. Sementara itu, di tahun 2021 aset bank syariah tumbuh 
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sebesar 6,52%  menjadi Rp646,2 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

yaitu 2020 sebesar Rp608,9 triliun (ojk.go.id). 

Ada beberapa temuan dari berbagai penelitian yang dapat dijadikan 

pedoman dan pertimbangan masyarakat dalam memutuskan apakah akan 

menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perbankan syariah, antara 

lain: seperti literasi terhadap keuangan syariah, tingkat religiositas masyarakat, 

kualitas layanan yang ditawarkan bank syariah, dan keterjangkauan akses 

layanan perbankan syariah, dimana hal-hal tersebut akan menjadi variabel 

dalam penelitian ini. 

Alasan pengambilan variabel variabel tersebut didukung oleh beberapa 

teori, salah satunya adalah Theory of Planned Behaviour (TPB) yang merupakan 

perluasan dari Theory Of Reasoned Action (TRA) bahwa manusia merupakan 

makhluk yang rasional dalam mempertimbangan tindakan yang mereka lakukan 

sekaligus implikasi dari tindakan tersebut. Perilaku seseorang akan terwujud 

jika terdapat niat untuk berperilaku dalam diri seseorang, teori tersebut 

menyebutkan bahwa intensi untuk berperilaku dapat diprediksi dari sikap  

(attitude toward the behaviour), norma subjektif (subjective norm), dan persepsi 

kontrol perilaku (perceived behavioral control) Ajzen (1991) dalam 

(Chrismardani, 2016).  

Selain faktor-faktor utama yaitu sikap, norma subjektif dan persepsi 

kontrol perilaku terdapat juga faktor latar belakang yang hadir dalam diri 

seseorang. Dalam kategori ini, Ajzen (2005) memasukkan tiga faktor latar 
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belakang yakni personal, sosial, dan informasi. Faktor personal merupakan 

sikap umum seseorang terhadap sesuatu, ciri kepribadian, emosi, intelegensi, 

dan pengalaman. Faktor sosial antara lain pendidikan, usia, jenis kelamin, 

pendapatan, agama dan etik. Kemudian faktor informasi adalah pengetahuan, 

media, dan intervensi.  

Literasi keuangan syariah berkaitan dengan faktor latar belakang yang 

termasuk dalam faktor informasi yaitu pengetahuan. Pengetahuan yang di 

maksud penelitian ini adalah literasi keuangan syariah merupakan salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi perilaku atau tindakan seseorang yang 

merupakan kategori control belief atau keyakinan bahwa suatu perilaku dapat 

dilaksanakan. Kemudian religiositas yang berkaitan dengan faktor latar 

belakang sosial yaitu agama. Religiositas merupakan salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi perilaku atau tindakan seseorang yang merupakan kategori 

control belief atau keyakinan bahwa suatu perilaku dapat dilaksanakan. 

Kemudian keterjangkauan akses layanan dalam berkaitan dengan faktor latar 

belakang informasi yaitu kategori media. Keterjangkauan akses layanan bank 

syariah sangat mempengaruhi tindakan seseorang. Misalnya ketika lokasi bank 

syariah dan prasarana yang disediakan bank syariah berada di tempat yang 

strategis akan dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat 

menarik minat masyarakat sehingga meningkatkan keputusan masyarakat untuk 

menggunakan bank syariah 
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Literasi keuangan diartikan sebagai keterampilan dalam mengelola uang 

supaya menjadi lebih baik lagi. Semetara itu, literasi keuangan syariah 

menjadikan kapasitas seseorang untuk menerapkan informasi keuangan dan 

membuat keputusan pengelolaan keuangan yang sejalan dengan ajaran agama 

Islam (Hafizah et al., 2016). 

Data dari Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLK) 2019 mengatakan 

jika literasi keuangan meningkat sebesar 29,7% menjadi 38,03% dari tahun 

2016. Tingkat literasi keuangan di kalangan umat Islam hanya sedikit meningkat 

dari 8,1% menjadi 8,93% dengan data yang sama. Dengan demikian, hanya 8 

orang dari setiap 100 orang Indonesia yang memiliki pengetahuan tentang sektor 

keuangan syariah. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan syariah turun dari 

11,1% menjadi 9,1%. Berdasarkan data tersebut, tingkat literasi keuangan 

syariah di Indonesia masih cukup rendah dan jauh tertinggal dengan 

konvensional. Keterlibatan pemerintah, tokoh agama, dan dalam memberikan 

edukasi tentang keuangan syariah menjadi beberapa alasan yang menjadi sebab 

rendahnya tingkat literasi keuangan syariah (Agustianto, 2015). Oleh karena itu, 

diperlukan kajian mendalam mengenai pengaruh dari tingkat literasi keuangan 

syariah terhadap keputusan menggunakan produk perbankan syariah. 

Religiositas juga merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan 

seseorang untuk memutuskan menggunakan produk dari perbankan syariah. 

Religiositas merupakan suatu keadaan dalam diri seseorang yang 

mendorongnya untuk melakukan suatu hal sesuai dengan tingkat ketaatannya 
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terhadap agama yang dianut (Jalaluddin, 2001). Aktivitas yang didasari oleh 

religiositas, tidak hanya dalam beribadah, namun juga dalam aktivitas lain, 

adanya reaksi yang berbeda dari setiap orang akan menunjukkan tingkat 

religiositas yang dimilikinya (Ancok & Suroso, 2005).   

Misalnya dalam keputusan menggunakan produk keuangan. Jika 

seseorang memiliki pengetahuan yang tinggi terhadap keuangan syariah, 

memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya, maka dipastikan 

Ia memiliki tingkat religiositas yang tinggi dan cenderung akan membawanya 

menggunakan produk perbankan syariah. Apabila didasari oleh tingkat market 

share dari bank syariah saat ini, dimana jumlahnya jauh tertinggal dari bank 

konvensional, dan hal tersebut tidak selaras dengan jumlah masyarakat muslim 

di Indonesia, maka patut untuk dipertanyakan, bagaimana pengaruh religiositas 

terhadap keputusan dalam menggunakan produk perbankan syariah. 

Kualitas layanan merupakan salah satu hal yang akan dipertimbangkan 

oleh masyarakat dalam menggunakan produk tertentu, termasuk dalam 

menggunakan produk perbankan syariah. Kualitas layanan atau service quality 

merupakan sebuah kebutuhan sekaligus keinginan yang timbul dari dalam diri 

konsumen dan harus dipenuhi oleh penyedia jasa, baik dari segi ketepatan 

penyampaian informasi atau hal lain, guna memenuhi harapan dari para 

konsumen (Tjiptono, 2006) 

  Menurut Lupioyadi & Hamdani (2008), ada lima kriteria utama yang 

digunakan pelanggan untuk menilai kualitas layanan: (1) Bukti fisik (tangibles), 
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(2) Keandalan (reliability), (3) Ketanggapan (responsiveness), (4) Jaminan 

(Assurance), (5) Perhatian (empathy). Melihat fakta mengenai pangsa pasar 

perbankan syariah yang masih kecil dibandingkan dengan konvensional, maka 

perlu dilakukan penelitian mengenai kualitas layanan yang akan berpengaruh 

terhadap penggunaan produk perbankan syariah. Jika layanan baik, seseorang 

akan cenderung menabung di perbankan syariah. Oleh karena itu, kualitas 

layanan dijadikan salah satu variabel dalam penelitian ini.  

Keterjangkauan akses layanan juga merupakan hal yang menjadi 

pertimbangan masyarakat dalam menggunakan produk bank syariah. 

Keterjangkauan akses layanan merupakan seberapa mudah lokasi layanan dapat 

ditempuh dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada. 

Keterjangkauan akses layanan dapat berupa kantor cabang, akses ATM setor 

dan tarik tunai, layanan Mobile Banking, dan sebagainya. Jika layanan yang 

diberikan oleh bank syariah memiliki kemudahan dalam keterjangkauan akses, 

maka banyak masyarakat yang akan memilih menggunakan produk perbankan 

syariah (Munardi et al., 2020). 

Oleh karena itu, akses layanan bank syariah harus sudah mencapai 

pelosok negeri terutama untuk para pedagang kecil yang kian hari jumlahnya 

kian banyak. Namun, bila kita kembali melihat market share syariah yang 

masih jauh tertinggal dari bank konvensional, ini berarti bank syariah kalah 

jauh dari segi pangsa pasar, yang dimana seharusnya bank syariah dapat 

menjangkau pangsa pasar yang lebih luas, salah satunya dengan memberikan 
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akses layanan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Dalam hal ini, maka 

perlu dibahas kembali bagaimana pengaruh keterjangkauan akses layanan 

terhadap keputusan menggunakan produk perbankan syariah 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, komposisi penduduk Klaten 

berdasarkan agama sebagian besar dihuni oleh penduduk dengan agama Islam. 

Di tahun 2018, penduduk muslim di Klaten berjumlah 1.249.156 orang, di 

tahun 2019 berjumlah 1.221.213, dan di tahun 2020 berjumlah 1.234.511 orang 

(klatenkab.bps.go.id). Walaupun angka ini setiap tahun mengalami kenaikan 

dan penurunan, hal ini tidak berpengaruh terhadap posisi penduduk muslim 

yang mendominasi sebagian besar penduduk Klaten. Hal ini yang mendorong 

peneliti untuk melakukan riset mengenai keputusan dalam menggunakan 

produk perbankan dengan objeknya yakni masyarakat Klaten.  

Selain itu, berdasarkan informasi dari General Manager Bank Syariah 

Indonesia di Daerah Klaten, bahwa saat ini hanya terdapat sekitar 75.000 (dari 

total 4 bank syariah di Klaten yang terdaftar di OJK) orang yang menjadi 

nasabah bank syariah di Klaten, apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk 

kota Klaten hanya ada sekitar 6% dari total keseluruhan total penduduk. Selain 

itu terdapat fakta bahwa persebaran bank syariah di Kabupaten Klaten minim 

apabila dibandingkan persebaran bank konvensional.  
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Tabel 1.1 Jumlah Kantor Bank Menurut Kelompok Bank 

No 
Kelompok 

Bank 

Kantor 

Cabang 

Kantor Cabang 

Pembantu 
Kantor Kas 

1. Persero 1 54 28 

2. Bank Swasta - 16 2 

3. 
Bank Umum 

Syariah 
- 4 - 

 Sumber: BPS Klaten 2020 

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa jumlah bank umum syariah di 

Klaten masih sangat minim yaitu hanya terdapat 4 kantor cabang pembantu. 

Kemudian apabila dilihat dari jumlah fasilitas bank syariah seperti ATM, hanya 

terdapat 6 ATM di seluruh Kabupaten Klaten yang mayoritas berlokasi di Kota. 

Kemudian didukung dengan data tentang penyaluran pembiayaan dan dana 

pihak ketiga di Kota Surakarta, yang mana Kabupaten Klaten termasuk 

didalamnya seperti gambar grafik dibawah ini.  
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Gambar 1.3 Jumlah Total Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga 

Bank Umum Syariah Kota Surakarta (dalam Miliar) 

 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (diolah kembali)  

Berdasarkan gambar grafik diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan 

yang disalurkan oleh Bank Syariah di Surakarta berfluktuatif, pada tahun 2019 

menyalurkan sebesar Rp2.094 Miliar kemudian meningkat menjadi Rp4.414 

Miliar pada tahun 2020 akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2021 

menjadi Rp4.409. (OJK, 2021). Kemudian Dana Pihak Ketiga setiap tahunnya 

cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 total dana pihak ketiga 

mencapai Rp1.918 Miliar, kemudian meningkat menjadi Rp4.440 Miliar pada 

tahun 2020 dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2021 menjadi Rp5.065 

(OJK, 2021). Fakta bahwa bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah adalah 

bukti bahwa orang puas untuk menyimpan atau menginvestasikan uang mereka 

di sana.  

2.
09

4

4.
41

4

4.
40

9

1.
91

8

4.
44

0 5.
06

5

2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

Total Pembiayaan Dana Pihak Ketiga



12 
 

 
 

Jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah cenderung 

berfluktuatif karena terdapat beberapa fakta bahwa pembiayaan di bank syariah 

cenderung lebih mahal, hal tersebut terjadi karena skala ekonomi bank syariah 

lebih kecil jika dibandingkan dengan skala ekonomi bank konvensional, 

kemudian akad juga mempengaruhi pricing di bank syariah karena ketika 

nasabah menggunakan akad murabahah maka akan membeli dengan harga 

yang sudah disepakati di awal walaupun di masa depan akan terjadi inflasi, 

karena dalam keuangan semakin panjang durasi investasi maka akan semakin 

tinggi resikonya, oleh karena itu ekspektasi bagi hasil pembiayaan jangka 

panjang juga akan semakin tinggi (Rulindo, 2021). Hal tersebut sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh  Suretno & Yusuf (1866), Hayadi (2016), dan 

Asnidar (2019). 

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh literasi 

keuangan syariah, religiositas, kualitas pelayanan, dan keterjangkauan akses 

layanan terhadap keputusan menggunakan produk perbankan syariah telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian pertama datang dari Munardi, 

Hakim, dan Ichan (2020), dimana dalam penelitiannya mereka menggunakan 

literasi keuangan syariah, religiositas, dan akses layanan sebagai variabel 

penelitian. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah, 

religiositas, dan akses layanan secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

keputusan penggunaan produk dari bank syariah (Munardi et al., 2020). 

Penelitian selanjutnya datang dari Handinda (2018) dimana objek dalam 
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penelitiannya adalah masyarakat DIY. Variabel yang digunakan dalam 

penelitiannya ada tiga, yaitu tingkat pengetahuan, kualitas layanan, dan tingkat 

literasi keuangan syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan tiga variabel yang 

digunakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat 

muslim menggunakan produk perbankan syariah di DIY baik secara parsial 

maupun simultan (Handinda & Sholeh, 2018). Hasil penelitian tersebut sejalan 

dengan penelitian Sardiana (2016) dimana objek penelitiannya adalah 

masyarakat yang berdomisili di Jakarta. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian adalah literasi keuangan syariah. Hasil dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap 

penggunaan jasa keuangan islam (Sardiana, 2016).  

Berbeda dengan beberapa penelitian di atas, penelitian yang dilakukan 

oleh (Fauziah, 2019) mendapatkan hasil yang berbeda. Dimana dalam 

penelitiannya menunjukkan secara parsial literasi keuangan berpengaruh 

signifikan, sementara variabel lain yaitu religiositas tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan menggunakan produk perbankan syariah. 

Penelitian selanjutnya datang dari Yulianto (2018), dimana dalam penelitiannya 

menggunakan dua variabel dependen, yaitu literasi keuangan syariah dan 

kualitas persepsi dengan penggunaan produk atau layanan lembaga keuangan 

syariah sebagai variabel independennya. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa literasi keuangan syariah tidak berpengaruh terhadap keputusan 

menabung maupun keputusan asuransi di lembaga keuangan syariah. Penelitian 
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ini sejalan dengan temuan Nugroho (2014) dimana Ia meneliti bagaimana 

pengaruh religiositas dalam keputusan menabung di bank syariah. Hasil 

penelitiannya menunjukkan mayoritas nasabah perbankan syariah justru 

mengutamakan motif keuntungan dibandingkan tingkat religiositasnya dalam 

menggunakan produk bank syariah. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa 

nasabah akan berpindah haluan ke bank konvensional ketika suku bunga yang 

ditawarkan bank konvensional lebih menguntungkan.  

Berdasarkan narasi dan urgensi yang telah dipaparkan di atas, adanya 

inkonsistensi dalam beberapa hasil penelitian terdahulu, serta berbagai 

fenomena yang terjadi, seperti perbedaan yang signifikan antara market share 

dan total aset dari perbankan syariah, maka perlu dilakukan riset mendalam 

yang secara khusus membahas “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, 

Religiositas, Kualitas Layanan, dan Keterjangkauan Akses Layanan 

Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Perbankan Syariah (Studi 

Kasus Masyarakat Klaten)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan 

menggunakan produk perbankan syariah? 

2. Bagaimana pengaruh religiositas terhadap keputusan menggunakan produk 

perbankan syariah? 
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3. Bagaimana pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan menggunakan 

produk perbankan syariah? 

4. Bagaimana pengaruh keterjangkauan akses layanan terhadap keputusan 

menggunakan produk perbankan syariah ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan 

menggunakan produk perbankan syariah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh religiositas terhadap keputusan menggunakan 

produk perbankan syariah.  

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan 

menggunakan produk perbankan syariah.  

4. Untuk mengetahui pengaruh keterjangkauan akses layanan terhadap 

keputusan menggunakan produk perbankan syariah 

D. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan gambaran garis besar dari penelitian. 

Terdapat 5 bagian dalam sistematika penulisan penelitian ini yaitu: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini membahas sejumlah teori yang berhubungan dengan penelitian, 

termasuk beberapa penelitian sebelumnya tentang subjek yang sama. Untuk 

bekerja pada pengembangan hipotesis (asumsi sementara) dan kerangka 

penelitian, teori dan penelitian sebelumnya disajikan. Teori Perilaku Terencana 
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(TPB), Teori Perilaku Keuangan, Teori Pengambilan Keputusan, Literasi 

Keuangan Syariah, Religiositas, Kualitas Layanan, dan Keterjangkauan Akses 

Layanan adalah beberapa teori yang ditawarkan. Rumusan hipotesis dan 

kerangka penelitian juga disertakan dalam kesimpulan bab ini. 

Bab II Landasan Teori 

Bab ini membahas secara detail beberapa teori yang berkaitan dengan 

penelitian termasuk beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang sama. 

Tujuan dari pemaparan teori dan penelitian terdahulu berfungsi untuk 

mengembangkan hipotesis (dugaan sementara) dan kerangka penelitian. Teori 

yang disajikan antara lain Theory Of Planned Behaviour (TPB), Teori Perilaku 

Keuangan, Teori Pengambilan Keputusan, Literasi Keuangan Syariah, 

Religiositas, Kualitas Layanan dan Keterjangkauan Akses Layanan. Pada akhir 

bab ini terdapat pula pengembangan hipotesis dan kerangka penelitian 

Bab III Metodologi Penelitian 

Jenis dan sumber data dibahas dalam bab ini. Selain variabel 

operasional dan metode analisis data, ada juga populasi dan sampel. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan 

metode terkait untuk mengonfirmasi hipotesis sementara yang telah 

dikembangkan sebelumnya. Kemudian bab hasil analisis data tersebut akan 

dibahas dalam bab ini.  

 



17 
 

 
 

Bab V Penutup 

Penulis akan membahas temuan penelitian dan memberikan kesimpulan 

dalam bab ini. Kemudian penulis akan memberi masukan dan saran bagi pihak-

pihak yang terkait dengan penelitian 
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6 BAB V 

PENUTUP 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang pengaruh literasi keuangan syariah, 

religiositas masyarakat, kualitas layanan dan keterjangkauan akses layanan 

terhadap keputusan masyarakat menggunakan produk perbankan syariah 

(studi kasus masyarakat Klaten) maka dihasilkan kesimpulan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Literasi keuangan syariah tidak berpengaruh terhadap keputusan 

masyarakat Klaten menggunakan produk perbankan syariah. 

2. Religiositas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan masyarakat Klaten dalam menggunakan produk perbankan 

syariah. 

3. Kualitas layanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan masyarakat Klaten dalam menggunakan produk perbankan 

syariah 

4. Keterjangkauan akses layanan memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan masyarakat Klaten dalam menggunakan produk 

perbankan syariah.  
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B. Keterbatasan penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis juga menuliskan beberapa 

keterbatasan penelitian ini antara lain: 

1. Data tentang market share bank syariah di Kabupaten Klaten masih 

diperoleh secara manual dari hasil wawancara, belum terpublikasi 

secara resmi dari OJK.  

2. Data tentang total pembiayaan yang tersalurkan dan dana pihak ketiga 

di Kabupaten Klaten belum dapat dicantumkan karena belum 

terpublikasi secara spesifik, sehingga menggunakan data dari wilayah 

Surakarta yang Kabupaten Klaten termasuk didalamnya.  

C. Saran 

1. Bank Syariah  

Pihak perbankan syariah sebaiknya dapat melakukan sosialisasi 

secara menyeluruh dan jelas kepada masyarakat terkait produk yang 

ditawarkan serta prosedur penggunaannya, sekaligus melakukan promosi 

dengan iklan-iklan yang menarik sehingga masyarakat semakin mudah 

untuk memahami produk-produk dan jasa yang diberikan oleh bank 

syariah. Dalam hal ini iklan dapat dipublikasikan melalui media cetak, 

media elektronik ataupun melalui web perusahaan. Di zaman yang serba 

digital ini, sosial media merupakan hal yang seharusnya diperhatikan dan 

diperbaiki lagi oleh pihak bank. Karena melalui sosial media akan sangat 
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mempermudah nasabah dalam mendapatkan informasi tanpa harus 

mendatangi kantor cabang bank syariah, sehingga akan mengefisienkan 

waktu nasabah 

2. Masyarakat 

Masyarakat diharapkan lebih mampu dalam meningkatkan 

kesadaran akan pentingnya literasi keuangan syariah dan berperan aktif 

dalam mempelajari isu-isu keuangan terkini. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan model 

penelitian seperti menambahkan teori-teori pendukung ataupun 

menambahkan variabel yang lebih beraneka ragam. Tujuannya adalah 

untuk memaksimalkan pengaruh atau hubungan antar variabel bebas dan 

variabel terikatnya. 

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menghasilkan temuan yang 

lebih baik. Sebaiknya perlu ditambahkan butir pertanyaan mengenai 

keputusan nasabah pada aspek konvensional, karena dalam penelitian ini 

belum ada pertanyaan mengenai keputusan keuangan pada aspek 

konvensional. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan 

ukuran sampel sehingga responden lebih beragam dan ukuran sampel dari 

setiap kelompok lebih merata dalam hal usia, pendidikan, dan pekerjaan. 
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