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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teori TPB yaitu sikap, 

norma subjektif, kontrol perilaku dan tingkat religiositas terhadap minat individu 

dalam menggunakan pembiayaan murabahah di BMT El-Arbah Kuningan. Teknik 

sampling yang digunakan adalah purposive sampling, dengan jumlah 105 sampel. 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan partial least squares 

structural equation modeling (SEM-PLS). Hasil analisis menunjukkan pengaruh 

positif dan signifikan dari variabel religiositas dan kontrol perilaku, serta pengaruh 

positif namun tidak signifikan dari variabel norma subjektif, sementara variabel 

sikap tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat individu dalam 

menggunakan pembiayaan murabahah. 

 

Kata kunci: sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, religiositas, minat 
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ABSTRACT 

This research aims to determine the influence of TPB theory, namely 

attitudes, subjective norms, behavioral control and level of religiosity on individual 

interest in using murabahah financing at BMT El-Arbah Kuningan. The sampling 

technique used was purposive sampling, with a total of 105 samples. The data 

analysis method in this research uses partial least squares structural equation 

modeling (SEM-PLS). The results of the analysis show a positive and significant 

influence from the religiosity and behavioral control variables, as well as a positive 

but not significant influence from the subjective norm variable, while the attitude 

variable does not have a significant influence on individual interest in using 

murabahah financing. 

 

Keywords: attitudes, subjective norms, behavioral control, religiosity, interests 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Baitul Maal wat Tamwil adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah 

yang menerapkan prinsip syariah dalam operasinya. Lembaga Keuangan Mikro 

Syariah (LKMS) didirikan untuk memenuhi keinginan masyarakat muslim di 

dalam masalah perekonomian dengan prinsip bunga (riba). Selain itu, LKMS 

akan memberikan dukungan keuangan untuk memajukan program 

pemberdayaan usaha mikro dan menengah. LKMS dianggap telah 

menguntungkan masyarakat secara keuangan, terutama masyarakat kalangan 

bawah yang menentang sistem konvensional dan menentang riba (M. Amin, 

2019).  

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang 

membantu para pengusaha kecil. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 

tentang Lembaga Keuangan Mikro, tujuan LKM adalah untuk meningkatkan 

akses masyarakat terhadap pendanaan skala mikro, membantu pemberdayaan 

ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan meningkatkan populasi masyarakat 

miskin atau berpenghasilan rendah. Anggaran dasar LKM yang berbadan hukum 

koperasi disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai 

dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. (Sakum, 2021). 

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) secara prinsip dan prosedurnya 

hampir sama dengan LKM konvensional, tetapi ada beberapa perbedaan dalam 

akad dan transaksinya. Pada sistem syariah melarang adanya bunga dan 
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mengembangkan pembiayaan untuk usaha kecil melalui sistem bagi hasil (profit 

sharing). LKMS yang dimaksudkan disini adalah Baitul Mal wat Tamwil 

(BMT). Karena tingginya kebutuhan masyarakat akan jasa intermediasi 

keuangan, BMT berkembang secara kuantitatif dengan cepat. Sebaliknya, sangat 

sulit untuk masuk ke dunia perbankan yang lebih formal. Solusi yang disediakan 

oleh BMT memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan dana dengan cepat 

dan mudah, tanpa terpengaruh oleh rentenir, dan sesuai dengan prinsip syariah 

(Zubair, 2022).  

Baitul Mal Wat Tamwil, dapat diartikan dari kata "maal" mengacu pada 

aktivitas sosial, seperti pengumpulan dan pembagian Zakat, Infaq, dan 

Shadaqah. Kemudian dari kata "tamwil" mengacu pada usaha keuangan non-

profit. BMT tidak hanya berfokus pada bidang bisnis komersial dimana kaum 

atas memiliki banyak kekayaan, namun BMT berusaha untuk memastikan 

bahwa semua orang, terutama kaum menengah kebawah, memiliki akses untuk 

melakukan pembiayaan (Solekha et al., 2021). BMT adalah lembaga keuangan 

mikro berbasis syariah yang berada di bawah sistem koperasi dan LSM, dan 

berfokus pada kerjasama dan investasi untuk mengembangkan usaha mikro dan 

mengakhiri kemiskinan melalui sistem bagi hasil (Sakum, 2021). 

BMT adalah lembaga pemberdayaan masyarakat yang bekerja sesuai 

dengan aturan syariah untuk membantu ekonomi kalangan bawah dalam 

kegiatan sosial dan ekonomi. Walaupun organisasi ini merupakan lembaga 

keuangan syariah, itu tidak berarti hanya berfokus pada keuangan atau bidang 

riil atau termasuk dalam kategori lembaga sosial. Sebaliknya, BMT berfungsi 
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sebagai penghubung antara pemberdayaan dan kesejahteraan umat sehingga 

dana sosial dapat digunakan dengan lebih efektif. Sebagai penyalur dana BMT 

berfungsi sebagai pendorong dan penggerak dari potensi ekonomi masyarakat 

bawah, meningkatkan kemampuan untuk bersaing, dan menghubungkan 

masyarakat yang memiliki lebih banyak uang dengan masyarakat yang 

membutuhkan bantuan (Solekha et al., 2021). 

Sebagai lembaga keuangan mikro, BMT membantu masyarakat menengah 

ke bawah yang tidak terjangkau oleh aktivitas perbankan untuk meningkatkan 

ekonomi mereka. Dengan statusnya sebagai lembaga keuangan mikro syariah, 

BMT bertanggung jawab untuk menghimpun dana dan kemudian 

menyalurkannya kepada masyarakat. Penghimpunan dana di BMT melalui 

skema seperti produk wadiah, mudharabah, dan simpanan berjangka, dll. Di sisi 

lain, fungsi penyaluran dana difokuskan pada pembiayaan usaha mikro melalui 

skema pembiayaan syariah seperti mudharabah, murabahah, istishna dan 

musyarakah (Suryanto & Sa’adah, 2019). 

BMT banyak tersebar di seluruh daerah di Indonesia, misalnya di Kuningan 

Jawa Barat. Salah satunya adalah BMT El-Arbah yang merupakan lembaga 

keuangan syariah yang menyediakan beberapa produk yaitu simpanan wadi`ah, 

investasi mudharabah, jual beli murabahah, jual beli istishna, dan kerjasama 

musyarakah. BMT El-Arbah bertujuan untuk menumbuhkembangkan ekonomi 

syariah melalui lembaga keuangan mikro BMT syariah guna mendorong 

pertumbuhan usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan umat. Selain itu 
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BMT ini juga membantu masyarakat Kuningan yang membutuhkan pendanaan 

yang berlandaskan syariah dan tidak ada unsur riba didalamnya.  

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada bulan Januari 2023, anggota di 

BMT El-Arbah Kuningan mengalami peningkatan setiap tahunnya dari sejak 

berdiri pada tahun 2014 sampai tahun 2022 diketahui jumlah anggota BMT ada 

sebanyak 714 anggota, berdasarkan pada data berikut: 

 

Gambar 1 Grafik Pertumbuhan Anggota BMT El-Arbah Tahun 2014-

2022 

Sumber: Buku RAT Tahun 2022 BMT El-Arbah Kuningan 

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah anggota BMT El-Arbah dari 

tahun 2014-2022 setiap tahunnya mengalami peningkatan meskipun pada tahun 

tahun tersebut ada pula anggota yang keluar dari BMT El-Arbah. Pada tahun 

2014, anggota BMT El-Arbah hanya berjumlah 44 orang, kemudian meningkat 

menjadi 65 orang pada tahun 2015, 125 orang pada tahun 2016, 181 orang pada 

tahun 2017, 234 orang pada tahun 2018, 305 orang pada tahun 2019, 389 orang 
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pada tahun 2020, 572 orang pada tahun 2021, dan 714 orang anggota pada tahun 

2022. 

Pembiayaan murabahah adalah salah satu pembiayaan yang paling sering 

dilakukan di BMT El-Arbah. Akad murabahah adalah kontrak jual-beli di mana 

BMT bertindak sebagai penjual dan anggota bertindak sebagai pembeli; harga 

jualnya adalah harga beli BMT ditambah margin BMT. Murabahah berasal dari 

kata ar-ribh, yang berarti keuntungan bisnis. Menurut istilah fuqaha, murabahah 

yaitu menjual barang dengan harga awal, atau harga beli, serta keuntungan yang 

diketahui (Melina, 2020).  

Sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Qudamah dan fuqaha Hambali, 

murabahah adalah penjualan pada biaya modal dan keuntungan yang diketahui, 

dan pengetahuan tentang biaya modal diperlukan. Penjual kemudian akan 

mengatakan, "Biaya modal saya untuk transaksi ini sekian, atau pembelian 

barang saya sebesar 100, dan saya menjualnya ke Anda pada harga ini, 

ditambah keuntungan sebesar sepuluh" (Nasution, 2021).  

Menurut Fatwa Nomor. 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli 

Murabahah, akad ba'i al-murabahah adalah akad jual beli benda di mana penjual 

menjual barangnya dengan harga pokok dan kemudian menambah margin 

keuntungan untuk menjadikannya harga jual terhadap pembeli. Murabahah 

adalah akad jual beli atas suatu barang di mana penjual menjual barang dengan 

mengatakan harga pokok dan kemudian menambah margin keuntungan untuk 

menjadikannya harga jual terhadap pembeli (Tarmizi & Kamal, 2022). Landasan 

hukum murabahah terdapat pada Q.S. An-Nisaa ayat 29, 



6 
 

 

 

َٰرَةً عَن ترََ  َٰٓ ٱَن تكَُونَ تَِ لَذ
ِ
طِلِ ا لبَْ َٰ

 
لكَُُ بيَْنكَُُ بِأ ينَ ءَامَنُوا۟ لََ تأَكُُُْوٓا۟ ٱَمْوََٰ ِ لَّذ

 
اَ ٱ َٰٓأيَُّه نذ  يَ َٰ

ِ
نكُُْ ۚ وَلََ تقَْتُلوُٓا۟ ٱَنفُسَكُُْ ۚ ا اضٍ م ِ

َ كََنَ بِكُُْ  رَحِيماً 1 للَّذ
 
 ٱ

Barang yang dibeli untuk memenuhi permintaan pembeli dan kemudian 

dijual kepada pembeli dengan harga jual yang dihasilkan dari kombinasi biaya 

pembelian dan keuntungan tambahan yang diinginkan. Oleh karena itu, jika 

Anda terlibat dengan lembaga keuangan syariah salah satunya BMT, anda harus 

menjelaskan harga pembelian dan keuntungan tambahan yang diinginkan. 

Dalam hal ini, BMT bertanggung jawab untuk membeli barang pesanan anggota 

BMT dengan harga yang disepakati kedua belah pihak (Sakum, 2021).  

Skema pembiayaan ini banyak dipilih oleh masyarakat karena memfasilitasi 

dan membantu mereka meningkatkan usaha mereka atau memenuhi kebutuhan 

konsumsi mereka untuk kebutuhan hidup sehari-hari (Suryanto & Sa’adah, 

2019).  

Berdasarkan temuan peneliti pada bulan Januari 2023, anggota yang 

menggunakan pembiayaan murabahah di BMT El-Arbah sangat berfluktuasi. 

Hal ini terlihat pada data berikut: 

 
1 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan 

jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di 

antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nissa: 29). 
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Gambar 2 Anggota yang Menggunakan Pembiayaan Murabahah 2018-

2022 

Sumber: Data diolah 

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun 2018-2022 anggota yang 

melakukan pembiayaan murabahah di BMT El-Arbah pada tahun 2018 

berjumlah 90 orang dan mengalami kenaikan pada dua tahun berikutnya yaitu 

pada tahun 2019 berjumlah 149 orang dan pada tahun 2020 berjumlah 210 orang, 

namun pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu berjumlah 173 orang dan 

pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali berjumlah 199 nasabah yang 

melakukan pembiayaan murabahah di BMT El-Arbah.  

Keputusan seseorang untuk menggunakan pembiayaan murabahah pada 

BMT El-Arbah dapat dijelaskan melalui teori perilaku terencana (TPB) yang 

dikemukakan oleh Ajzen (2005), Theory Planned Behavior (TPB) adalah teori 

yang menjelaskan bahwa salah satu prediktor utama perilaku aktual seseorang 

adalah niat. TPB mendefinisikan niat sebagai representasi kognitif dari perilaku 
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individu. Perilaku seorang individu dapat dipengaruhi untuk bertindak dengan 

cara tertentu oleh beberapa faktor intrinsik dan ekstrinsik, seperti keyakinan, 

pengalaman masa lalu, persepsi dan pendapat keluarga, teman sebaya, status 

sosial serta kondisi ekonomi (Mansori et al., 2020). 

Faktor agama seseorang atau tingkat religiositas mempengaruhi niat dalam 

memutuskan untuk melakukan pembiayaan murabahah di BMT El-Arbah, 

religiositas adalah sistem yang luas dari kepercayaan dan keyakinan yang 

tercermin dalam diri seseorang serta tindakan dan perjalanan keagamaan yang 

bertujuan untuk menjalin hubungan dengan tuhan. Memiliki kepercayaan yang 

konsisten terhadap tuhan yang telah menciptakan dirinya dan alam semesta 

dibantu oleh religiositas, yang juga dapat didefinisikan sebagai proses perjalanan 

ke tuhan dengan beribadah atau perbuatan dengan sesama manusia (Handoko et 

al., 2022).  

Religiositas adalah komitmen seseorang terhadap agamanya dengan 

keyakinan, peribadatan, dan pengetahuan, yang terungkap dalam perilaku dan 

ucapan mereka. Religiositas seseorang dapat diukur berdasarkan 

pengetahuannya tentang agamanya, keyakinannya terhadap prinsip-prinsipnya, 

intensitas pelaksanaan ibadah yang dianjurkan oleh agamanya, dan penghayatan 

nilai-nilai agamanya. Ada beberapa hal yang memengaruhi tingkat religiositas 

seseorang yaitu: faktor pengalaman, sosial, kebutuhan, dan intelektual (Tarmizi 

& Kamal, 2022).  
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Orang-orang yang lebih mempercayai hukum Islam atau tingkat religiositas 

yang tinggi memiliki sikap yang lebih positif terhadap pembiayaan syariah. 

Nilai, agama konsumen, reputasi BMT, dan gaya hidup sangat mempengaruhi 

keinginan nasabah untuk menggunakan produk pembiayaan syariah dalam hal 

ini pembiayaan murabahah di BMT. (Shah et al., 2023) Religiositas merupakan 

pengaruh yang paling kuat dari niat untuk mengadopsi pembiayaan syariah, 

karena semakin seseorang takut terhadap hukuman tuhan, maka semakin tinggi 

kemungkinan dalam menggunakan produk pembiayaan syariah agar terhindar 

dari riba yang mengakibatkan dosa besar (Bananuka et al., 2020).  

Dari penjelasan tersebut studi penelitian ini memasukan faktor religiusitas 

karena tingkat religiositas seseorang berkaitan dengan seluruh aspek 

kehidupannya termasuk perilaku konsumen, dan adanya hal ini konsumen 

diharapkan untuk menghindari mengkonsumsi produk atau jasa yang tidak jelas 

kehalalannya (Farida & Mahfud, 2021). Selain itu umat Islam dengan tingkat 

religiositas yang tinggi memiliki tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi dalam 

hal perilaku konsumsi, sehingga lebih memilih mengajukan permohonan 

layanan keuangan mikro syariah di BMT yang sudah jelas kehalalannya 

(Mansori et al., 2020).  

Faktor kontrol perilaku mempengaruhi niat dalam memutuskan 

menggunakan pembiayaan murabahah di BMT El-Arbah. Menurut Ajzen (2005) 

kontrol perilaku merupakan perasaan seorang tentang mudah atau sulitnya 

melakukan suatu perilaku tertentu. keyakinan berperilaku (behavioral intention) 

merupakan proposal untuk menghubungkan diri dengan tindakan yang akan 



10 
 

 

 

datang. Dalam situasi di mana tidak ada hambatan yang menghalangi perilaku 

yang dimaksud, seseorang memegang kendali penuh atas perilakunya. Sejauh 

mana seseorang merasa mereka memiliki atau tindak kendali atas suatu perilaku 

disebut kontrol perilaku yang dirasakan. Situasi dan jenis perilaku yang akan 

dilakukan mempengaruhi persepsi kontrol perilaku. Ketika seseorang memiliki 

keyakinan yang kuat bahwa mereka dapat mengontrol faktor-faktor yang 

mendukung perilaku mereka, mereka percaya bahwa mereka dapat 

mengendalikan perilaku tersebut (Maulina et al., 2023).  

Berhubungan dengan pusat kendali, seseorang percaya bahwa kesuksesan 

melakukan suatu perilaku tergantung pada usaha mereka sendiri. Ketika tidak 

ada halangan untuk menunjukkan perilakunya, seseorang memegang kendali 

penuh. Sebaliknya, karena kekurangan sumber daya atau keterampilan, mungkin 

tidak ada cara untuk mengontrol perilaku. Sejauh mana seseorang merasa 

mereka memiliki atau tidak kendali atas suatu perilaku disebut kontrol perilaku 

yang dirasakan (Huda et al., 2014).  

Individu lazimnya tidak memiliki keinginan yang kuat untuk berperilaku 

ketika mereka tidak memiliki kesempatan. Ini terjadi bahkan jika mereka 

bersikap positif dan percaya bahwa orang lain yang penting bagi mereka akan 

setuju. Ketika ada korelasi antara persepsi seseorang tentang kontrol dan kontrol 

yang sebenarnya, ada jalur langsung dari kontrol perilaku yang dirasakan ke 

kontrol perilaku yang diharapkan (Rawi, 2023). 
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Faktor sikap individu mempengaruhi niat individu dalam memutuskan 

menggunakan pembiayaan murabahah di BMT El-Arbah, berbagai penelitian 

tentang perilaku dalam berbagai situasi dan niat untuk terlibat dalam perilaku 

tersebut; sikap bertanggung jawab atas lebih dari 50% variasi niat, jadi semakin 

positif sikap seseorang, semakin besar niatnya (Ajzen, 1991).  

Dalam model TPB dijelaskan bahwa sikap terhadap LKM Islam harus 

dikaitkan dengan niat untuk menggunakan produk pembiayaan di lembaga 

keuangan mikro Islam yakni pembiayaan murabahah di BMT, sikap 

berhubungan positif dengan perilaku aktual (Nasution, 2021). Jika seseorang 

yakin bahwa produk pembiayaan pada BMT yang ditawarkan terjangkau, 

memberikan pelayanan yang baik, menunjukkan kesesuaian produk, sesuai 

dengan keyakinan agama dan berguna untuk meningkatkan penghidupan 

masyarakat miskin, maka sikapnya terhadap LKMS dalam hal ini BMT harus 

berdampak positif pada partisipasinya dalam menggunakan pembiayaan di BMT 

El-Arbah (Maulana et al., 2018). 

Faktor norma subjektif atau pengaruh sosial yang mempengaruhi individu 

dalam memutuskan untuk menggunakan pembiayaan murabahah di BMT El-

Arbah, norma subjektif, yang didefinisikan sebagai keyakinan individu bahwa 

sebagian besar orang terdekatnya harus atau tidak melakukan suatu perilaku 

tertentu, pengaruh sosial adalah bagaimana seorang individu memandang apa 

yang orang lain pikirkan (misalnya keluarga, teman, dll.) yang harus diyakini 

atau dilakukan individu tersebut (Ajzen & Fishbein, 1977).  
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Keyakinan seseorang tentang betapa pentingnya pemikiran orang lain 

mengenai perilaku yang diinginkan harus secara langsung mempengaruhi norma 

subyektifnya, rujukan khusus kepada orang tua, saudara kandung, teman sebaya 

dan kolega dianggap sebagai kelompok rujukan penting yang mempengaruhi 

norma subjektif individu untuk melakukan pembiayaan di BMT (Maulana et al., 

2018).  

Konsep diri yang dikenal sebagai identitas sosial berasal dari pemahaman 

seseorang tentang bagaimana mereka termasuk dalam kelompok sosial tertentu 

dan hubungan emosional mereka dengan kelompok sosial tersebut. Semakin 

kuat seseorang mengidentifikasi dirinya dengan kelompok tertentu, semakin 

kecil kemungkinan mereka menyimpang dari kelompok tersebut. Dengan 

mengikuti norma-norma sosial yang ada, yang mengacu pada keyakinan 

individu tentang perilaku yang umum dan diterima dalam kondisi tertentu, 

seseorang akan konsisten menjadi anggota kelompok. Perilaku dan sikap 

individu dapat dipengaruhi oleh pentingnya rekomendasi orang lain (misalnya 

keluarga, teman, teman sebaya, dll.) tentang bagaimana berperilaku atau 

bereaksi (Mansori et al., 2020). 

Penelitian dari Mansori et al., (2020) menunjukan bahwa variabel 

religiositas, dukungan imam, dan pengaruh sosial atau norma subjektif  memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap niat individu untuk mengajukan produk 

keuangan mikro syariah, penelitian dari Tarmizi & Kamal (2022), menunjukan 

bahwa religiositas, margin, prosedur pembiayaan, dan pendapatan berpengaruh 

terhadap minat nasabah dalam mengambil pembiayaan murabahah, serta 
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penelitian dari Boubker et al., (2021) menunjukan bahwa kewajiban agama, 

manfaat biaya, dan reputasi Bank memiliki hubungan yang positif terhadap 

keputusan nasabah melakukan pembiayaan islam.  

Sedangkan penelitian dari Andriani et al., (2022) menunjukkan bahwa 

sementara pengetahuan dan religiositas tidak begitu berdampak pada keputusan 

orang untuk melakukan pembiayaan di BMT, namun margin keuntungan 

berdampak besar. 

Selain itu hasil penelitian Maulana et al., (2018) menunjukan bahwa 

keuntungan relatif, norma subjektif, dan efikasi diri berpengaruh signifikan 

terhadap niat individu dalam berpartisipasi pada lembaga keuangan mikro 

syariah, namun variabel kesesuaian, kesadaran, kompleksitas dan 

ketidakpastian, dan keyakinan positif tentang memfasilitasi penggunaan 

keuangan mikro syariah tidak berpengaruh signifikan pada niat individu dalam 

berpartisipasi pada lembaga keuangan mikro syariah. 

H. Amin et al., (2013) menyimpulkan bahwa norma subjektif, keunggulan 

relatif dan sikap memiliki hubungan yang signifikan terhadap minat masyarakat 

untuk mengadopsi pembiayaan syariah di Malaysia. Secara khusus, konsumen 

memandang lingkungannya sebagai faktor kunci yang mempengaruhi perilaku 

konsumen. Konsumen umumnya menerima informasi dari mulut ke mulut dari 

orang tua, teman, guru, pengagum rahasia, konsultan, dan banyak lagi. Jika 

word-of-mouth positif, maka semakin positif pula sikap konsumen, sedangkan 

disisi lain variabel kontrol perilaku tidak menunjukan pengaruh yang signifikan. 



14 
 

 

 

Kemudian penelitian dari Musa et al., (2024) menyebutkan bahwa variabel 

asli TPB yaitu sikap, norma subjektif, kontrol perilaku serta niat berperilaku 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perilaku pertisipasi 

inklusi keuangan melalui adopsi produk keuangan islam di wilayah mayoritas 

muslim Nigeria. Temuan ini menyiratkan bahwa individu yang memiliki kontrol 

diri lebih besar kemungkinannya memiliki perilaku partisipasi inklusi keuangan 

yang lebih baik dibandingkan individu yang tidak memiliki kontrol diri terhadap 

perilaku tertentu. Penelitian dari Acfira et al., (2020) menunjukkan bahwa sikap 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah untuk 

melakukan pembiayaan murabahah, tetapi kontrol perilaku, kualitas layanan, 

dan reputasi bank memiliki pengaruh yang positif dan signifikan.  

Terakhir penelitian dari Shah et al., (2023) menyebutkan bahwa adanya 

pengaruh positif dan signifikan dari persepsi kepatuhan syariah, pengetahuan, 

preferensi agama dan loyalitas terhadap niat mengadopsi pembiayaan Islam. 

Selain itu, sikap terhadap keuangan Islam merupakan faktor penting yang dicatat 

dengan perkembangan efek mediasi persepsi kepatuhan syariah, pengetahuan, 

preferensi agama dan loyalitas dengan niat mengadopsi pembiayaan Islam di 

antara pemilik usaha mikro di Pakistan.  

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan 

mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minat individu untuk 

menggunakan pembiayaan murabahah menggunakan Theory Planned Behavior 

terdapat perbedaan diantara para peneliti terdahulu. Dengan demikian, peneliti 

termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor Yang 
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Mempengaruhi Nasabah Dalam Melakukan Pembiayaan Murabahah Pada 

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT El-Arbah Kuningan 

Jawa Barat)” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh faktor religiositas terhadap keputusan individu untuk 

melakukan pembiayaan murabahah di BMT El-Arbah Kuningan? 

2. Bagaimana pengaruh faktor kontrol perilaku terhadap keputusan individu 

untuk melakukan pembiayaan murabahah di BMT El-Arbah Kuningan? 

3. Bagaimana pengaruh faktor sikap terhadap keputusan individu untuk 

melakukan pembiayaan murabahah di BMT El-Arbah Kuningan? 

4. Bagaimana pengaruh faktor norma subjektif terhadap keputusan individu 

untuk melakukan pembiayaan murabahah di BMT El-Arbah Kuningan? 

C. Tujuan 

1. Untuk menganalisis pengaruh faktor religiositas terhadap keputusan 

individu untuk melakukan pembiayaan murabahah di BMT El-Arbah 

Kuningan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh faktor kontrol perilaku terhadap keputusan 

individu untuk melakukan pembiayaan murabahah di BMT El-Arbah 

Kuningan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh faktor sikap terhadap keputusan individu 

untuk melakukan pembiayaan murabahah di BMT El-Arbah Kuningan. 
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4. Untuk menganalisis pengaruh faktor norma subjektif terhadap keputusan 

individu untuk melakukan pembiayaan murabahah di BMT El-Arbah 

Kuningan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Pihak Akademisi Dan Ilmu Pengetahuan 

Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi ide untuk 

meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai pokok bahasan tingkat 

religiositas, kontrol perilaku, sikap, dan norma subjektif terhadap minat 

individu dalam melakukan pembiayaan murabahah di BMT El-Arbah. 

b. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat 

tentang pembiayaan murabahah di BMT El-Arbah serta bahan referensi 

bagi peneliti lain untuk dijadikan bahan perbandingan serta bahan 

kepustakaan. Selain itu khususnya bagi lembaga terkait dengan adanya 

penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan serta pertimbangan 

untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembiayaan murabahah di 

BMT El-Arbah Kuningan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori serta konsep terkait 

tingkat religiositas, kontrol perilaku, sikap, dan norma subjektif. Selain itu, 

diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang mendalam tentang 

hubungan antar-variabel tersebut. 



17 
 

 

 

E. Sistematika Pembahasan 

Untuk memastikan keberhasilan penelitian dan memudahkan 

pemahaman, diperlukan penyusunan sistematika yang baik. Oleh karena itu, 

penulis akan menggambarkan sistematika penulisan sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab pertama membahas sejarah Lembaga Keuangan Mikro Syariah 

(BMT), serta faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan pembiayaan 

murabahah di BMT El-Arbah yaitu tingkat religiositas, kontrol perilaku, 

sikap, dan norma subjektif. Kemudian dilanjut dengan perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur pembahasan dimana 

bertujuan agar pembaca mudah memahami isi dari penelitian ini.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab kedua akan membahas tinjauan pustaka, yang mencakup 

konsep-konsep utama dan teori-teori yang digunakan dalam penelitian dan 

menjabarkan variabel yang dipakai meliputi variabel dependen dan 

independen dimana referensinya dikutip dari sumber-sumber pustaka, baik 

itu penelitian sebelumnya maupun penelitian yang relevan. Bab ini akan 

mengarah pada pembentukan konstruksi teori baru yang diusulkan oleh 

peneliti.  
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BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ketiga berisi metodologi penelitian yang digunakan peneliti. Ini 

mencakup sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, 

validitas hasil temuan, dan proses penelitian secara keseluruhan.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab keempat berisi tentang penjelasan terkait hasil yang diperoleh 

dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti.  

BAB V PENUTUP  

Bab kelima berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, 

serta memberikan saran bagi penelitian selanjutnya dan memaparkan 

keterbatasan dari penelitian ini 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil diskusi sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

Pertama, variabel religiositas (X1) dan variabel kontrol perilaku (X2) terbukti 

memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap minat individu dalam 

menggunakan pembiayaan murabahah di BMT El-Arbah Kuningan. Hal 

tersebut menunjukan bahwa jika tingkat religiositas seseorang tinggi maka 

minat untuk menggunakan pembiayaan murabahah juga akan tinggi, karena 

individu yang memiliki tingkat religiositas yang tinggi akan sangat berhati-hati 

dalam memutuskan sesuatu termasuk perilaku konsumsi, selain itu pada faktor 

kontrol perilaku menunjukan bahwa setiap anggota BMT El-Arbah memiliki 

pengetahuan yang cukup mengenai akad murabahah sehingga mereka dapat 

mengendalikan dirinya sepenuhnya dan tidak ada hambatan dalam melakukan 

sesuatu. 

Kedua faktor sikap (X3) dan faktor norma subjektif (X4) tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan bagi individu dalam menggunakan pembiayaan 

murabahah di BMT El-Arbah. Dapat dikatakan bahwa orang-orang yang 

menggunakan pembiayaan murabahah adalah murni karena keinginan dari 

dalam diri sendiri tanpa adanya tekanan atau dorongan dari orang terdekatnya 

serta sikap seseorang terhadap pembiayaan murabahah juga tidak menentukan 

minat mereka untuk menggunakan pembiayaan murabahah, meskipun 

misalnya sikap mereka positif terhadap pembiayaan murabahah namun hal itu 
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tidak cukup mempengaruhi minatnya untuk menggunakan pembiayaan 

murabahah. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini berupa tahapan dan proses 

pelaksanaan pengumpulan kuesioner. Pertama, metode pengumpulan data 

menggunakan teknik  kuesioner online yang dikirimkan melalui grup anggota 

BMT sehingga peneliti tidak secara mendalam mendapatkan informasi 

mengenai faktor yang mempengaruhi individu dalam menggunakan 

pembiayaan murabahah hal itu dapat menghasilkan kemungkinan data bias. 

Kedua, terbatasnya penelitian pada satu institusi, yaitu BMT El-Arbah 

Kuningan Jawa Barat, dapat mempengaruhi keumuman temuan. Ketiga, 

adanya dua variabel yang tidak signifikan dapat menunjukkan bahwa ada 

pengaruh-pengaruh lain yang mungkin memberi pengaruh keputusan individu 

dalam melakukan pembiayaan murabahah  yang tidak dipertimbangkan oleh 

peneliti. 

C. Saran 

Dengan adanya keterbatasan pada tahapan dan proses penelitian ini, 

maka peneliti memberi beberapa saran untuk penelitian selanjutnya untuk 

mengevaluasi variabel dari teori TPB yang tidak signifikan untuk memastikan 

faktor tersebut tidak diabaikan, kemudian diharapkan untuk memasukan 

faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi individu dalam menggunakan 

pembiayaan murabahah, selain itu penelitian ini hanya fokus pada satu BMT 

di Kabupaten Kuningan sehingga diharapkan agar peneliti selanjutnya dapat 
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melibatkan beberapa BMT untuk meningkatkan generalisasi temuan pada 

penelitian. 
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