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ABSTRAK 

Nama : Nilma Sari Hasibuan 

Nim : 17 401 00355 

Judul Skripsi : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Masyarakat 

Kecamatan Batangtoru untuk Menggunakan Produk dan 

Jasa Bank Syariah. 

 

 Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya tingkat 

keyakinan dan pemahaman masyarakat dalam hal memilih jasa dan produk bank 

syariah. Tidak terkecuali masyarakat di Kecamatan Batangtoru yang ditandai 

dengan kebanyakan masyarakat menggunakan bank syariah karena hanya untuk 

mengikuti trend di dalam suatu kelompok. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah apakah ada pengaruh faktor budaya, sosial, dan pribadi baik secara parsial 

maupun simultan terhadap preferensi masyarakat Kecamatan Batangtoru untuk 

menggunakan produk dan jasa bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh budaya, sosial, dan pribadi terhadap preferensi masyarakat 

Kecamatan Batangtoru untuk menggunakan produk dan jasa bank syariah.  

 Teori-teori yang mendukung penelitian ini terdiri dari pengertian 

preferensi masyarakat, preferensi dalam perspektif islam, faktor-faktor yang 

mempengaruhi preferensi masyarakat, faktor budaya, faktor sosial, dan faktor 

pribadi. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik 

pengambilan sampel dengan jumlah sampel yang diambil adalah 99 responden. 

Pengumpulan data dengan angket (kuesioner), wawancara, dan dokumentasi. 

Penelitian ini menggunakan purposive sampling dan menggunakan rumus yamane 

taro dengan pengukuran skala interval. Pengolahaan data dilakukan dengan SPSS 

versi 22. Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji linearitas, uji 

validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedasitas, analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi, uji parsial 

(uji t), dan uji simultan (uji f). 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui penduduk Kecamatan Batangtoru 

yang beragama Islam yakni 84,04%, Kristen Protestan 14,29%, Kristen Katolik 

1,66%, serta agama Buddha 0,01%. Dan berdasarkan hasil penelitian secara 

parsial budaya tidak berpengaruh terhadap preferensi masyarakat Kecamatan 

Batangtoru, sosial secara parsial juga tidak berpengaruh terhadap preferensi 

masyarakat Kecamatan Batangtoru, dan secara parsial pribadi berpengaruh 

terhadap preferensi masyarakat Kecamatan Batangtoru. Secara simultan variabel 

budaya, sosial, dan pribadi secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap 

preferensi masyarakat Kecamatan Batangtoru untuk menggunakan jasa dan 

produk bank syariah.  

 
Kata Kunci: Budaya, Preferensi Masyarakat, Pribadi, Sosial 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf 

Arab dan transliterasinya dengan huruf latin. 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 
Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak di 

lambangkan 
Tidak di lambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 a ث
 

Es (dengan titik di atas) 

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ Ha(dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Kadan ha خ

 Dal D De د

 al ذ
 

Zet (dengan titik di atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain .„. Komaterbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و
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B. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa 

tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A 

 Kasrah I I 

 ḍommah U U وْ 

 

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.  

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama 

.....  fatḥah dan ya Ai a dan i ي 

 fatḥah dan wau Au a dan u ......ْوْ 

 

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda. 

HarkatdanHuruf Nama 
HurufdanTan

da 
Nama 

ى..َ...... ا..َ..  
fatḥah dan alif 

atau ya  
a dan garis 

atas 

 Kasrah dan ya ...ٍ..ى
 

I dan garis di 

bawah 

و....ُ  ḍommah dan wau 
 

u dan garis di 

atas 

 

 

 

 

 Ha H Ha ه

 Hamzah ..‟.. Apostrof ء

 Ya Y Ye ي
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C.  Ta Marbutah 

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua: 

1. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat 

fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/. 

2. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat 

sukun, transliterasinya adalah /h/. 

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 

Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

D.  Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi 

tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 

dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

E. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu : ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan 

antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang 

yang diikuti oleh huruf qamariah. 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti 

oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf 

/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata 

sandang itu. 
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2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti 

oleh huruf qamariah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang 

digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. 

F. Hamzah 

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan 

diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, 

karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

G.  Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. 

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua 

cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. 

H.  Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab 

huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan 

juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, 

diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri 

dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang 

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 

awal kata sandangnya. 



 
 

x 
 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan 

kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

I. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena 

itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perekonomian masyarakat yang semakin berkembang dan sejahtera 

akan berkaitan dengan bidang perbankan. Hal ini disebabkan oleh masyarakat 

yang tidak lepas dari perbankan dalam melakukan transaksi. Salah satu hasil 

pengembangan perbankan tersebut adalah adanya perbankan yang berbasis 

syariah atau lebih dikenal dengan perbankan syariah. Melalui pengembangan 

perbankan inilah diharapkan bisa membuat masyarakat beralih kepada 

perbankan syariah, dikarenakan kedepannya transparansi dan komunikasi 

akan semakin penting bagi dunia perbankan dan juga dunia akademika.1 

Perkembangan perbankan ini telah membawa pelaku perbankan pada 

persaingan yang sangat ketat dalam memperebutkan nasabah. 

Dari hal tersebut, preferensi merupakan kecenderungan untuk memilih 

atau menentukan sesuatu hal yang dianggap lebih baik dan suka atau tidak 

suka terhadap suatu produk.2 Preferensi seseorang terhadap suatu barang atau 

jasa sangat beragam dimana sangat dipengaruhi oleh tingkat keyakinan dan 

pemahaman penggunanya. Kurangnya tingkat keyakinan dan pemahaman 

masyarakat dalam hal memilih sesuatu yang disukai dari jasa dan produk 

bank syariah tentunya akan mempengaruhi keputusan masyarakat dalam 

menggunakan produk dan jasa bank syariah, salah satu hal yang harus 

                                                           
1 Perry Warjiyo dan Solikin M. Juhro, Kebijakan Bank Sentral (Teori dan Praktik), 

(Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 57. 
2 Muhammad Reza Fadil, “Konsep Preferensi Dalam Alquran: Studi Analisis Kata Khair 

Pada Ayat-Ayat Alquran,” Jurnal Studi ALquran dan Hadis 3, no. 2 (2019): hlm. 239. 
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diperhatikan adalah kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen menjadi salah 

satu tujuan utama pada setiap perusahaan termasuk bank, sehingga tidak 

heran selalu ada slogan bahwa pelanggan adalah raja yang perlu dilayani 

dengan sebaik-baiknya, kepuasan dari pelayanan tersebut akan membuat 

pelanggan merasakan manfaat yang besar dan mengajak orang lain untuk 

menggunakannya.
3
 Masyarakat tentunya akan membuat berbagai macam 

keputusan untuk menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk atau jasa. 

Proses pengambilan keputusan oleh konsumen seringkali masih menjadi 

masalah yang kompleks yang mendasari pengambilan keputusan tersebut. 

Preferensi dan minat merupakan hal yang saling berkaitan, jika 

seseorang sudah memiliki preferensi dengan sesuatu hal maka orang tersebut 

akan timbul minat terhadap apa yang di sukainya. Preferensi tersebut juga 

akan menentukan produk-produk apa yang akan dibeli konsumen untuk 

memenuhinya.4 Terdapat empat faktor preferensi terhadap barang dan jasa 

yaitu faktor kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologis.5 

Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling 

mendasar dikarenakan budaya berawal dari kebiasaan. Setiap budaya terdiri 

dari beberapa  sub budaya (sub culture) yang lebih kecil memberikan 

identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik. Budaya merupakan identifikasi 

dan sosialisasi yang lebih spesifik. Budaya merupakan keseluruhan yang 

                                                           
3 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 262. 
4 Vebita dan Bustaman, “Analisis Preferensi Masyarakat terhadap Prinsip Bagi Hasil pada 

Bank Syariah di Wilayah Banda Aceh,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) 

2, no. 1 (2017): hlm. 98-107. 
5 Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan 

Penelitian Pemasaran, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 10. 



3 
 

 

kompleks meliputi pengetahuan, agama, seni, hukum, moral, kebiasaan, dan 

setiap kemampuan. Preferensi masyarakat untuk menggunakan jasa dan 

produk bank syariah ini bisa dipengaruhi oleh faktor budaya yang bisa dilihat 

dari salah satunya yaitu dari segi subbudaya. Pada kenyataannya, masyarakat 

Batangtoru tidak hanya beragama islam. Hal ini diketahui berdasarkan hasil 

wawancara peneliti dengan masayarakat Kecamatan Batangtoru salah satunya 

adalah Ibu Fuji Astuty (26 Tahun) selaku pengguna bank syariah menyatakan 

“sebagian masyarakat Batangtoru beranggapan bahwa bank syariah 

dikhususkan untuk masyarakat yang beragama islam, dan dipengaruhi oleh 

agama dan kepercayaan yang dianut”.6  Dan suku-suku yang berada di 

Batangtoru sangat beragam mulai dari suku mandailing, batang angkola,  

batak toba, batak karo, jawa, aceh, dan lain-lain. Diketahui dari hasil 

wawancara dengan Ibu Selvionita Harahap (32 Tahun) selaku pengguna bank 

syariah menyatakan “masyarakat Batangtoru mengetahui bahwa bank syariah 

hanya untuk suku batak mandailing dan batak angkola karena pada umumnya 

masyarakat Batangtoru bersuku batak mandailing, batak angkola, dan batak 

toba, dan suku lainnya adalah suku pendatang seperti suku aceh, jawa, 

minangkabau, dan sebagainya”.7  

Selain faktor budaya yang tidak kalah penting adalah faktor sosial, 

faktor sosial  ini dipengaruhi oleh kelompok referensi, keluarga serta peran 

dan status sosial. Individu seseorang pada dasarnya mendapatkan pengaruh 

dari orang-orang sekitar untuk menggunakan jasa dan produk bank syariah. 
                                                           

6
 Wawancara dengan Ibu Fuji Astuty, Pada tanggal 12 Juni 2021, Pukul 12:30 WIB. 

7
 Wawancara dengan Ibu Selvionita harahap, Pada tanggal 13 Juni 2021, Pukul 10:15 

WIB. 
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Sumber informasi yang lebih dominan mempengaruhi individu yaitu berasal 

dari keluarga. Keluarga adalah organisasi atau kelompok yang paling penting 

dalam masyarakat dan anggota keluarga mempresentasikan suatu hal yang 

berpengaruh terhadap kehidupan. Namun, pada dasarnya rata-rata masyarakat 

Batangtoru menggunakan bank konvensional, itu dikarenakan ajakan dari 

keluarga yang juga menggunakan bank konvensional. Hal ini diketahui dari 

hasil wawancara bersama Ibu Suryani Lase (30 Tahun) yang berprofesi 

sebagai wiraswasta yang menyatakan bahwa “masyarakat lebih memilih bank 

konvensional karena ajakan dari keluarga dan teman-teman yang 

menggunakan bank konvensional, keluarga, teman-teman, dan orang terdekat 

yang menggunakan bank konvensional akan mempengaruhi kelompok 

lainnya untuk menggunakan konvensional”.8 Banyak kelompok yang yang 

mempengaruhi perilaku seseorang, kelompok itu merupakan sekumpulan 

orang yang berinteraksi. Sebagian merupakan kelompok primer seperti 

keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja, yang mana orang tersebut secara 

terus menerus berinteraksi dengan mereka. 

Selain faktor sosial, faktor yang mempengaruhi prefrensi masyarakat 

yaitu faktor pribadi. Faktor pribadi pada hakikatnya yaitu manusia, manusia 

merupakan pribadi yang utuh, khas, dan memiliki sifat-sifat sebagai makhluk 

individu. Dalam kehidupannya, seorang manusia memiliki kebutuhan yang 

diperuntukan bagi kepentingan pribadinya. Salah satu faktor penting dari 

pribadi yaitu kepribadian dan gaya hidup, kepribadian merupakan 

                                                           
8
 Wawancara dengan Ibu Suryani Lase, Pada tanggal 15 Juni 2021, Pukul 11:00 WIB.  
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sekumpulan sifat psikologi manusia yang menyebabkan respons yang relatif 

konsisten dan tahan lama terhadap rangsangan lingkungan (termasuk perilaku 

pembelian).9 Kepribadian dan konsep diri setiap orang mempunyai 

karakteristik pribadi yang mempengaruhi perilaku pembelinya. Sebagian 

masyarakat yang menggunakan bank syariah bukan karena keinginan tetapi 

untuk mengikuti suatu gaya hidup di dalam suatu kelompok ataupun 

lingkungan. 

Dalam jurnal Sofhian yang berjudul Analisis Preferensi Nasabah 

Penabung pada Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Gorontalo, 

menyatakan bahwa faktor budaya dan faktor sosial mempunyai pengaruh 

terhadap preferensi nasabah penabung, sedangkan faktor pribadi tidak 

mempunyai pengaruh terhadap preferensi nasabah penabung. 10 Dalam jurnal 

Ayif Fathurrahman dan Umi Azizah yang berjudul Analisis Faktor-faktor 

Preferensi Mahasiswa terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus pada 

Mahasiswa Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) 

menyatakan bahwa faktor budaya mempunyai pengaruh terhadap preferensi 

mahasiswa, sedangkan faktor sosial dan pribadi tidak mempunyai pengaruh 

terhadap preferensi mahasiswa.
11

 Dan dalam jurnal Imam Mu‟aziz, dkk. Yang 

berjudul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi menabung 

nasabah di BPRS Amanah Ummah, menyatakan bahwa faktor sosial 

                                                           
9 Imam Mu‟aziz, dkk, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Menabung 

Nasabah  di BPRS Amanah Ummah,” Jurnal Ekonomi Islam 8, no. 2 (Desember 2017): hlm. 109. 
10 Sofhian, “Analisis Preferensi Nasabah Penabung pada Bank Muamalat Indonesia Tbk. 

Cabang Gorontalo,” Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam 1, no. 2 (Desember 2016): hlm. 103. 
11 Ayif Faturrahman, “Analisis Faktor-faktor Preferensi Mahasiswa terhadap Perbankan 

Syariah (Studi Kasus pada Mahasiswa Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta),” 

Journal of Islamics, Finance, and Banking 1, no. 1 (Juni 2018): hlm. 115. 
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berpengaruh terhadap preferensi menabung nasabah, sedangkan faktor 

budaya dan pribadi tidak berpengaruh terhadap preferensi menabung 

nasabah.12 

Faktor utama yang akan diteliti terhadap hal mempengaruhi preferensi 

masyarakat kecamatan Batangtoru untuk menggunakan jasa dan produk Bank 

Syariah adalah budaya, sosial, dan pribadi. Maka bertolak dari permasalahan 

diatas, peneliti memusatkan penelitian tentang “Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Preferensi Masyarakat Kecamatan Batangtoru untuk 

Menggunakan Jasa dan Produk Bank Syariah”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas ada beberapa masalah 

yang dapat diidentifikasi yaitu: 

1. Masyarakat kecamatan Batangtoru tidak sepenuhnya beragama islam, ada 

juga yang beragama kristen protestan, katolik, hindu, dan budha. Sebagian 

masyarakat Kecamatan Batangtoru menganggap bahwa bank syariah 

adalah bank untuk agama islam. 

2. Masyarakat Kecamatan Batangtoru belum dominan menggunakan bank 

syariah karena terbatasnya kantor cabang bank syariah di Batangtoru dan 

lebih dominan bank konvensional. 

3. Motivasi dari keluarga masyarakat Kecamatan Batangtoru masih kurang 

untuk menggunakan bank syariah. 

                                                           
12 Imam Mu‟aziz, dkk, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Menabung 

Nasabah  di BPRS Amanah Ummah,” hlm. 123. 
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4. Promosi produk bank syariah kepada masyarakat Kecamatan Batangtoru 

masih kurang dan masih banyak masyarakat Batangtoru yang tidak 

mengetahui bank syariah sehingga masyarakat menganggap bank syariah 

dan bank kovensional adalah sama. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka peneliti 

membatasi ruang lingkup masalah dalam penelitian ini. Maka dari itu peneliti 

lebih berfokus kepada faktor budaya, sosial, dan pribadi yang mempengaruhi 

preferensi masyarakat kecamatan Batangtoru untuk menggunakan jasa dan 

produk bank syariah. Dan peneliti juga membatasi lokasi untuk penelitian 

yaitu peneliti meneliti tepatnya di kecamatan Batangtoru. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Defenisi  operasional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah 

konsep supaya dapat diukur dengan cara melihat dimensi dari variabel 

bagaimana suatu variabel akan diukur dan harus spesifik serta terukur.13 

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu: variabel independen 

(variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah budaya (X1), sosial (X2), dan 

pribadi(X3). Dan variabel dependen dalam dalam penelitian ini adalah 

preferensi masyarakat (Y). 

 

 

                                                           
13 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah, 

(Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), hlm. 97. 
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Tabel I.1 

Defenisi Operasional Variabel 

No Variabel Defenisi Variabel Indikator Variabel Skala 

Pengukuran 

1. Budaya 

(X1) 

Budaya merupakan 

sebuah simbol dan 

fakta yang komplek, 

yang diciptakan 

manusia, diturunkan 

dari generesi ke 

generasi yang lain 

sebagai faktor 

penentu dan 

pengatur manusia 

dalam masyarakat. 

1. Kebudayaan 

2. Subbudaya 

3. Kelas Sosial14 

 

Interval 

2. Sosial 

(X2) 

Sosial adalah 

pengaruh dari orang-

orang sekitar untuk 

menggunakan jasa 

dan produk bank 

syariah. 

1. Kelompok 

referensi 

2. Keluarga 

3. Peran dan status15 

 

Interval 

3. Pribadi 

(X3) 

Pribadi merupakan 

karakteristik 

psikologis 

seseorang yang 

berbeda dengan 

orang lain yang 

menyebabkan 

tanggapan yang 

relatif konsisten dan 

bertahan lama 

terhadap 

lingkungan.  

1. Usia dan tahap 

siklus hidup 

2. Pekerjaan dan 

lingkungan 

ekonomi 

3. Kepribadian dan 

konsep diri 

4. Gaya hidup dan 

nilai
16

  

Interval 

4. Preferensi 

Mayarakat 

(Y) 

Preferensi 

masyarakat 

merupakan pilihan 

sesorang  terhadap 

sesuatu objek antara 

suka atau tidak 

terhadap suatu 

1. Sikap orang lain 

2. Manfaat produk 

yang diharapkan. 

3. Pendapatan 

keluarga yang 

diharapkan. 

4. Harga yang 

Interval 

                                                           
14 Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan 

Penelitian Pemasaran, hlm. 10. 
15 Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen: Perpektif Kontemporer oada Motif, Tujuan, 

dan Keinginan Konsumen Edisi Ketiga, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 9-10. 
16 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, (New Jersey: PT. Index, 

2017), hlm. 222-224. 
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produk tersebut. diharapakan.17 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu: 

1. Apakah terdapat pengaruh budaya terhadap preferensi masyarakat 

kecamatan Batangtoru untuk mengggunakan produk dan jasa bank 

syariah? 

2. Apakah terdapat pengaruh sosial terhadap preferensi masyarakat 

kecamatan Batangtoru untuk mengggunakan produk dan jasa bank 

syariah? 

3. Apakah terdapat pengaruh pribadi terhadap preferensi masyarakat 

kecamatan Batangtoru untuk mengggunakan produk dan jasa bank 

syariah? 

4. Apakah terdapat pengaruh budaya, sosial, dan pribadi terhadap preferensi 

masyarakat kecamatan Batangtoru untuk mengggunakan produk dan jasa 

bank syariah? 

F. Tujuan Penelitian 

Segala sesuatu memiliki tujuan, begitu juga dengan penelitian ini 

memiliki tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh budaya terhadap preferensi masyarakat 

Kecamatan Batangtoru untuk mengggunakan produk dan jasa bank 

syariah. 

                                                           
17 Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan 

Penelitian Pemasaran, hlm. 17. 



10 
 

 

2. Untuk mengetahui pengaruh sosial terhadap preferensi masyarakat 

Kecamatan Batangtoru untuk mengggunakan produk dan jasa bank 

syariah. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pribadi terhadap preferensi masyarakat 

Kecamatan Batangtoru untuk mengggunakan produk dan jasa bank 

syariah. 

4. Untuk mengetahui pengaruh budaya, sosial, dan pribadi terhadap 

preferensi masyarakat Kecamatan Batangtoru untuk mengggunakan 

produk dan jasa bank syariah. 

G. Kegunaan Penelitian 

Dari aspek kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi 

beberapa pihak, antara lain:  

1. Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang perbankan syariah yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti secara teori maupun praktik yaitu tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat Kecamatan  

Batangtoru untuk menggunakan produk dan jasa bank syariah. 

2. Bagi Institusi 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi sebagai media 

pembelajaran dan bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang 

berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi 
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masyarakat Kecamatan  Batangtoru untuk menggunakan produk dan jasa 

bank syariah. 

3. Bagi Praktisi Perbankan Syariah 

Memberikan pengetahuan untuk pengembangan manajemen pemasaran 

perbankan syariah khususnya dibidang  preferensi masyarakat Kecamatan  

Batangtoru untuk menggunakan produk dan jasa bank syariah. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi 

peneliti selanjutnya dan dijadikan acuan untuk penulisan skripsi 

selanjutnya. 

H. Sistematika Pembahasan 

Sesuai dengan permasalahan yang ada maka untuk mempermudah 

penelitian ini, peneliti menggunakan sistematika pembahasan. Hal ini 

bertujuan untuk menghasilkan laporan penelitian yang sistematis, jelas, 

akurat, dan mudah dipahami. 

BAB I Pendahuluan yang berisi dari latar belakang masalah yang 

menguraikan tentang masalah yang ada pada penelitian ini, identifikasi 

masalah yang menguraikan seluruh aspek yang berhubungan dengan masalah 

dalam objek penelitian, batasan masalah yang membatasi masalah atau ruang 

lingkup permasalahan, definisi operasional variabel peneliti mendefenisikan 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya dalam rumusan 

masalah peneliti merumuskan permasalahan yang ada dalam penelitian dan 
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menyebutkan tujuan dari penelitian yang dilakukan, serta kegunaan penelitian 

yang menjelaskan manfaat yang akan diperoleh dari penelitian. 

BAB II Landasan teori yang berisi kerangka teori yang menjelaskan 

uraian-uraian tentang teori dari masing-masing variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini, kemudian penelitian ini diperkuat dengan penelitian 

terdahulu, kerangka pikir yang berisi pemikiran peneliti mengenai masalah 

yang akan diselesaikan, dan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

masalah penelitian yang akan diteliti. 

BAB III Metode penelitian berisi tentang lokasi dan waktu yang 

dilakukan oleh peneliti, jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis 

penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer dan sekunder,metode 

pengumpulan data yang dilakukan adalah angket, wawancara dan 

dokumentasi dalam penelitian.Teknis analisis data yang digunakan oleh 

peneliti adalah uji instrument, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan 

uji hipotesis. 

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan tentang 

gambaran umum objek penelitian yang akan dilakukan peneliti. Disini 

peneliti juga menjabarkan teknik pengolahan dan analisis data yang berupa 

hasil output SPSS Versi 22. Dalam bab ini peneliti juga membahas hasil 

penelitian serta mengemukakan keterbatasan peneliti dalam menulis skripsi 

ini. 

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang 

merupakan akhir dari keseluruhan uraian yang dikemukakan diatas. 
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Kesimpulan berisikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan pada 

rumusan masalah. Saran memuat pokok pikiran peneliti kepada pihak-pihak 

yang terkait dengan masalah untuk menjadi bahan pertimbangan dan tindakan 

mereka yang harus berkaitan dengan kesimpulan penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kerangka Teori 

1. Preferensi Masyarakat 

a. Pengertian Preferensi Masyarakat 

Tingkat pemahaman masyarakat akan produk keuangan yang 

ditawarkan oleh lembaga keuangan menunjang preferensi masyarakat 

untuk menggunakan produk-produk keuangan. Preferensi masyarakat 

untuk Bank Syariah yaitu karena Bank Syariah menggunakan akad 

kerjasama, dalam hal ini akad kerjasama antara dua pihak atau lebih 

untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan 

kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko 

akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
18

 

Preferensikonsumenmerupakan bagian dari perilaku konsumen 

yang didefinisikan sebagai pilihan suka atau tidak suka yang 

dilakukan oleh seseorang terhadap produk (barang atau jasa) yang 

dikonsumsi.19 Preferensi juga merupakan kesukaan (kecendrungan hati 

kepada sesuatu). 

Dengan demikian teori preferensi dapat digunakan untuk 

menganalisis tingkat kepuasan bagi konsumen, misalnya jika 

seseorang ingin mengkonsumsi atau menggunakan sebuah produk 

                                                           
18 Nofinawati, “Akad Dan Produk Perbankan Syariah”, Fitrah, Vol. 08, No. 2, (2014): 

hlm. 231. 
19Ujang Sumarwan, Pemasaran Strategik: Perpektif Perilaku Konsumen dan Marketing 

Plan, (Bogor: Pt. Penerbit IPB Press, 2019), hlm. 234. 
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dalam bank atau jasa dengan sumber daya terbatas maka ia harus 

memilih alternatif sehinga nilai guna dapat diperoleh supaya tercapai 

secara optimal.20Preferensi masyarakat untuk menggunakan produk 

dan jasa bank syariah dikarenakan adanya beberapa faktor yaitu 

didalam hal ini yang dibahas faktor budaya, sosial, dan pribadi.  

b. Preferensi dalam Perspektif Islam  

Preferensi memiliki arti pilihan atau kecenderungan individu 

dalam memilih produk dan jasa, yang berarti kebebasan individu 

dalam memilih. Islam menganggap kebebasan adalah sebagai fondasi 

dari nilai-nilai kemanusian dan kemuliaan manusia. Kebebasanlah 

yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Al-Quran 

menjelaskan pengetahuan dan kekuasaan Allah atas apa yang telah 

ditetapkan-Nya untuk manusia. Disamping itu Al-Quran juga 

memberikan penekanan besar kepada kebebasan memilih yang 

diberikan kepada manusia. Kebaikan yang paling utama ialah 

kebebasan individu untuk memilih suatu alternatif yang tepat 

walaupun peluang untuk memilih suatu alternatif lain yang salah juga 

besar. Hanya melalui penggunaan kebebasan dengan benar sajalah 

manusia terdorong untuk melakukan sikap terpuji.21 

Walau bagaimanapun, perlu diingat bahwa kebebasan individu 

bukannya mutlak dan tanpa batasan melainkan dibatasi oleh dua hal 

yaitu individu bebas bergerak di bidang apapun dengan syarat tidak 

                                                           
20Sofhian, “Analisis Preferensi Nasabah Penabung pada Bank Muamalat Indonesia Tbk. 

Cabang Gorontalo,” Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam 1, no. 2 (Desember 2016): hlm. 98. 
21Nur Rianto Al-Arif, Teori Mikro Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 93. 
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melanggar dan mengambil hak-hak orang lain. Dalam hal segala 

sesuatu yang terjadi pada seorang muslim dan hal tersebut tidak sesuai 

dengan yang diharapkan adalah salah satu bentuk kasih sayang-Nya. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 

216 yang berbunyi: 

ََكُخبََِ َْشَيََۡٱلۡقخَِالَُعَليَۡكُمُ َحكَۡرهَُوا ن
َ

َأ َٞلَّكُمَۡۖۡوعََسََٰٓ َكُرۡه أَََ وهَُوَ
َْشَيَۡ وا َتُُتُِّ ن

َ
َأ وعََسََٰٓ كُمَۡۖۡ َلَّ ٞ َخَيۡۡ َؤََََ وهَُوَ كُمۡ  َلَّ ٞ َرَّّ َوهَُوَ َُا يَعۡلمَََُٱللَّّ

ىخُمَۡلَََتَعۡلَهُونََ
َ

٢١٦ََوَأ
Artinya: “Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu 

adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, 

padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai 

sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang 

kamu tidak mengetahui”. 

 

Ayat ini menjelaskan tentang  dalam memilih sesuatu, manusia 

melandaskan pilihannya itu dengan keinginan. Sementara keinginan 

dipengaruhi oleh pandangannya terhadap pilihan-pilihan itu sehingga 

melahirkan rasa suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Terkait 

dengan hal ini Allah juga memiliki kehendak untuk memilih sesuai 

dengan keinginan-Nya. Sehingga antara keinginan manusia dan 

keinginan Allah dalam memilih sesuatu tidak selamanya sama. Apa 

yang dianggap manusia baik, belum tentu baik pula di hadapan Allah. 

Seperti yang terjadi pada masa nabi atas orang-orang yang tidak 

menyukai peperangan.
22

 

                                                           
22Muhammad Reza Fadil, “Konsep Preferensi Dalam Alquran: Studi Analisis Kata Khair 

Pada Ayat-Ayat Alquran,” Jurnal Studi ALquran dan Hadis 3, no. 2 (2019): hlm. 241. 
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Dan dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa keinginan 

dipengaruhi oleh pandangannya terhadap pilihan-pilihan itu sehingga 

melahirkan rasa suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Pada 

pemilihan produk dan jasa bank syariah, konsumen membentuk 

preferensi terhadap jasa dan produk yang terdapat pada perangkat 

pilihan. Dan Allah SWT mengingatkan manusia untuk memilih hal 

yang mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Salah satunya, dengan 

menggunakan produk dan jasa bank syariah. 

2. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Masyarakat 

Keputusan pembelian dari pembeli sangat dipengaruhi oleh faktor 

kebudayaan, sosial, dan pribadi dari pembeli. Sebagian besar adalah 

faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pemasar, tetapi harus 

benar-benar diperhitungkan. Dan dari hal tersebut terdapat faktor 

preferensi terhadap barang dan jasa yaitu:23 

a. Faktor Budaya 

Budaya merupakan cara menjalani hidup dari suatu masyarakat 

yang ditransmisikan pada anggota masyarakatanya dari generasi ke 

generasi berikutnya.  Proses transmisi dari generasi ke generasi tersebut 

dalam perjalanannya mengalami berbagai proses dan pengaruh dari 

pihak lain.24 Budaya menjadi faktor penting dan mendalam dalam 

preferensi untuk menggunakan produk dan jasa bank syariah.  

                                                           
23Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan 

Penelitian Pemasaran, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 10. 
24Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen: Perpektif Kontemporer oada Motif, Tujuan, 

dan Keinginan Konsumen, Ketiga, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 267. 
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Setiap budaya mempunyai kelompok-kelompok sub-budaya 

yang lebih kecil, yang merupakan identifikasi dan sosialisasi yang khas 

untuk perilaku anggotanya. Sub budaya meliputi kelompok keagamaan, 

kelompok ras, dan wilayah geografis. Dalam penelitian ini, peneliti 

fokus pada sub budaya kelompok keagamaan. Pada faktor budaya ada 

juga yang disebut dengan kelas sosial, kelas sosial merupakan bagian-

bagian dari masyarakat yang relatif homogen dan bertahan lama dalam 

sebuah masyarakat yang tersusun secara hirarkis.  

b. Faktor Sosial 

Faktor sosial merupakan pengaruh dari orang-orang sekitar 

untuk menggunakan jasa dan produk bank syariah. Sosial adalah sifat 

yang saling membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup dan 

untuk hidup. Sebagai manusia kita mempunyai sifat saling 

ketergantungan untuk menciptakan kerjasama satu sama lain. Faktor 

sosial sangat mempengaruhi tanggapan konsumen, oleh karena itu 

pemasar harus benar-benar memperhitungkannya untuk menyusun 

strategi pemasaran.25 Di dalam Al-Qur‟an terdapat surah tentang 

pentingnya kehidupan sosial yaitu Q.S Al-Baqarah Ayat 261 yang 

berbunyi: 

                                                           
25Bilson Simamora, Panduan Riset Perilaku Konsumen, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2000), hlm. 8. 
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ثَلَُ يوََ نَّ ِ ََٱلََّّ َسَبيِلِ َفِِ َٰلهَُمۡ نۡوَ
َ

َأ َِييُفِقُونَ َسَتۡعَََٱللَّّ نۢتَخَجۡ
َ

َأ ثٍ َحَتَّ كَهَثَلِ
َحََ ائْثَُ َنِّ َسُنۢتُلَثٖ ِ

َكُّ َفِِ َوََسَيَاةلَِ ثٖٖۗ َُتَّ َوَََٱللَّّ َيشََاءُٓ  َلهَِو َٰعفُِ َُيضَُ َٱللَّّ
َٰسِعٌَعَليِمٌَ  ٢٦١َوَ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang 

yang menafkahkan hartanya dijalan Allah adalah serupa dengan sebutir 

benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji, 

Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan 

Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui”.26 

 

Dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 261 tersebut Quraish Shihab 

menjelaskan bahwa secara pribadi manusia tidak akan dapat memenuhi 

kebutuhannya sendiri, dimana manusia membutuhkan bantuan dari 

orang lain. Dimana ketika tidak mampu dalam satu bidang dapat 

dibantu oleh orang lain yang mampu dalam bidang tersebut. Yang kuat 

membantu yang lemah. Dan ayat tersebut berpesan kepada yang 

berpunya agar tidak merasa berat untuk membantu, karena apa yang 

dinafkahkan akan tumbuh berkembang dan berlipat ganda.27 

Sebuah kelompok referensi bagi seseorang adalah kelompok-

kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung 

terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok yang memberikan 

pengaruh langsung kepada seseorang disebut kelompok keanggotaan, 

yakni kelompok dimana seseorang menjadi anggotanya dan saling 

berinteraksi. Beberapa kelompok adalah kelompok primer dimana 

                                                           
26Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Pustaka 

Jaya Ilmu, 2014), hlm. 66. 
27Mahfudz Zuhri Masduki, Tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2012), hlm. 207. 
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terdapat interaksi yang agak berkesinambungan, seperti keluarga, 

sahabat karib, tetangga, dan rekan kerja. 

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling 

membutuhkan antara satu dengan lainnya. Tidak ada seorangpun yang 

dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya 

dapat mencapai sebagian yang dihajatkan itu. Dia mesti memerlukan 

apa yang menjadi kebutuhan orang lain. 
28

Dengan memahami 

dinamika pengambilan keputusan dalam suatu keluarga, bank syariah 

dapat dibantu dalam menetapkan strategi pemasaran yang terbaik 

melalui pengaruh dari keluarga. Dan selanjutnya yaitu peran dan status, 

melalui peran dan status dapat menentukan posisi seseorang dalam 

setiap kelompok yang ditentukan. Setiap peran dapat membawa status 

yang mencerminkan penghargaan umum oleh masyarakat. 

c. Faktor Pribadi 

Setiap individu memiliki karakteristik sendiri yang unik. 

Kumpulan karakteristik perilaku yang dimiliki oleh individu dan 

bersifat permanen biasa disebut kepribadian. Secara lebih jelas, pribadi 

adalah sebagai pola perilaku yang konsisten dan bertahan lama 

(enduring). Oleh karena itu, pribadi bersifat lebih dalam daripada gaya 

hidup.29 

Keputusan seseorang dalam hal menggunakan produk dan jasa 

bank syariah juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti usiadan 

                                                           
28 Windari, “Perdagangan Dalam Islam”,AL-MASHARIF, Vol. 3, no. 2 (2015), hlm. 21. 
29Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan 

Penelitian Pemasaran, hlm. 67. 
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tahap siklus hidup, pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan 

konsep diri, gaya hidup dan nilai. 30 

Pekerjaan dan keadaan ekonomi sangat mempengaruhi pilihan 

produk. Bank seharusnya peka terhadap pendapatan yang didapat 

dengan seksama dan memperhatikan kecenderungan dalam pendapatan 

pribadi, tabungan, dan tingkat bunga. Selain itu, gaya hidup seseorang 

yang berbeda-beda mempengaruhi preferensi masyarakat. Gaya hidup 

adalah pola kehidupan seseorang seperti yang diperlihatkannya dalam 

aktivitas, minat, dan opininya. 

Kepribadian biasanya dijelaskan dengan menggunakan ciri-ciri 

seperti kepercayaan diri, dominasi, otonomi, kehormatan, kemampuan 

bersosialisasi, pertahanan diri, dan kemampuan beradaptasi. 

Kepribadian juga merupakan sifat dalam diri atau kejiwaan, yaitu 

kualitas sifat pembawaan kemampuan mempengaruhi orang, dan 

perangai khusus membedakan satu individu dengan individu lainnya.
31

 

B. Penelitian Terdahulu 

Untuk menguatkan penelitian ini, maka peneliti mengambil penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan faktor-faktor preferensi masyarakat 

Kecamatan Batangtoru untuk menggunakan produk dan jasa bank syariah. 

Adapun dikemukakannya hasil penelitian terdahulu adalah untuk mendukung 

isi ataupun bahan acuan (perbandingan) dari penelitian ini. Beberapa 

                                                           
30Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, (New Jersey: PT. Index, 

2017), hlm. 222. 
31Leon Schiffman dan Leslie Lazar Kanuk, Perilaku Konsumen, Ketujuh, (Jakarta: 

Indeks, 2007), hlm. 207. 
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penelitian yang berhubungan dengan hal tersebut disajikan  kedalam bentuk 

tabel seperti berikut: 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama 

Peneliti  

Judul Penelitian  Hasil Peneliti 

1. Nudiya 

Anburika 

(2018)  

 

Skripsi IAIN 

Tulungagung 

Pengaruh minat dan 

preferensi terhadap 

keputusan nasabah 

memilih produk-

produk di bank syariah 

mandiri kantor cabang 

pembantu 

Tulungagung. 

Terdapat pengaruh 

preferensi secara positif 

dan signifikan terhadap 

keputusan nasabah 

dalam memilih produk-

produk di Bank Syariah 

Mandiri KCP 

Tulungagung. Hal ini 

berarti jika semakin 

tinggi preferensi 

nasabah terhadap 

produk-produk di Bank 

Syariah Mandiri KCP 

Tulungagung, maka 

akan berdampak pada 

semakin tinggi pula 

keputusan nasabah 

untuk menggunakan 

produk-produk tersebut. 

2. Ayif 

Faturrahman 

dan Umi 

Azizah 

(2018) 

 

Jornal of 

islamic 

economics, 

finance, dan 

banking 

Universitas 

Ahmad 

Dahlan. 

Analisis faktor-faktor 

preferensi mahasiswa 

terhadap perbankan 

syariah  

(studi kasus pada 

mahasiswa ilmu 

ekonomi  

Universitas 

muhammadiyah 

yogyakarta) 

Dari hasil penelitian 

terdapat beberapa hal 

preferensi mahasiswa 

terhadap perbankan 

syariah yaitu faktor 

agama, biaya, manfaat, 

fasilitas dan 

pengetahuan. 

3. Rif‟atul 

Khoiriyah 

(2018) 

 

Skripsi 

Analisis preferensi 

nasabah dalam 

Menggunakan 

pembiayaan akad 

murabahah dan 

Faktor paling dominan 

dalam preferensi 

nasabah yaitu faktor 

sosial yaitu  preferensi 

yang memuat 
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Universitas 

Islam Negeri 

Sunan 

Ampel. 

Musyarakah di BPRS 

Madinah Lamongan. 

teman/keluarga, dan 

kelompok pedagang 

atau pengusaha. 

Kemudian, faktor 

persepsi yang memuat 

persyaratan yang sangat 

mudah, angsuran 

dapat dilakukan 

musiman, 

meningkatkan omzet 

dan perekonomian 

keluarga, layanan prima 

perbankan dan layanan 

jemput angsuran. 

4. Ega Adiyasa 

Nadipurnomo 

(2018)  

 

Jurnal Ilmiah 

Analisis faktor-faktor 

yang  

mempengaruhi 

preferensi nasabah 

dalam  

Memilih produk 

tabungan mudharabah 

di  

Bank syariah  

(studi pada bank 

syariah mandiri cabang 

Cibinong, Kabupaten 

Bogor). 

Faktor religiusitas, 

pelayanan dan 

pengatahuan memiliki 

pengaruh terhadap 

preferensi nasabah 

dalam memilih produk 

tabungan mudharabah 

di Bank Syariah 

Mandiri Cibinong, 

semakin tinggi tingkat 

religiusitas nasabah, 

pelayanan dari pihak 

bank dan pengetahuan 

nasabah maka 

kecenderungan untuk 

memilih produk 

tabungan mudharabah 

di Bank Syariah 

Mandiri Cabang 

Cibinong juga akan 

meningkat. Sedangkan 

pada faktor produk 

bank ini memiliki 

pengaruh, dimana jika 

tingkat/kualitas produk 

bank meningkat maka 

justru menurunkan 

preferensi nasabah 

dalam memilih produk 

tabungan mudharabah 

di Bank Syariah 

Mandiri Cibinong. 
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Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu 

adalah sebagai berikut: 

1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nadiya Anburika adalah Nadiya Anburika meneliti bahwa pengaruh 

preferensi secara positif dan yang paling signifikan dibandingkan 

dengan pengaruh minat terhadap keputusan nasabah dalam memilih 

produk-produk di bank syariah mandiri KCP Tulungagung. Dan 

teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh Nadiya Anburika 

adalah probability sampling. Sedangkan peneliti hanya 

menelititentang preferensi masyarakat dan menggunakan teknik 

pengambilan sampel dengan purposive sampling. Kesamaan dari 

penelitian ini adalah melihat keputusan preferensi untuk menggunakan 

produk  dan bekerjasama dengan bank syariah. Dan kedua penelitian 

menggunakan penelitian kuantitatif. 

2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayif 

Faturrahman dan Umi Aziza adalah peneliti meneliti bahwa preferensi 

mahasiswa terhadap perbankan syariah yaitu dilihat dari segi faktor 

5. Sekar Ayu 

Rohmiati 

(2021) 

 

Skripsi 

Institut 

Agama Islam 

Negeri 

Ponorogo 

Analisis Preferensi 

Masyarakat Wonogiri 

Terhadap bank 

Muamalat KCP 

Wonogiri Berdasarkan 

Profesi 

Terdapat dua faktor 

yang mempengaruhi 

pereferensi masyarakat 

Wonogiri yaitu faktor 

internal dengan 

kepribadian masyarakat 

untuk menghindari riba 

dalam bank. Kemudian, 

faktor eksternal yaitu 

periklanan atau promosi 

dan pengaruh 

lingkungan seperti 

orang-orang terdekat. 
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agama, biaya, manfaat, fasilitas dan pengetahuan. Jenis penelitian 

yang digunakan oleh Ayif Faturrahman dan Umi Aziza adalah data 

primer. Sedangkan peneliti tentang preferensi masyarakat terhadap 

perbankan syariah yaitu mengkategorikan agama kedalam faktor 

budaya, manfaat dan fasilitas kedalam faktor pribadi, dan peneliti 

menggunakan data primer dan sekunder. Persamaan antara kedua 

peneliti adalah meneliti tentang preferensi terhadap bank syariah dan 

kedua peneliti menggunakan teknik purposive sampling dan data 

primer. 

3. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rif‟atul Khoiriyah adalah peneliti meneliti faktor sosial dan persefsi 

yang paling dominan di dalam preferensi nasabah dalam 

menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Rif‟atul Khoiriyah 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan peneliti tentang 

prefensi masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank 

syariah dan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Kesamaan 

diantara kedua peneliti adalah meneliti tentang faktor yang 

mempengaruhi preferensi nasabah dan kedua penelitian menggunakan 

dta primer dan sekunder. 

4. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ega 

Adiyasa Nadipurnomo adalah meneliti faktor religiuitas, pelayanan 

dan pengetahuan sebagai faktor yang mempengaruhi preferensi 

nasabah dalam menggunakan tabungan mudharabah di bank syariah, 
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metode analisis yang digunakan adalah metode analisis logistik dan 

Ega Adiyasa Nadipurnomo menggunakan random sampling. 

Sedangkan peneliti tentang faktor budaya, sosial, pribadi dan lokasi 

sebagai faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan 

produk dan jasa bank syariah, peneliti menggunakan analisis 

deskriptif dan menggunakan purposive sampling. Kesamaan diantara 

kedua peneliti yaitu adalah sama-sama meneliti tentang produk pada 

bank syariah, dan kedua peneliti menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif serta menggunakan data primer dan sekunder. 

5. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sekar 

Ayu Rohmiati adalah meneliti faktor internal dan faktor eksternal. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Sekar Ayu Rohmiati 

ialah wawancara sedangkan peneliti menggunakan kuesioner (angket). 

Kesamaan diantara kedua peneliti ialah terdapat pengaruh orang-orang 

sekitar terhadap preferensi masyarakat dan melihat pengaruh pribadi 

terhadap preferensi masyarakat. 

C. Kerangka Pikir 

Kerang pikir merupakan alur yang akan peneliti lakukan sebagai 

dasar penelitian. Kerangka pikir berikut ini menggambarkan mengenai 

preferensi masyarakat Kecamatan Batangtoru menggunakan produk dan 

jasa bank syariah yang dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan 

pribadi. Berdasarkan analisa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 
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mengenai penjabaran teori masing-masing variabel maka dapat 

dirumuskan kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

Gambar II.1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara Parsial (secara individual) 

Secara Simultan (secara bersamaan) 

Berdasarkan gambar 1 dapat diketahui bahwa secara parsial 

budaya (X1) dapat mempengaruhi preferensi masyarakat (Y), Sosial (X2) 

dapat mempengaruhi preferensi masyarakat (Y), danpribadi (X3) dapat 

mempengaruhi preferensi masyarakat (Y). Dan secara simultan 

budaya(X1), sosial (X2), dan pribadi(X3)dapat mempengaruhi preferensi 

masyarakat (Y). 
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bel 
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D. Hipotesis 

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang 

kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang 

diperoleh dari tinjauan pustaka.32 Adapun hipotesi dari penelitian ini 

berdasarkan pokok masalah dan tujuan pembahasan yaitu: 

Ha1: Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel budaya  terhadap 

preferensi masyarakat. 

H01: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel budaya  

terhadap preferensi masyarakat. 

Ha2: Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel sosial terhadap 

preferensi masyarakat. 

H02: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel sosial 

terhadap preferensi masyarakat. 

Ha3: Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pribadi terhadap 

preferensi masyarakat. 

H03: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pribadi 

terhadap preferensi masyarakat. 

Ha4: Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel budaya, sosial,  

dan pribadi terhadap preferensi masyarakat. 

H04: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel budaya, 

sosial, dan pribadi terhadap preferensi masyarakat. 

                                                           
32Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data 

Sekunder, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 63. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Batangtoru, 

Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sedangkan penelitian 

dilaksanakan mulai pada bulan Januari 2021 sampai dengan September 2021. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kuantitatif 

analisis deskriptif. Teknik analisis yang digunakan yaitu untuk menjawab 

permasalahan yang berkaitan dengan faktor yang lebih dominan 

mempengaruhi preferensi masyarakat.33 Deskriptif yaitu menggambarkan dan 

menginterpretasikan obyek penelitian secara apa adanya sesuai dengan hasil 

penelitian sehingga peneliti mengetahui apa saja yang perlu diinpretasikan 

dari obyek penelitian tersebut.  

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dapat diartikan sebagai satu kelompok dari elemen 

penelitian, dimana elemen merupakan suatu unit terkecil yang merupakan 

sumber dari data yang diperlukan.34  

Populasi juga bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-

benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada 

                                                           
33 Imam Mu‟aziz, dkk, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Menabung 

Nasabah  di BPRS Amanah Ummah,” Jurnal Ekonomi Islam 8, no. 2 (Desember 2017): hlm. 112. 
34 Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2005), hlm. 118. 
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objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat 

yang dimiliki oleh subjek/objek tersebut.  

Jadi jumlah populasi pada penelitian ini meliputi masyarakat 

kecamatan Batangtoru yaitu diketahui sebesar 7.594 rumah tangga. 

2. Sampel  

Sampel bisa diartikan sebagai wakil dari populasi yang 

ditentukan.35 Informasi dari sampel yang baik mencerminkan informasi 

dari keseluruhan populasi. Pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan rumus Taro Yamane dengan tingkat kesalahan 10%. Maka 

sampel pada penelitian ini adalah : 

N 

n=  

  (1+ Ne
2
) 

 

Dimana: 

n : Banyak sampel 

N : Banyak populasi 

e : batas kesalahan yang diperbolehkan sebanyak 10%. 

Jadi besarnya sampel yang digunakan adalah sebagai berikut: 

n =  

           n =  

                                                           
35 Maman Abdurrahman dan Sambas Ali Muhidin, Panduan Praktik Memahami 

Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 119. 
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           n =  

n = 98,7 dibulatkan menjadi 99 sampel 

Jadi, jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah 

minimal 99 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah dengan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling 

digunakan pada penelitian-penelitian yang lebih mengutamakan tujuan 

penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan sampel.
36

 Atau 

dengan kata lain teknik pengambilan sampel dengan kriteria-kriteria 

tertentu. Adapun kriteria pemilihan sampel yang diteliti adalah masyarakat 

kecamatan Batangtoru yang memiliki tabungan di bank syariah dan 

bersedia menjadi responden. 

D. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan 

data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Merupakan sumber data yang di peroleh secara langsung dari 

sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer biasanya diperoleh dari 

survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data 

ordinal. Dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 

masyarakat Batangtoru dan diperoleh dari metode kuesioner yang 

diberikan kepada responden yaitu masyarakat kecamatan Batang Toru. 

                                                           
36 Burhan Bungin, METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF: Komunikasi, Ekonomi, 

dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, Kedua, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 125. 
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2. Data Sekunder 

Merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan 

baik oleh pihak pengumpulan data primer atau pihak lain misalnya dalam 

bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder ini digunakan 

oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut yang diperoleh dari perpustakaan 

seperti buku-buku, internet, jurnal, serta sumber data lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut: 

1. Metode kuesioner (angket) 

Metode kuesioner (angket) marupakan suatu daftar yang 

berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu msalah atau bidang 

yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini 

dilakukan pemberian kuesioner kepada responden.37 Kuesioner yang 

dipakai pada penelitian ini telah menyediakan jawaban dan 

pengukurannya menggunakan skala interval, yaitu merupakan skala 

yang berisi lima tingkat preferensi jawaban, dengan pilihan jawaban 

sebagai berikut: 

Tabel III. 1  

Pemberian Skor atas Jawaban Responden 

Simbol Alternatif Jawaban Nilai 

SS Sangat Setuju 5 

S Setuju 4 

                                                           
37 Imam Mu‟aziz, dkk, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Menabung 

Nasabah  di BPRS Amanah Ummah,” hlm. 113. 
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KS Kurang Setuju 3 

TS Tidak Setuju 2 

STS Sangat Tidak Setuju 1 

 

Tabel III. 2 

Kisi-Kisi Angket 

 

2. Metode Wawancara 

Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang 

diwawancarai.38 Tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti 

memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. 

Instrumen dapat berupa pedoman wawancara maupun checklist. 

                                                           
38 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data 

Sekunder , (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 136. 

No  Variabel  Indikator  Nomor 

pertanyaan 

1.  Budaya (X1) a. Kebudayaan 

b. Subbudaya 

c. Kelas sosial 

1, 2, dan 3 

4, 5 

6, 7 

 

2. Sosial (X2) a. Kelompok Referensi  

b. Keluarga 

c. Peran dan Status 

1, 2, dan 3 

4, 5 

6, 7 

 

3. Pribadi  (X3) a. Usia dan Tahap Siklus Hidup 

b. Pekerjaan dan Keadaan  Ekonomi 

c. Kepribadian dan Konsep Diri 

d. Gaya Hidup dan Nilai 

1, 2 

3, 4 

 

5, 6 

7, 8 

4. Preferensi 

Masyarakat 

(Y) 

a. Sikap orang lain 

b. Manfaat yang diharapkan 

c. Pendapatan keluarga yang 

diharapkan 

d. Harga yang diharapkan. 

1, 2 

3, 4 

5, 6 

 

7, 8 
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Wawancara akan dilakukan langsung kepada masyarakat kecamatan 

Batangtoru. 

3. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan metode untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan-catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini data 

dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang telah diperoleh 

dari angket dan wawancara.  

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data  digunakan untuk menjawab semua rumusan 

masalah penelitian atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Data 

a. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskiptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganailisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan tang 

berlaku dan generalisasi. Analisis deskriptif digunakan untuk 

menggambarkan tentang statistik data seperti mean, max, dan min. 

b. Uji Linearitas  

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui linearitas data, 

yaitu apakan dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau 

tidak. Data yang baik seharusnya memiliki hubungan yang linear 
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antara variabel independen dengan variabel dependen. Dua variabel 

dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila nilai signifikan 

kurang dari 0,1. 

1) Jika nilai signifikan < 0,1, maka kedua variabel mempunyai 

hubungan yang linear. 

2) Jika nilai signifikan > 0,1, maka kedua variabel tidak 

mempunyai hubungan yang linear. 

2. Uji Instrumen 

a. Uji Validitas 

Uji validitas ( terpercaya / tingkat keabsahan) adalah ukuran 

yang mampu menunjukan sejauh mana instrument pengukur 

mampu mengukur apa yang ingin diukur.39 Dalam penentuan layak 

atau tidaknya suatu item digunakan, biasanya dilakukan uji 

signifikan koefisien korelasi yaitu digunakan untuk menguji 

apakah hubungan yang terjadi itu berlaku untuk populasi atau 

nyata secara statistik dengan taraf signifikan 0,1 artinya suatu item 

dianggap valid jika berkolerasi signifikan terhadap skor total. 

Pengujian validitas instrumen dilakukan pada responden dengan 

menggunakan aplikasi SPSS. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukan sejauh 

mana suatu alat mengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. 

                                                           
39 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah, 

(Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), hlm. 132. 
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Suatu kuesioner  dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pernyataan adalah konsesten atau stabil dari 

waktu ke waktu. Metode yang digunakan untuk melihat data yang 

sudah reliabel adalah dengan metode Cronbach Alpha (α). 

Koefisien Conbach Alpha yang digunakan dalam penelitian adalah 

jika koefisien reliabilitas > 0,6 Maka instrumen penelitian 

dinyatakan reliable.40 

3. Uji Asumsi Klasik 

Dalam pengujian hipotesis berdasarkan analisis regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini harus memenuhi asumsi klasik untuk 

mendapatkan nilai pemeriksa yang tidak biasa dan efisien dari suatu 

persamaan regresi linear berganda dengan metode kuadrat terkecil 

perlu dilakukan pengujian dengan memenuhi syarat-syarat asumsi 

klasik yang meliputi: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai 

residual yang dihasilkan dari regresi berdistribusi secara normal 

atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat taraf 

signifikan 10% atau 0,1 maka ketentuan uji normalitas dapat 

diketahui sebagai berikut: 

1) Jika nilai signifikansi  > 0,1 maka sampel berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. 

                                                           
40 Nikolaus Duli, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk 

Penulisan Skripsi & Analisis Data dengan Spss, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), hlm. 105. 
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2) Jika nilai signifikan < 0,1 maka sampel berasal dari populasi 

yang berdistribusi tidak normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas dimaksud untuk membuktikan atau 

menguji ada tidaknya hubungan yang linear antara kedua variabel 

bebas satu dengan variabel bebas lainnya.41 Untuk mendeteksi 

adanya multikorelasi dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF 

(Variance Inflaction Factor). Kriteria untuk mendeteksi 

multikolinieritas pada suatu model adalah jika nilai Variance 

Imflatoin Factor (VIF) dan tolerance, apabila nilai VIF <10 dan 

nilai tolerance> 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari 

multikolinearitas. Semakin tinggi VIF maka semakin rendah 

tolerance. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual 

antara 1 pengamat ke pengamat yang lain, model regresi yang baik 

adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas diuji 

dengan menggunakan ujikoefisien korelasi spearman’s rho yaitu 

mengkorelasikan antara absolute residual hasil regresi dengan 

semua variabel bebas. Pengujian ini dilakukan dengan melihat 

kriteria pengambilan keputusan heteroskedastisitas sebagai berikut: 

                                                           
41 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Depok: Raja 

Grafindo Persada, 2011), hlm. 117. 
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1) Jika signifikan hasil korelasi < 0,10 maka persamaan regresi 

tersebut mengandung heteroskedastisitas. 

2) Jika signifikan hasil korelasi > 0,10 maka persamaan regresi 

tersebut tidak mengandung heteroskedastisitas. 

4. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel 

independen dua atau lebih. Adapun regresi linier berganda dalam 

penelitian ini untuk mengetahui budaya (X1), sosial (X2), pribadi (X3), 

dan psikologi (X4) berprengaruh terhadap preferensi (Y). Bentuk 

persamaan regresi linier berganda antara lain :
42

 

PM= a + b1Bu + b2So + b3Pr + e 

Keterangan:  

PM  : Preferensi Masyarakat 

a  : Konstanta 

b1, b2, b3 : Koefisien garis regresi 

Bu  : Budaya 

So  : Sosial 

Pr  : Pribadi 

e  : Prediction error (tingkat kesalahan)  

5. Uji Hipotesis 

a. Uji koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(variabel terikat). Nilai koefisien determinasi (R
2
) berkisar antara 

0-1. Nilai koefisien determinasi (R
2
) yang kecil menunjukan 

                                                           
42 Sugiyono dan Agus Santoso, Cara Mudah Belajar SPSS Dan Lisrel, (Bandung: 

Alfabeta, 2015), hlm. 303. 
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kemampuan variabel-variabel bebas (independen) dalam 

menjelaskan variabel terikat (dependen) sangat terbatas. 

Sebaliknya, nilai koefisien determinasi (R
2
) yang besar dan 

mendekati 1 menunjukan bahwa variabel-variabel bebas 

(independen) memberikan hampir semua informasi yan dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel terikat (dependen).43 Koefisien 

determinasi diperoleh melalui pengkuadratan nilai R (koefisien 

korelasi). Koefisien korelasi merupakan korelasi antara dua atau 

lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. 

b. Uji Parsial ( uji t) 

Uji parsial adalah pengujian yang dilakukan terhadap 

hipotesis untuk menemukan tingkat signifikan variabel X terhadap 

variabel Y secara individu. Adapun ketentuan untuk menguji secara 

parsial adalah sebagai berikut:
44

  

1) Jika thitung < ttabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

2) Jika thitung > ttabel,  maka Ha diterima dan H0 ditolak. 

c. Uji Simultan (uji F) 

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh 

secara bersamasama (simultan) terhadap variabel dependen, maka 

dapat diuji dengan menggunakan uji F dengan tingkat signifikansi 

                                                           
43 Slamat Riyanto & Aglis Andhita Hatmawan, Metode Riset Penelitian Kuantitatif 

Penelitia Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, Dan Eksperimen, (Yogyakarta: CV Budi 

Utama, 2020), hlm. 141. 
44 I Putu Ade Andre Paydanya, dkk, Panduan Penelitian Eksperimen Beserta Analisis 

Statistic Deng an Spss, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), hlm. 78. 
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10% (0,1). Kriteria yang dijadikan sebagai acuan dalam pengujian 

ini adalah : 

1) Dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel, apabila 

Fhitung> Ftabel, maka Ha diterima. Berarti masing-masing 

variabel independen secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

2) Dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel apabila 

Fhitung< Ftabel, maka Ha ditolak. Berarti masing-masing variabel 

independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kecamatan Batangtoru 

Kecamatan Batangtoru berada pada ketinggian 225 mdpl  dan 

Kecamatan Batangtoru berjarak 78 km menuju Kabupaten Tapanuli Selatan. 

Kecamatan Batangtoru memiliki luas wilayah 35149.43 ha yang terbagi 

dalam lahan perkebunan karet milik PTPN, sawah dan bukan sawah. Lahan 

bukan sawah didipergunakan untuk bangunan atau pekarangan, ladang, hutan 

rakyat dan tambang emas.   

Penduduk Batangtoru, pada umumnya merupakan suku Batang 

Angkola, dan ada juga sebagian besar lainnya suku Batak Toba dan 

Mandailing. Beberapa suku lainnya juga ada seperti Batak Karo, Batak 

Simalungun, Nias dan suku pendatang dari luar sumatera sepeti Aceh, Jawa, 

Minangkabau, dan lain-lain. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 

kabupaten Tapanuli Selatan mencatat bahwa mayoritas penduduk kecamatan 

Batangtoru memeluk agama Islam yakni 84,04%, agama Kristen 15,95%, 

dimana Protestan 14,29% dan Katolik 1,66%. Serta agama Buddha 0,01% 

Untuk sarana rumah ibadah, terdapat 50 masjid, 27 musholah, 9 

gereja Protestan dan 7 gereja Katolik.  

Kecamatan Batangtoru memiliki 23 yaitu Wek I, Wek II, 

Perkebunan Batangtoru, Aek Pining, Garoga, Huta Godang, Batu Horing, 

Batu Hula, Sumuran, Napa, Wek IV Batangtoru, Hapesong Baru, Telo, Wek 

III Batangtoru, Perkebunan Sigala-gala, Perkebunan Hapesong, Hapesong 

https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Kekristenan
https://id.wikipedia.org/wiki/Protestan
https://id.wikipedia.org/wiki/Protestan
https://id.wikipedia.org/wiki/Katolik
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Lama, Sipenggeng, Sianggunan, Huta Baru, Aek Ngadol Sitinjak, Sisipa, dan 

Padanglancat Sisoma. Dan kecamatan Batangtoru memiliki batas wilayah 

yaitu: 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten 

Tapanuli Tengah. 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten padang Lawas, kabupaten 

padang Lawas Utara. 

3. Sebelah Barat dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Mandailing 

Natal. 

4. Sebelah bagian Tenggara berbatasan dengan Kota Padangsidimpuan. 

B. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dalam penelitian ini dikelompokkan 

berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan. 

Penggolongan yang dilakukan terhadap responden dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui jelas mengenai gambaran responden sebagai 

objek penelitian. Karakteristik dari responden sebagai objek penelitian 

tersebut satu persatu diuraikan sebagai berikut: 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Tabel IV.1 

Data Responden Berdasarkan Usia 

Usia Jiwa Persentase  

17-30 39 39% 

31-40 25 25% 

41-50 14 14% 

>51 22 22% 

Total 100 100% 

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2021 



43 
 

 

Tabel IV.1 di atas menunjukkan bahwa persentase masyarakat 

Kecamatan Batangtoru yang menjadi responden di usia 17-30 tahun 

berjumlah 39%. Selanjutnya usia 31-40 tahun berjumlah 25%. Usia yang 

lebih dari 51 tahun berjumlah 22% dan masyarakat yang paling sedikit 

menjadi responden dalam penelitian ini ialah usia 41-50 tahun berjumlah 

14%. 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel IV. 2 

Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis kelamin  Jiwa  Persentase 

Laki-Laki 38 38% 

Perempuan 62 62% 

Total 100 100% 
  Sumber: Data primer yang telah diolah, 2021 

Dari tabel IV.2  di atas menunjukkan bahwa responden dengan 

jenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada responden dengan jenis 

kelamin laki-laki. Responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 

62 jiwa atau 62% dan responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 

38 jiwa atau 38%. 

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir  

Tabel IV. 3 

Data Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan  Jiwa  Persentase 

SD 14 14% 

SMP 10 10% 

SMA/SMK  30 30% 

D1/D2/D3 17 17% 

S1/S2/S3 29 29% 

Total 100 100% 
Sumber: Data primer yang telah diolah, 2021 
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  Dari tabel IV.3 menunjukkan bahwa pendidikan responden 

memiliki latar belakang pendidikan S1/S2/S2 yaitu sebesar 29 responden 

atau 29,0%, SMA/SMK yaitu sebesar 30 responden atau 30,0%, kemudian 

latar belakang pendidikan D1/D2/D3 yaitu sebesar 17 responden atau 

17,0%, responden dengan latar belakang SD yaitu sebesar 14 responden 

atau 14,0%, dan responden latar belakang yang paling kecil yaitu SMP 

sebesar 10 responden atau 10,0%. 

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel IV. 4 

Data Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan  Jiwa  Persentase 

Pelajar/Mahasiawa 16 16% 

Pegawai/Karyawan 35 35% 

Wiraswasta  29 29% 

Lain-lain 20 20% 

Total  100 100% 
 Sumber: Data primer yang telah diolah, 2020 

Dari tabel IV.4 di atas menunjukkan bahwa persentase masyarakat 

kecamatan batang toru yang menjadi responden dengan jenis pekerjaan 

pelajar/mahasiswa berjumlah 16%. Selanjutnya jenis pekerjaan 

pegawai/karyawan berjumlah 35%. Jenis pekerjaan wiraswasta berjumlah 

29%. Jenis pekerjaan lainnya berjumlah 20 % dan masyarakat yang paling 

sedikit dalam penelitian ini adalah jenis pekerjaan pelajar/mahasiswa 

dengan jumlah 16%. 
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C. Analisis Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Hasil uji analisis statistik deskriptif budaya, sosial, pribadi, dan 

preferensi masyarakat dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel IV. 5 

Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Budaya 100 19 34 26,29 3,729 
Sosial 100 14 35 24,84 4,711 
Pribadi 100 23 40 30,54 3,389 
Preferensi_Masyarakat 100 22 39 29,99 3,710 
Valid N (listwise) 100     

Sumber: Data diolah, SPSS 22 Tahun 2021   

Berdasarkan hasil tabel IV.5 uji analisis statistik deskriptif diatas 

dapat dilihat pada variabel budaya dengan jumlah data (N) sebanyak 100 

mempunyai mean 26,29 dengan nilai minimum 19 dan nilai maximum 34 

serta standard deviation 3,729. Variabel sosial dengan jumlah data (N) 

sebanyak 100 mempunyai mean 24,84 dengan nilai minimum 14 dan nilai 

maximum 35 serta standard deviation 4,711. Variabel pribadi dengan 

jumlah data (N) sebanyak 100 mempunyai mean 30,54 dengan nilai 

minimum 23 dan nilai maximum 40 serta standard deviation 3,389. 

Variabel preferensi masyarakat dengan jumlah data (N) sebanyak 100 

mempunyai mean 29,99 dengan nilai minimum 22 dan nilai maximum 39 

serta standard deviation 3,710. 

1. Uji Linearitas 

Hasil uji linearitas budaya terhadap preferensi masyarakat yaitu sebagai 

berikut : 
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Tabel IV. 6 

Hasil Uji Linearitas Budaya Terhadap Preferensi Masyarakat 

Sumber: Data diolah, SPSS 22 Tahun 2021   

 

Hasil uji linearitas variabel harga terhadap preferensi masyarakat pada 

tabel IV.6 diperoleh nilai tarif signifikan pada linearitas sebesar 0,716. 

Sehingga 0,716 > 0,1. Dapat disimpulkan tidak terdapat hubungan yang linear 

variabel budaya terhadap preferensi masyarakat.  

Tabel IV. 7 

Hasil Uji Linearitas Sosial Terhadap Preferensi Masyarakat 

 

Sumber: Data diolah, SPSS 22 Tahun 2021 

Hasil uji linearitas variabel sosial terhadap preferensi masyarakat pada 

tabel IV.7 diperoleh nilai tarif signifikan pada linearitas sebesar 0,679. 

Sehingga 0,679 > 0,1. Dapat disimpulkan tidak terdapat hubungan yang linear 

variabel sosial terhadap preferensi masyarakat.  

 

ANOVA Table 

 Sum of Squares Df 
Mean 

Square F Sig. 

Preferensi_
Masyarakat 
* Budaya 

Between Groups (Combined) 138,025 15 9,202 ,631 ,841 

Linearity 1,942 1 1,942 ,133 ,716 

Deviation 
from 
Linearity 

136,082 14 9,720 ,667 ,800 

Within Groups 1224,965 84 14,583   
Total 1362,990 99    

 

ANOVA Table 

 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Preferensi
_Masyara
kat * 
Sosial 

Between 
Groups 

(Combined) 227,300 20 11,365 ,791 ,717 

Linearity 2,481 1 2,481 ,173 ,679 

Deviation from 
Linearity 

224,819 19 11,833 ,823 ,674 

Within Groups 1135,690 79 14,376   
Total 1362,990 99    
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Sumber: Data diolah, SPSS 22 Tahun 2021 

 

Hasil uji linearitas variabel pribadi terhadap preferensi masyarakat pada 

tabel IV.8 diperoleh nilai tarif signifikan pada linearitas sebesar 0,000. 

Sehingga 0,000 < 0,1. Dapat disimpulkan terdapat hubungan yang linear 

variabel pribadi terhadap preferensi masyarakat. 

D. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas  

Adapun rhitung untuk tiap item bisa dilihat pada kolom pearson 

correlation, sedangkan rtabel menggunakan taraf signifikansi 0,1 dengan 

derajat kebebasan (df) = n (jumlah sampel) - 2 jadi df = 100 - 2 = 98, maka 

diperoleh rtabel = 0,1654. Hasil uji validitas sebagai berikut: 

Tabel IV. 9 

Hasil Uji Validitas Budaya (X1) 

Item 
Pernyataan 

rhitung rtabel Keterangan 

X.1 0,303 
Instrumen valid, jika 

rhitung> rtabel  dengan df = n 
– 2 = 100 -2 = 98 pada 

taraf signifikan 10% 
sehingga diperoleh rtabel = 

0,1654. 

Valid 

X.2 0,407 Valid 

X.3 0,795 Valid 

X.4 0,828 Valid 

X.5 0,303 Valid 

X.6 0,296 Valid 

X.7 0,239 Valid 
 Sumber: Data diolah, SPSS 22 Tahun 2021 

Tabel IV. 8 

Hasil Uji Linearitas Pribadi Terhadap Preferensi Masyarakat 

ANOVA Table 

 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Preferensi_Masy
arakat * Pribadi 

Between 
Groups 

(Combined) 831,420 16 51,964 8,114 ,000 

Linearity 624,427 1 624,427 97,499 ,000 

Deviation 
from Linearity 

206,993 15 13,800 2,155 ,015 

Within Groups 531,570 83 6,404   
Total 1362,990 99    
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Berdasarkan hasil tabel IV.9 uji validitas diatas menunjukkan 

bahwa nilai item pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7  menunjukkan nilai rhitung 

lebih besar dari rtabel sehingga item-item pernyataan tersebut dikatakan 

valid. 

Tabel IV. 10 

Hasil Uji Validitas Sosial (X2) 

Item 
Pernyataan 

rhitung rtabel Keterangan 

X.1 0,805 
Instrumen valid, jika 

rhitung> rtabel  dengan df = n 
– 2 = 100 -2 = 98 pada 

taraf signifikan 10% 
sehingga diperoleh rtabel = 

0,1654. 

Valid 

X.2 0,729 Valid 

X.3 0,848 Valid 

X.4 0,264 Valid 

X.5 0,234 Valid 

X.6 0,282 Valid 

X.7 0,811 Valid 
 Sumber: Data diolah, SPSS 22 Tahun 2021 

Berdasarkan hasil tabel IV.10 Uji validitas diatas menunjukkan 

bahwa nilai item pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 menunjukkan nilai rhitung 

lebih besar dari rtabel sehingga item-item pernyatan tersebut dikatakan 

valid. 

Tabel IV. 11 

Hasil Uji Validitas Pribadi (X3) 

Item 
Pernyataan 

rhitung rtabel Keterangan 

X.1 0,307 

Instrumen valid, jika 
rhitung> rtabel  dengan df = n 
– 2 = 100 -2 = 98 pada 

taraf signifikan 10% 
sehingga diperoleh rtabel = 

0,1654. 

Valid 

X.2 0,307 Valid 

X.3 0,306 Valid 

X.4 0,575 Valid 

X.5 0,537 Valid 

X.6 0,427 Valid 

X.7 0,456 Valid 

X.8 0,395 Valid 
Sumber: Data diolah, SPSS 22 Tahun 2021 

Berdasarkan hasil tabel IV.11 Uji validitas diatas menunjukkan 

bahwa nilai item pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 menunjukkan nilai 
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rhitung lebih besar dari rtabel sehingga item-item pernyatan tersebut dikatakan 

valid.  

Tabel IV. 12 

Hasil Uji Validitas Preferensi Masyarakat (Y) 

Item 
Pernyataan 

rhitung rtabel Keterangan 

X.1 0,385 

Instrumen valid, jika 
rhitung> rtabel  dengan df = n 
– 2 = 100 -2 = 98 pada 

taraf signifikan 10% 
sehingga diperoleh rtabel = 

0,1654. 

Valid 

X.2 0,355 Valid 

X.3 0,319 Valid 

X.4 0,611 Valid 

X.5 0,514 Valid 

X.6 0,504 Valid 

X.7 0,373 Valid 

X.8 0,463 Valid 
Sumber: Data diolah, SPSS 22 Tahun 2021 

Berdasarkan hasil tabel IV.12 uji validitas diatas menunjukkan 

bahwa nilai item pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8  menunjukkan nilai 

rhitung lebih besar dari rtabel sehingga item-item pernyataan tersebut 

dikatakan valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Hasil uji reliabilitas budaya, sosial, pribadi, dan preferensi 

masyarakat dapat dilihat sebagai berikut:  

Tabel IV.13 

Hasil Uji Reliabilitas Budaya (X1) 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Data diolah, SPSS 22 Tahun 2021 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.686 7 



50 
 

 

Berdasarkan hasil-hasil tabel IV.13 Uji reliabilitas diatas 

menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha budaya yaitu 0,686 > 0,60. 

Dengan demikian variabel budaya dikatakan reliable. 

Tabel IV.14 

Hasil Uji Reliabilitas Sosial (X2) 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Data diolah, SPSS 22 Tahun 2021 

 

Berdasarkan hasil-hasil tabel IV.14 Uji reliabilitas diatas 

menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha sosial yaitu 0,729 > 0,60. 

Dengan demikian variabel sosial dikatakan reliable. 

Tabel IV.15 

Hasil Uji Reliabilitas Pribadi (X3) 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Data diolah, SPSS 22 Tahun 2021 

Berdasarkan hasil-hasil tabel IV.15 Uji reliabilitas diatas 

menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha pribadi yaitu 0,641 > 0,60. 

Dengan demikian variabel pribadi dikatakan reliable. 

Tabel IV.16 

Hasil Uji Reliabilitas Preferensi Masyarkat (Y) 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Data diolah, SPSS 22 Tahun 2021 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.729 7 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.641 8 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.668 8 
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Berdasarkan hasil-hasil tabel IV.16 Uji reliabilitas diatas 

menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha preferensi masyarakat yaitu 

0,668 > 0,60. Dengan demikian variabel prefernsi masyarakat dikatakan 

reliable. 

E. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas dengan One-Sample Kolmogorov-smirnov 

adalah sebagai berikut: 

Tabel IV. 17 

Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 100 
Normal 
Parameters

a,b
 

Mean .0000000 
Std. Deviation 2.69805318 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,047 
Positive ,027 
Negative -.047 

Test Statistic ,047 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200

c,d
 

Sumber: Data diolah, SPSS 22 Tahun 2021 

Berdasarkan tabel IV.17 diatas dapat dilihat bahwa hasil uji 

normalitas dengan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

menunjukkan nilai signifikan budaya, sosial, pribadi dan preferensi 

masyarakat sebesar 0,200 > 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa model 

regresi telah memenuhi normalitas, artinya budaya, sosial, pribadi, dan 

preferensi masyarakat berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Hasil uji multikolinearitas faktor budaya, sosial, dan pribadi terhadap 

preferensi masyarakat yaitu sebagai berikut: 
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Tabel IV.18 

Hasil Uji Multikolinearitas 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Tolera
nce VIF 

1 (Constant) 9,697 3,104  3,125 ,002   
Budaya -,120 ,078 -,120 -1,530 ,129 ,893 1,120 

Sosial ,017 ,062 ,022 ,275 ,784 ,897 1,114 

Pribadi ,754 ,082 ,688 9,203 ,000 ,985 1,015 

a. Dependent Variable: Preferensi_Masyarakat 

Sumber: Data diolah, SPSS 22 Tahun 2021 

Hasil uji multikolinearitas pada tabel IV.18 dapat diketahui bahwa 

nilai tolerance untuk variabel budaya adalah 0,893, variabel sosial  adalah 

0,897 dan variabel pribadi adalah 0,985. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

nilai tolerance dari ketiga variabel lebih besar > 0,1. Nilai VIF dari 

variabel budaya adalah 1,120, variable sosial adalah 1,114 dan variabel 

pribadi adalah 1,015. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai VIF dari ketiga 

variabel di atas lebih kecil < 10. Berdasarkan penilaian tersebut dapat 

disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Hasil uji heteroskedasitas dengan Spearman’s rho adalah sebagai 

berikut: 

Tabel IV. 19 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Correlations 

 Budaya Sosial Pribadi 

Unstandardi
zed 

Residual 

Spearman's rho 

Budaya Correlation 
Coefficient 

1,000 ,310
**
 ,107 ,069 

Sig. (2-tailed) . ,002 ,290 ,493 

N 100 100 100 100 

Sosial Correlation 
Coefficient 

,310
**
 1,000 ,086 ,003 

Sig. (2-tailed) ,002 . ,396 ,979 

N 100 100 100 100 
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Pribadi Correlation 
Coefficient 

,107 ,086 1,000 ,175 

Sig. (2-tailed) ,290 ,396 . ,082 

N 100 100 100 100 

Unstandardi
zed 
Residual 

Correlation 
Coefficient 

,069 ,003 ,175 1,000 

Sig. (2-tailed) ,493 ,979 ,082 . 

N 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber: Data diolah, SPSS 22 Tahun 2021 
 

Dari tabel IV.19 hasil uji heteroskedastisitas diatas dapat diketahui 

bahwa nilai signifikan dari variabel budaya sebesar 0,493 > 0,1, variabel 

sosial 0,979 > 0,1, bahwa kedua variabel tersebut tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Dan variabel 0,082 < 0,1, maka variabel tersebut 

terjadi heteroskedastisitas. 

F. Analisis Regresi Linear Berganda 

Hasil uji analisis regresi linear berganda faktor budaya, sosial, dan 

pribadi terhadap preferensi masyarakat adalah sebagai berikut: 

Tabel IV. 20 

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 9,697 3,104  3,125 ,002   
Budaya -,120 ,078 -,120 -1,530 ,129 ,893 1,120 

Sosial ,017 ,062 ,022 ,275 ,784 ,897 1,114 

Pribadi ,754 ,082 ,688 9,203 ,000 ,985 1,015 

a. Dependent Variable: Preferensi_Masyarakat 

Sumber: Data diolah, SPSS 22 Tahun 2021 

Berdasarkan hasil uji analisis regresi linear berganda pada tabel 

IV.20 diatas dapat disimpulkan bahwa unstandardized coefficients tabel 

diatas maka persentase analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini 

adalah: 
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PM= a + b1Bu + b2So + b3Pr + e 

PM= 9,697 + (-0,120Bu) + 0,017So + 0,754Pr + 3,104 

Keterangan:  

PM  : Preferensi Masyarakat 

a  : Konstanta 

b1, b2, b3 : Koefisien garis regresi 

Bu  : Budaya 

So  : Sosial 

Pr  : Pribadi 

e  : Prediction error (tingkat kesalahan)  

Dari persamaan regresi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Nilai konstanta (α) bernilai positif sebesar 9,697 menunjukkan bahwa jika 

tidak terjadi perubahan variabel budaya, sosial, dan pribadi (nilai X1,X2, 

dan X3 adalah 0) maka preferensi masyarakat adalah sebesar 9,697 

satuan. 

2. Nilai koefisien regresi budaya bernilai negatif sebesar 0,120, dapat 

diartikan bahwa apabila terjadi pergeseran budaya sebesar 1 satuan, maka 

preferensi masyarakat mengalami penurunan sebesar 0,120 satuan, 

dengan  asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.  

3. Nilai koefisien regresi sosial bernilai positif sebesar 0,170, dapat diartikan 

bahwa apabila terjadi pergeseran sosial sebesar 1 satuan, maka preferensi 

masyarakat mengalami peningkatan sebesar 0,170 satuan, dengan asumsi 

variabel independen lainnya bernilai tetap. 

4. Nilai koefisien regresi pribadi bernilai positif sebesar 0,754, dapat 

diartikan bahwa apabila terjadi pergeseran pribadi sebesar 1 satuan, maka 

preferensi masyarakat mengalami peningkatan sebesar 0,754 satuan 

dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. 



55 
 

 

G. Uji Hipotesis 

1. Uji Koefisiens Determinisasi (R
2
) 

Hasil uji analisis koefisien determinisasi (R
2
) budaya, sosial, dan 

pribadi terhadap preferensi masyarakat yaitu sebagai berikut: 

Uji Tabel IV. 21 

Hasil Uji Analisis Koefisien Determinisasi (R
2
) 

 

 

 

Sumber: Data diolah, SPSS 22 Tahun 2021 

 Berdasarkan tabel IV.21 Nilai R Squeresebesar 0,471 atau 47,1 %. 

Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel budaya, sosial, 

dan pribadi sebesar 47,1 % sedangkan sisanya sebesar 0,529% atau 52,9% 

dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian 

ini. Dalam arti lain bahwa masih ada variabel yang lain mempengaruhi 

preferensi masyarakat Kecamatan Batangtoru untuk menggunakan produk 

dan jasa Bank Syariah. 

2. Uji Parsial (Uji t) 

Hasil uji analisis signifikansi parsial (uji t) faktor budaya, sosial, 

dan pribadi terhadap preferensi masyarakat adalah sebagai berikut:  

Tabel IV. 22 

Hasil Uji Analisis Signifikansi Parsial (Uji t) 

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,686
a
 ,471 ,455 2,740 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9,697 3,104  3,125 ,002 

Budaya -,120 ,078 -,120 -1,530 ,129 

Sosial ,017 ,062 ,022 ,275 ,784 

Pribadi ,754 ,082 ,688 9,203 ,000 

a. Dependent Variable: Preferensi_Masyarakat 

Sumber: Data diolah, SPSS 22 Tahun 2021 



56 
 

 

 

 

 Berdasarkan tabel IV.22 dapat disimpulkan bahwa signifikansi 

hubungan antara variabel dengan menggunakan uji-t adalah sebagai berikut: 

a) Variabel budaya (X1) menunjukkan nilai thitung lebih kecil dari ttabel (-

1,530 < 1,66071) dan nilai signifikan lebih besar dari 0,1 (0,129 > 0,1), 

berarti variabel budaya (X1) tidak berpengaruh secara parsial terhadap 

preferensi masyarakat kecamatan Batangtoru Maka Ha1 ditolak dan Ho1 

diterima. 

b) Variabel sosial (X2) menunjukkan nilai thitung lebih besar dari ttabel (0,257 

< 1,66071) dan nilai signifikan lebih besar dari 0,1 (0,784 > 0,1), berarti 

variabel sosial (X2) tidak berpengaruh secara parsial terhadap preferensi 

masyarakat kecamatan Batangtoru Maka Ha1 ditolak dan Ho1 diterima. 

c) Variabel pribadi (X3) menunjukkan nilai thitung lebih besar dari ttabel (9,203 

> 1,66071 dan nilai signifikan lebih besar dari 0,1 (0,000 < 0,1), berarti 

variabel pribadi (X3) berpengaruh secara parsial terhadap terhadap 

preferensi masyarakat kecamatan Batangtoru Maka Ha3 diterima dan Ho3 

diterima. 

3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Hasil uji analisis signifikansi simultan (uji F) faktor budaya, sosial, 

dan pribadi terhadap prefernsi masyarakat adalah sebagai berikut: 
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Tabel IV. 23 

Hasil Uji analisis Signifikansi Simultan (Uji F) 

 

 
 

 

 

 

 Berdasarkan uji signifikansi simultan (uji f) pada tabel IV.23 di 

atas dapat dijelaskan bahwa nilai Fhitung sebesar 28,521 dan Ftabel dapat 

dilihat bahwa pada tabel statistik dengan derejet kebebasan df = n-k-1 atau 

df = 100-2-1 = 97 yang diperoleh nilainya sebesar 2,14 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Fhitung> Ftabel (28,521 > 2,14) dengan nilai signifikan 

0,000 < 0,1. Artinya Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa secara 

bersama-sama budaya, sosial, dan pribadi mempunyai pengaruh terhadap 

preferensi masyarakat kecamatan Batangtoru untuk menggunakan jasa dan 

produk bank syariah. 

H. Gambaran Hasil Kriteria Variabel 

Dalam penelitian ini, jumlah responden adalah 100 responden, yaitu 

masayarakat Kecamaatn Batangtoru yang menggunakan Bank Syariah. 

Perhitungan hasil kriteria variabel didasarkan pada ketentuan angket atau 

kuesioner dari sampel yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan melalui penyebaran kuesioner, berikut ini gambaran hasil kriteria 

variabel: 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 642,320 3 214,107 28,521 ,000
b
 

Residual 720,670 96 7,507   
Total 1362,990 99    

a. Dependent Variable: Preferensi_Masyarakat 

Sumber: Data diolah, SPSS 22 Tahun 2021 
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1. Variabel Budaya (X1) 

Gambar IV.1 

Hasil Kriteria Pertanyaan Variabel Budaya (X1) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Memilih Bank Syariah karena merupakan tradisi keluarga, jumlah yang 

memilih SS (Sangat Setuju) 83, S (Setuju) 8, KS (Kurang Setuju) 9, TS 

(Tidak Setuju) 0, STS (Sangat Tidak Setuju) 0. 

2. Memilih Bank Syariah karena dilokasi tempat tinggal saya semua 

masyarakatnya menabung di Bank Syariah, jumlah yang memilih SS 

(Sangat Setuju) 19, S  (Setuju) 23, KS (Kurang Setuju) 22, TS (Tidak 

Setuju) 29, STS  (Sangat Tidak Setuju) 7. 
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3. Memilih Bank Syariah karena kebiasaan masyarakat Kecamatan 

Batangtoru menabung di Bank Syariah, jumlah yang memilih SS (Sangat 

Setuju) 22, S (Setuju) 2, KS (Kurang Setuju) 28, TS (Tidak Setuju) 15, 

STS  (Sangat Tidak Setuju) 33. 

4. Memilih Bank Syariah karena sesuai dengan ajaran islam, jumlah yang 

memilih SS (Sangat Setuju) 22, S (Setuju) 1, KS (Kurang Setuju) 26, TS 

(Tidak Setuju) 19, STS (Sangat Tidak Setuju) 32. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Bank Syariah hanya dikhususkan untuk masyarakat yang bersuku 

mandailing dan batak angkola, jumlah yang memilih SS (Sangat Setuju) 

80, S (Setuju) 9, KS (Kurang Setuju) 11, TS (Tidak Setuju) 0, STS 

(sangat Tidak Setuju) 0. 

6. Memilih Bank Syariah karena sesuaidengan pendidikan saya, jumlah yang 

memilih SS (Sangat Setuju) 73, S (Setuju) 27, KS (Kurang Setuju) 0, TS 

(Tidak Setuju) 0, STS (Sangat Tidak Setuju) 0. 
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Pertanyaan 7 
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7. Memilih Bank Syariah karena sesuai kebutuhan hidup, jumlah yang 

memilih SS (Sangat Setuju) 29, S (Setuju) 28, KS (Kurang Setuju) 30, 

TS (Tidak Setuju) 8, STS (Sangat Tidak Setuju) 5. 

2. Variabel Sosial (X2) 

Gambar IV.2 

Hasil Kriteria Pertanyaan Variabel Sosial (X2) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kelompok referensi mempengaruhi dan merekomendasikan kelompoknya 

untuk memilih Bank Syariah, jumlah yang memilih SS (Sangat Setuju) 

36, S (Setuju) 16, KS (Kurang Setuju) 30, TS (Tidak Setuju) 15, STS 

(Sangat Tidak Setuju) 3. 
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Pertanyaan 3 

30
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Pertanyaan 4 
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2. Lingkungan kerja mempengaruhi dan merekomendasikan kelompoknya 

untuk memilih Bank Syariah, jumlah yang memilih SS (Sangat Setuju) 

26, S (Setuju) 23, KS (Kurang Setuju) 30, TS (Tidak Setuju) 16, STS 

(Sangat Tidak Setuju) 5.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Organisasi mempengaruhi dan merekomendasikan organisasinya untuk 

memilih Bank Syarih, jumlah yang memilih SS (Sangat Setuju) 30, S 

(Setuju) 20 , KS (Kurang Setuju) 29, TS (Tidak Setuju) 17, STS (Sangat 

Tidak Setuju) 4. 

4. Keluarga mempengaruhi dan merekomendasikan keluarganya untuk 

memilih Bank Syarih,, jumlah yang memilih SS (Sangat Setuju) 17, S 

(Setuju) 19 , KS (Kurang Setuju) 39, TS (Tidak Setuju)15, STS ( Sangat 

Tidak Setuju)10. 
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5. Keluarga yang menggunakan Bank Syariah mengajak keluarganya yang 

belum menggunakan Bank Syariah untuk memilih dan meggunakan 

Bank Syariah, jumlah yang memilih SS (Sangat Setuju) 41, S (Setuju) 

31, KS (Kurang Setuju) 20, TS (Tidak Setuju) 6, STS (Sangat Tidak 

Setuju) 2. 

6. Memilih Bank Syariah dapat meningkatkan peran dan status di dalam 

bermasyarakat, jumlah yang memilih SS (Sangat Setuju) 34, S (Setuju) 

13, KS (Kurang Setuju) 12, TS (Tidak Setuju) 35, STS (Sangat Tidak 

Setuju) 6. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Memilih Bank Syariah karena Bank Syariah berperan dalam 

mensejahterakan kehidupan masyarakat, jumlah yang memilih SS 

(Sangat Setuju) 25, S (Setuju) 31, KS (Kurang Setuju) 24, TS (Tidak 

Setuju) 17, STS (Sangat Tidak Setuju) 3. 
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3. Variabel Pribadi (X3) 

Gambar IV.3 

Hasil Kriteria Pertanyaan Variabel Pribadi (X4) 
 

 

 

 

 

 

1. Usia dan perubahan dalam hidup mempengaruhi untuk memilih bank 

syariah, jumlah yang memilih SS (Sangat Setuju) 49, S (Setuju) 31, KS 

(Kurang Setuju) 14, TS (Tidak Setuju) 6, STS (Sangat Tidak Setuju) 0. 

2. Memilih produk dan jasa bank syariah membuat lebih percaya diri, jumlah 

yang memilih SS (Sangat Setuju) 34, S (Setuju) 38 , KS (Kurang Setuju) 

24, TS (Tidak Setuju) 2, STS (Sangat Tidak Setuju) 2. 

 

 

 

 

 

 

3. Memilih bank syariah karena bank syariah memberikan keuntungan lebih 

dibandingkan dengan bank konvesional sehingga dapat memperbaiki 

keadaan ekonomi, jumlah yang memilih SS (Sangat Setuju) 28, S 
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(Setuju) 28 , KS (Kurang Setuju) 37, TS (Tidak Setuju) 6, STS (Sangat 

Tidak Setuju) 1. 

4. Memilih bank syariah dapat meningkatkan peran dan status di dalam 

bermasyarakat, jumlah yang memilih SS (Sangat Setuju) 36, S (Setuju) 

29 , KS (Kurang Setuju) 24, TS (Tidak Setuju) 8, STS (Sangat Tidak 

Setuju) 3. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Memilih bank syariah karena tertarik dengan prinsip nilai kejujuran dan 

transparan (terbuka), jumlah yang memilih SS (Sangat Setuju) 23, S 

(Setuju) 37 , KS (Kurang Setuju) 24, TS (Tidak Setuju) 12, STS (Sangat 

Tidak Setuju) 3. 

6. Memilih bank syariah karena sesuai dengan selera, jumlah yang memilih 

SS (Sangat Setuju) 28, S (Setuju) 32, KS (Kurang Setuju) 30, TS (Tidak 

Setuju) 10, STS (Sangat Tidak Setuju) 0. 
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7. Memilih bank syariah karena sesuai dengan gaya hidup yang islami, 

jumlah yang memilih SS (Sangat Setuju) 28, S (Setuju) 29 , KS (Kurang 

Setuju) 33, TS (Tidak Setuju) 10, STS (Sangat Tidak Setuju) 0. 

8. Memilih bank syariah karena sesuai dengan kaidah dan nilai-nilai islami, 

jumlah yang memilih SS (Sangat Setuju) 26, S (Setuju) 24 , KS (Kurang 

Setuju) 27, TS (Tidak Setuju) 18, STS (Sangat Tidak Setuju) 5. 

4. Variabel Preferensi Masyarakat (Y) 

Gambar IV.4 

Hasil Kriteria Pertanyaan Variabel Preferensi Masyarakat (Y) 
 

 

 

 

 

 

 

1. Memilih bank syariah karena bank syariah memberikan pelayanan yang 

baik kepada nasabah sehingga nasabah merasakan kepuasan dalam 

menggunakan produk dan jasa bank syariah, jumlah yang memilih SS 

(Sangat Setuju) 57, S (Setuju) 28 , KS (Kurang Setuju) 12, TS (Tidak 

Setuju) 3, STS (Sangat Tidak Setuju) 0. 

2. Memilih bank syariah karena staffnya ramah., jumlah yang memilih SS 

(Sangat Setuju) 19, S (Setuju) 42, KS (Kurang Setuju) 32, TS (Tidak 

Setuju) 5, STS (Sangat Tidak Setuju) 2. 
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3. Memilih bank syariah karena banyak manfaat yang dirasakan salah 

satunya yaitu nasabah akan diberikan keuntungan dari bagi hasil antara 

bank dengan nasabah, jumlah yang memilih SS (Sangat Setuju) 23, S 

(Setuju) 30, KS (Kurang Setuju) 41, TS (Tidak Setuju) 5, STS (Sangat 

Tidak Setuju) 1. 

4. Memilih bank syariah karena bank syariah menyalurkan dana bagi nasabah 

yang lebih membutuhkan, jumlah yang memilih SS (Sangat Setuju) 33, S 

(Setuju) 28 , KS (Kurang Setuju) 20, TS (Tidak Setuju) 12, STS (Sangat 

Tidak Setuju) 7.  
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5. Memilih bank syariah karena bank syariah menjadi media perantara untuk 

masyarakat yang memiliki pendapatan rendah jumlah yang memilih SS 

(Sangat Setuju) 23, S (Setuju) 34, KS (Kurang Setuju) 25, TS (Tidak 

Setuju) 13, STS (Sangat Tidak Setuju) 5. 

6. Memilih bank syariah karena bank syariah tidak memberlakukan prinsip 

bunga yang akan membebani masyarakat, jumlah yang memilih SS 

(Sangat Setuju) 22, S (Setuju) 29, KS (Kurang Setuju) 35, TS (Tidak 

Setuju) 14, STS (Sangat Tidak Setuju) 1. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Memilih bank syariah karena penetapan harga di bank syariah berdasarkan 

prinsip syariah yaitu bagi hasil, jumlah yang memilih SS (Sangat 

Setuju)25, S (Setuju) 29 , KS (Kurang Setuju) 36, TS (Tidak Setuju) 10, 

STS (Sangat Tidak Setuju) 0.  

8. Memilih bank syariah karena harga jual produk memperhatikan ketentuan 

yang dibenarkan oleh menurut syariah, jumlah yang memilih SS (Sangat 

Setuju) 35, S (Setuju) 23 , KS (Kurang Setuju) 22, TS (Tidak Setuju) 15, 

STS (Sangat Tidak Setuju) 5. 
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I. Pembahasan Hasil Penelitian 

Setelah peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan 

melakukan penyebaran angket yang diajukan kepada masyarakat Kecamatan 

Batangtoru dan mengolah hasil jawaban para responden dari angket yang 

peneliti sebarkan melalui aplikasi SPSS versi 22 adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh budaya terhadap preferensi masyarakat kecamatan 

Batangtoru untuk mengggunakan produk dan jasa bank syariah 

Dari hasil uji t menunjukkan bahwa untuk variabel budaya 

menunjukkan nilai thitung lebih kecil dari ttabel (-1,530 < 1,66071) dan nilai 

signifikan lebih besar dari 0,1 (0,129 > 0,1), berarti variabel budaya (X1) 

tidak berpengaruh secara parsial terhadap preferensi masyarakat 

kecamatan Batangtoru. 

Pelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Rif‟atul Khoiriyah yang berjudul “Analisis Faktor-faktor 

Preferensi Nasabah dalam Menggunakan Pembiayaan Akad Murabahah 

dan Musyarakah di BPRS Madinah Lamongan”, yang menyatakan bahwa 

faktor budaya tidak memiliki pengaruh terhadap preferensi nasabah dan 

faktor dominan yang berpengaruh adalah faktor pribadi. 

Penelitian ini juga sejalan dengan jurnal penelitian oleh Imam 

Mu‟aziz, dkk. Yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Preferensi Menabung Nasabah Di BPRS Amanah 

Ummah”, yang menyatakan bahwa faktor budaya tidak berpengaruh 

terhadap preferensi menabung nasabah. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa budaya tidak 

berpengaruh terhadap preferensi masyarakat. Karena budaya merupakan 

penentu keinginan dan perilaku paling dasar. Nilai, keyakinan, aturan, dan 

norma-norma yang melingkupi suatu masyakat akan  mempengaruhi sikap 

dan tindakan dalam memilih suatu jasa dan produk. 

2. Pengaruh sosial terhadap preferensi masyarakat kecamatan 

Batangtoru untuk mengggunakan produk dan jasa bank syariah 

Dari hasil uji t dapat dilihat bahwa variabel sosial menunjukkan 

nilai thitung lebih besar dari ttabel (0,257 < 1,66071) dan nilai signifikan lebih 

besar dari 0,1 (0,784 > 0,1), berarti variabel sosial (X2) tidak berpengaruh 

secara parsial terhadap preferensi masyarakat kecamatan Batangtoru. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Ayif Fathurrahman dan Umi Azizah yang berjudul “Analisis Faktor-

faktor Preferensi Mahasiswa terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus 

pada Mahasiswa Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta)”, menyatakan bahwa faktor sosial tidak mempunyai pengaruh 

terhadap preferensi mahasiswa. 

Penelitian ini juga sejalan dengan jurnal penelitian oleh Ega 

Adiyasa Nadipurnomo yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Preferensi Nasabah Dalam Memilih Produk Tabungan 

Mudharabah Di Bank Syariah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang 

Cibinong, Kabupaten Bogor)”, yang menyatakan bahwa faktor sosial tidak 

berpengaruh terhadap preferensi nasabah dalam memilih produk tabungan 
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mudharabah di bank syariah (studi pada Bank Syariah Mandiri cabang 

Cibinong, Kabupaten Bogor). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor sosial tidak 

berpengaruh terhadap preferensi masyarakat.  Sosial secara umum dalam 

masyarakat berhubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan 

pergaulannya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Dan orang-

orang memilih produk yang dapat mengomunikasikan peran dan status 

mereka di masyarakat. Namun pada penelitian ini, peran dari lingkungan 

sekitar seperti keluarga tidak berpengaruh besar terhadap preferensi 

masyarakat. 

3. Pengaruh pribadi terhadap preferensi masyarakat kecamatan 

Batangtoru untuk mengggunakan produk dan jasa bank syariah 

Dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pribadi memiliki nilai 

thitung lebih besar dari ttabel (9,203 > 1,66071) dan nilai signifikan lebih 

besar dari 0,1 (0,000 < 0,1), berarti variabel pribadi (X3) berpengaruh 

secara parsial terhadap terhadap preferensi masyarakat kecamatan 

Batangtoru.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Philip Kotler dan Kevin 

Lane Keller dalam buku yang berjudul Manajemen Pemasaran 

menyatakan bahwa keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik 

pribadi. Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup, 

pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta nilai dan 
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gaya hidup pembeli. Karena banyak karakteristik itu yang memiliki 

dampak sangat langsung. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Sekar Ayu Rohmiati yang berjudul “Analisis Preferensi 

Masyarakat Wonogiri Terhadap bank Muamalat KCP Wonogiri 

Berdasarkan Profesi”. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi 

pereferensi masyarakat Wonogiri, salah satunya yaitu faktor internal 

dengan kepribadian masyarakat itu untuk menghindari riba dalam bank. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor pribadi 

berpengaruh terhadap preferensi masyarakat. Memahami karakteristik 

pribadi konsumen sangat bernilai bagi penyedia jasa dan produk bank 

syariah. Karena banyak dari karakteristik pribadi tersebut yang memiliki 

dampak sangat langsung 

4. Pengaruh budaya, sosial dan pribadi terhadap preferensi masyarakat 

kecamatan Batangtoru untuk mengggunakan produk dan jasa bank 

syariah 

Berdasarkam tabel uji signifikansi simultan (uji F) di atas dapat 

dijelaskan bahwa nilai Fhitung sebesar 28,521 dan Ftabel dapat dilihat bahwa 

pada tabel statistik dengan derejet kebebasan df = n-k-1 atau df = 100-2-1 

= 97 yang diperoleh nilainya sebesar 2,14 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Fhitung> Ftabel (28,521 > 2,14) dengan nilai signifikan 0,000 < 0,1. 

Dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama budaya, sosial, dan 
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pribadi mempunyai pengaruh terhadap preferensi masyarakat Batangtoru 

untuk menggunakan jasa dan produk bank syariah. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Nugroho J. Setiadi pada 

buku Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, 

dan Keinginan Konsumen Edisi  Revisi yang menyatakan bahwa 

keputusan membeli seseorang merupakan hasil suatu hubungan yang 

saling memengaruhi dan yang antara faktor budaya, sosial, dan pribadi. 

Banyak dari faktor ini tidak banyak dipengaruhi oleh pemasar. Namun 

faktor-faktor ini sangat berguna untuk mengidentifikasi pembeli-pembeli 

yang mungkin memiliki minat terhadap suatu produk. 

Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Nudiya Anburika yang berjudul “Pengaruh minat dan 

preferensi terhadap keputusan nasabah memilih produk-produk di bank 

syariah mandiri kantor cabang pembantu”. Dimana terdapat pengaruh 

preferensi secara positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah dalam 

memilih produk-produk di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung. Hal 

ini berarti jika semakin tinggi preferensi nasabah terhadap produk-produk 

di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung, maka akan berdampak pada 

semakin tinggi pula keputusan nasabah untuk menggunakan produk-

produk tersebut.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor budaya, sosial, 

dan pribadi berpengaruh terhadap preferensi masyarakat Kecamatan 

Batangtoru untuk menggunakan produk dan jasa bank syariah, dimana 
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memilih bank syariah didasari dari niat dan rasa suka. Faktor budaya, 

sosial, dan pribadi sangat berguna untuk mengidentifikasi pembeli yang 

mungkin memiliki keinginan untuk memilih dan menjadi minat terhadap 

suatu jasa dan produk.  

J. Keterbatasan Peneliti  

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang 

disusun sedemikian rupa agar hasil yang diperoleh sebaik mungkin. Namun 

dalam prosesnya, untuk mendapatkan hasil yang sempurna sulit, sebab dalam 

pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Diantara 

keterbatasan yang dihadapi peneliti selama melaksanakan penelitian dan 

penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Keterbatasan bahan materi dari penelitian ini, seperti kurangnya buku-

buku yang menjelaskan lebih detail tentang variabel-variabel yang ada 

dalam penelitian ini. 

2. Dalam menyebarkan angket peneliti tidak mengetahui apakah responden 

mengisi angket dengan jujur dalam menjawab setiap pernyataan yang 

diberikan yang dapat mempengaruhi validitas data yang diperoleh. 

3. Peneliti tidak mampu mengendalikan semua responden saat menjawab 

angket penelitian, apakah responden tersebut hanya asal menjawab atau 

memang menjawab sendiri. 

Meskipun demikian peneliti tetap berusaha sebaik mungkin agar 

keterbatasan yang terjadi tidak mengurangi makna dari penelitian ini. sehingga 
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dengan segala kerja keras, upaya dan bantuan semua pihak, skripsi ini dapat 

diselesaikan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh R
2
 sebesar 0,471 atau 47,1 %. 

Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel budaya, sosial, dan 

pribadi sebesar 47,1 % sedangkan sisanya sebesar 0,529% atau 52,9% 

dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian 

ini. Maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Berdasarkan uji-t pada penelitian ini, menunjukkan bahwa budaya tidak  

berpengaruh secara parsial terhadap preferensi masyarakat Kecamatan 

Batangtoru untuk menggunakan jasa dan produk Bank Syariah. 

Dibuktikan thitung lebih kecil dari ttabel (-1,530 < 1,66071). 

2. Berdasarkan uji-t pada penelitian ini, menunjukkan bahwa sosial tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap preferensi masyarakat Kecamatan 

Batangtoru untuk menggunakan jasa dan produk Bank Syariah. 

Dibuktikan thitung lebih besar dari ttabel (0,257 < 1,66071). 

3. Berdasarkan uji-t pada penelitian ini, menunjukkan bahwa pribadi  

berpengaruh secara parsial terhadap preferensi masyarakat Kecamatan 

Batangtoru untuk menggunakan jasa dan produk Bank Syariah. 

Dibuktikan thitung lebih besar dari ttabel (9,203 > 1,66071). 

4. Berdasarkan uji F pada penelitian ini menunjukkan bahwa antara budaya, 

sosial, dan pribadi mempunyai pengaruh terhadap preferensi masyarakat 

kecamatan Batangtoru untuk menggunakan jasa dan produk bank syariah. 
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Dibuktikan dengan hasil uji yang telah dilakukan sebelumnya diperoleh 

nilai Fhitung> Ftabel (28,521>2,14) sehingga Hipotesis diterima. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama budaya, sosial, dan 

pribadi mempunyai pengaruh terhadap preferensi masyarakat kecamatan 

Batangtoru untuk menggunakan jasa dan produk bank syariah. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti setelah melakukan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi masyarakat Kecamatan Batangtoru yang belum menggunakan bank 

syariah seharusnya sadar akan kegunaan bank syariah yaitu untuk 

mendapat keuntungan dunia dan akhirat, serta mengajak anggota keluarga 

yang lain untuk menggunakan bank syariah.  

2. Bagi Bank Syariah agar lebih bersikap ramah kepada nasabah supaya 

preferensi nasabah kepada Bank Syariah semakin meningkat dan 

meningkatkan kualitas pelayanannya. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya agar dapat dijadikan sebagai bahan penelitian 

kepada peneliti selanjutnya yang meneliti objek sejenis agar dapat 

mengembangkan penelitiannya dengan menambahkan variabel atau 

meneliti variabel lainnya yang berhubungan dengan preferensi masyarakat, 

karena dari uji determinasi penelitian ini diketahui masih ada faktor-faktor 

lain yang mempengaruhi minat masyarakat sebesar 52,9%. 
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Lampiran 1 

 

KATA PENGANTAR UNTUK ANGKET (KUESIONER) 

 

Kepada Yth, 

Bapak, Ibu, dan Saudara/i masyarakat Kecamatan Batangtoru 

Di tempat 

 

Dalam rangka menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) pada program studi 

Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Padangsidimpuan maka saya: 

Nama  : Nilma Sari Hasibuan 

Nim  : 17 401 00355 

 Untuk membantu kelancaran penelitian ini, dengan segala kerendahan hati 

dan harapan, peneliti mohon kesediaan Bapak, Ibu, dan Saudara/i untuk mengisi 

daftar pertanyaan-pertanyaan ini dengan sejujurnya sesuai dengan kenyataan yang 

ada. 

Informasi yang Bapak, Ibu, Saudara/i berikan sangatlah berarti dalam 

penyelesaian skripsi penelitian dengan judul “Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Preferensi Masyarkat Kecamatan Batangtoru untuk 

Menggunakan Produk dan Jasa Bank Syariah”. Untuk mencapai maksud 

tersebut peneliti mohon kesediaan Bapak, Ibu, dan Saudara/i untuk mengisi 

kuesioner ini dengan memilih jawaban yang telah disediakan. 

 

Atas kesediaan saudara/i meluangkan waktu membanu peneliti mengisi 

kuesioner ini, peneliti mengucapkan terimakasih. 

 

       Hormat saya, 

 

 

       Nilma Sari Hasibuan 

       NIM.1740100355 



 

 

KUESIONER PENELITIAN 
 

 Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi (suka atau tidak suka) masyarakat 

kecamatan Batangtoru untuk menggunakan produk dan jasa bank syariah. Oleh 

karena itu, di sela-sela kesibukan bapak/ibu/saudara/saudari, saya memohon 

dengan hormat kesediaan untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Atas 

kesediaan dan partisipasinya untuk mengisi kuesioner yang ada, saya ucapkan 

banyak terimakasih. 

 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama    :    

Usia    : 

Jenis Kelamin   : 

Pendidikan Terakhir  : 

Pekerjaan   : 

 

B. Cara Pengisian Kuesioner 

Beri tanda centang (  ) pada kolom bapak/ibu/saudara/saudari pilih sesuai 

keadaan yang sebenarnya, dengan alternatif jawaban sebagai berikut: 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

KS : Kurang Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

Faktor Budaya (X1) 

No. Pernyataan SS S KS TS STS 

1. 
Memilih bank syariah karena sesuai 

dengan ajaran agama islam. 

     

2. 
Memilih bank syariah karena 

dipengaruhi oleh agama yang dianut. 

     

3. 
Memilih bank syariah karena terbebas 

dari riba sesuai dengan anjuran agama. 

     

4. 

Bank syariah hanya dikhususkan 

untuk masyarakat yang bersuku 

mandailing dan batak angkola. 

     

5. 

Memilih bank syariah karena tidak ada 

batasan suku untuk menjadi nasabah di 

bank syariah. 

     

6. 
Kantor cabang bank syariah di 

Batangtoru seharusnya diperbanyak 

     



 

 

bukan hanya satu tempat supaya  

masyarakat lebih mudah bertransaksi 

dan lebih dekat untuk menuju bank 

syariah. 

7. 
Memilih bank syariah karena kantor 

cabangnya dekat dengan pasar. 

     

 

Faktor Sosial (X2) 

No. Pernyataan SS S KS TS STS 

1. 

Kelompok referensi (semua 

kelompok) mempengaruhi dan 

merekomendasikan kelompoknya 

untuk memilih bank syariah. 

     

2. 

Lingkungan kerja mempengaruhi dan 

merekomendasikan kelompoknya 

untuk memilih bank syariah. 

     

3. 

Organisasi mempengaruhi dan 

merekomendasikan kelompoknya 

untuk memilih bank syariah. 

     

4. 

Keluarga mempengaruhi dan 

merekomendasikan keluarganya untuk 

memilih bank syariah. 

     

5. 

Keluarga yang menggunakan bank 

syariah mengajak keluarganya yang 

belum menggunakan bank syariah 

untuk memilih dan menggunakan bank 

syariah. 

     

6. 

Memilih bank syariah dapat 

meningkatkan peran dan status di 

dalam bermasyarakat.  

     

7. 

Memilih bank syariah karena bank 

syariah berperan dalam 

mensejahterakan kehidupan 

masyarakat. 

     

 

Faktor Pribadi (X3) 

No. Pernyataan SS S KS TS STS 

1. 

Usia dan perubahan dalam hidup 

mempengaruhi untuk memilih bank 

syariah. 

     

2. 
Memilih produk dan jasa bank syariah 

membuat lebih percaya diri. 

     

3. 

Memilih bank syariah karena bank 

syariah memberikan keuntungan lebih 

dibandingkan dengan bank 

konvesional sehingga dapat 

     



 

 

memperbaiki keadaan ekonomi. 

4. 

Memilih bank syariah dapat 

meningkatkan peran dan status di 

dalam bermasyarakat.  

     

5. 

Memilih bank syariah karena tertarik 

dengan prinsip nilai kejujuran dan 

transparan (terbuka). 

     

6.  
Memilih bank syariah karena sesuai 

dengan selera. 

     

7. 
Memilih bank syariah karena sesuai 

dengan gaya hidup yang islami.  

     

8. 
Memilih bank syariah karena sesuai 

dengan kaidah dan nilai-nilai islami. 

     

 

Preferensi (Y) 

No. Pernyataan SS S KS TS STS 

1. 

Memilih bank syariah karena bank 

syariah memberikan pelayanan yang 

baik kepada nasabah sehingga nasabah 

merasakan kepuasan dalam 

menggunakan produk dan jasa bank 

syariah. 

     

2. 
Memilih bank syariah karena staffnya 

ramah. 

     

3. 

Memilih bank syariah karena banyak 

manfaat yang dirasakan salah satunya 

yaitu nasabah akan diberikan 

keuntungan dari bagi hasil antara bank 

dengan nasabah. 

     

4. 

Memilih bank syariah karena bank 

syariah menyalurkan dana bagi 

nasabah yang lebih membutuhkan. 

     

5. 

Memilih bank syariah karena suka 

dengan produk dan jasa yang 

ditawarkan. 

     

6. 

Memilih bank syariah karena suka 

dengan pelayanan yang diberikan oleh 

pihak bank. 

     

7. 
Memilih bank syariah karena 

rekomendasi dari orang lain. 

     

8.  
Memilih bank syariah karena 

informasi dari promosi iklan. 

     

 

 



 

 

SURAT VALIDASI ANGKET 

Menerangkan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Ja‟far Nasution, M.E.I. 

 NIDN  : 2004088205       

Telah memberikan pengamatan dan masukan terhadap angket untuk kelengkapan 

penelitian yang berjudul: “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi 

Masyarakat Kecamatan Batangtoru Untuk Menggunakan Produk dan Jasa Bank 

Syariah”. 

 

Yang disusun oleh: 

Nama  : Nilma Sari Hasibuan 

Nim  : 17 401 00355 

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  

Jurusan : Perbankan Syariah 

Adapun masukan saya adalah sebagai berikut: 

1. ........................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................ 

Dengan harapan masukan dan penilaian yang saya berikan dapat dipergunakan 

untuk menyempurnakan dan memperoleh kualitas angket yang baik. 

     Padangsidimpuan, Agustus 2021 

     Validator 

 

 

     Ja’far Nasution, M.E.I. 

     NIDN. 2004088205     

 



 

 

LEMBAR VALIDASI 

ANGKET BUDAYA (X1) 

 

Petunjuk: 

1. Kami mohon, kiranya Bapak/Ibu/Saudara/Saudari memberikan penilaian 

yang ditinjau dari aspek soal-soal kami. 

2. Berilah tanda ceklis () pada kolom V (Valid), VR (Valid dan Revisi), dan 

TV (Tidak Valid) pada tiap butir soal. 

3. Untuk revisi, Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dapat langsung menuliskan pada 

naskah yang perlu direvisi atau menuliskannya pada kolom saran yang 

diberikan. 

4. Lembar soal terlampir: 

Indikator Nomor Soal V VR TV 

a. Kebudayaan 1, 2, dan 3    

b. Subbudaya 4 dan 5    

c. Kelas Sosial 6 dan 7    

 

 

Catatan: 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................  

........................................................................................................................ 

     Padangsidimpuan, Agustus 2021 

     Validator 

 

 

     Ja’far Nasution, M.E.I. 

     NIDN. 2004088205     

 

 

 



 

 

LEMBAR VALIDASI 

ANGKET SOSIAL (X2) 

 

Petunjuk: 

1. Kami mohon, kiranya Bapak/Ibu/Saudara/Saudari memberikan penilaian 

yang ditinjau dari aspek soal-soal kami. 

2. Berilah tanda ceklis () pada kolom V (Valid), VR (Valid dan Revisi), dan 

TV (Tidak Valid) pada tiap butir soal. 

3. Untuk revisi, Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dapat langsung menuliskan pada 

naskah yang perlu direvisi atau menuliskannya pada kolom saran yang 

diberikan. 

4. Lembar soal terlampir: 

Indikator Nomor Soal V VR TV 

a. Kelompok Referensi 1, 2, dan 3    

b. Keluarga 4 dan 5    

c. Peran dan status 6 dan 7    

 

 

Catatan: 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................  

........................................................................................................................ 

     Padangsidimpuan, Agustus 2021 

     Validator 

 

 

     Ja’far Nasution, M.E.I. 

     NIDN. 2004088205     

 

 

 

 



 

 

LEMBAR VALIDASI 

ANGKET PRIBADI (X3) 

 

Petunjuk: 

1. Kami mohon, kiranya Bapak/Ibu/Saudara/Saudari memberikan penilaian 

yang ditinjau dari aspek soal-soal kami. 

2. Berilah tanda ceklis () pada kolom V (Valid), VR (Valid dan Revisi), dan 

TV (Tidak Valid) pada tiap butir soal. 

3. Untuk revisi, Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dapat langsung menuliskan pada 

naskah yang perlu direvisi atau menuliskannya pada kolom saran yang 

diberikan. 

4. Lembar soal terlampir: 

Indikator Nomor Soal V VR TV 

a. Usia dan tahap siklus 

hidup. 

1 dan 2    

b. Pekerjaan dan 

keadaan ekonomi. 

3 dan 4    

c. Kepribadian dan 

konsep diri. 

5 dan 6    

d. Gaya hidup dan nilai. 7 dan 8    

 

Catatan: 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................  

........................................................................................................................ 

     Padangsidimpuan, Agustus 2021 

     Validator 

 

 

     Ja’far Nasution, M.E.I. 

     NIDN. 2004088205     

 

 



 

 

LEMBAR VALIDASI 

ANGKET PREFERENSI (Y) 

 

Petunjuk: 

1. Kami mohon, kiranya Bapak/Ibu/Saudara/Saudari memberikan penilaian 

yang ditinjau dari aspek soal-soal kami. 

2. Berilah tanda ceklis () pada kolom V (Valid), VR (Valid dan Revisi), dan 

TV (Tidak Valid) pada tiap butir soal. 

3. Untuk revisi, Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dapat langsung menuliskan pada 

naskah yang perlu di revisi atau menuliskannya pada kolom saran yang 

diberikan. 

4. Lembar soal terlampir: 

Indikator Nomor Soal V VR TV 

a. Sikap Orang Lain. 1 dan 2    

b. Manfaat yang 

diharapkan. 

3 dan 4    

c. Pendapatan Keluarga 

yang diharapkan. 

5 dan 6    

d. Harga yang diharapkan. 7 dan 8    

 

Catatan: 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................  

........................................................................................................................ 

     Padangsidimpuan, Agustus 2021 

     Validator 

 

 

     Ja’far Nasution, M.E.I. 

     NIDN. 2004088205     

 

 



 

 

Lampiran 2 

 

No. 
Budaya (X1)  

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 

1 5 3 2 2 5 5 4 26 

2 5 3 1 1 5 5 3 23 

3 3 3 2 2 4 4 4 22 

4 5 3 3 2 5 5 2 25 

5 5 3 2 2 5 5 2 24 

6 5 3 3 2 5 5 2 25 

7 5 2 2 2 3 4 2 20 

8 5 2 2 2 5 5 2 23 

9 5 2 3 2 5 5 2 24 

10 5 5 2 2 5 5 2 26 

11 5 5 4 1 5 5 1 26 

12 5 5 1 4 5 5 5 30 

13 4 5 1 1 4 4 5 24 

14 5 3 1 1 5 5 5 25 

15 5 2 5 5 5 5 5 32 

16 5 3 1 1 5 5 5 25 

17 5 5 1 1 5 5 5 27 

18 4 5 5 5 4 4 4 31 

19 5 3 1 1 5 5 5 25 

20 5 4 5 5 5 4 5 33 

21 5 2 1 1 5 5 5 24 

22 5 3 1 1 5 4 5 24 

23 5 2 1 1 5 5 3 22 

24 5 4 1 1 5 5 3 24 

25 5 4 1 1 5 4 3 23 

26 5 5 5 5 5 5 3 33 

27 5 1 1 1 5 5 3 21 

28 5 2 1 1 5 4 3 21 

29 5 3 5 5 5 5 3 31 

30 5 5 1 1 5 5 3 25 

31 5 4 5 5 5 5 3 32 

32 5 5 5 5 5 4 3 32 

33 5 5 5 5 5 5 3 33 

34 5 5 1 1 5 5 3 25 

35 5 5 5 5 5 5 3 33 

36 5 5 5 5 5 5 3 33 



 

 

37 5 3 1 1 5 4 1 20 

38 5 2 1 1 5 5 5 24 

39 5 3 1 1 5 5 1 21 

40 5 5 1 1 5 4 5 26 

41 5 3 1 1 5 5 1 21 

42 5 2 1 1 5 5 5 24 

43 5 2 1 1 5 4 1 19 

44 5 5 1 1 5 5 3 25 

45 4 2 1 1 4 4 4 20 

46 5 2 1 1 5 5 5 24 

47 5 2 3 3 5 5 3 26 

48 3 2 3 3 3 4 3 21 

49 5 1 3 3 5 4 5 26 

50 5 5 3 3 5 5 3 29 

51 5 4 3 3 5 5 3 28 

52 3 5 3 3 3 4 4 25 

53 5 4 3 3 5 5 4 29 

54 5 1 3 3 5 5 5 27 

55 5 3 3 3 5 5 4 28 

56 3 4 3 3 3 4 5 25 

57 5 2 3 3 5 5 4 27 

58 5 5 3 3 5 5 5 31 

59 5 2 3 3 5 5 5 28 

60 5 2 3 3 5 5 5 28 

61 5 2 2 2 5 5 5 26 

62 5 2 2 2 5 5 4 25 

63 3 3 4 2 3 5 4 24 

64 5 2 2 2 5 5 4 25 

65 5 3 3 3 5 5 4 28 

66 3 1 3 3 3 4 5 22 

67 5 3 3 3 5 5 4 28 

68 5 4 2 2 5 5 4 27 

69 3 4 1 3 3 4 5 23 

70 5 5 3 3 5 5 4 30 

71 5 4 1 1 5 5 4 25 

72 3 2 3 3 3 4 4 22 

73 5 1 3 3 5 5 4 26 

74 4 3 3 3 4 4 4 25 

75 3 2 2 2 3 4 4 20 

76 5 2 2 2 5 5 4 25 

77 5 4 2 2 3 4 4 24 



 

 

78 5 4 5 5 5 5 4 33 

79 5 4 3 3 5 5 4 29 

80 5 4 5 5 3 4 4 30 

81 5 4 1 1 5 5 3 24 

82 5 4 5 5 5 5 3 32 

83 5 4 5 5 5 5 3 32 

84 5 2 1 1 5 5 3 22 

85 5 4 3 3 5 5 3 28 

86 5 2 5 5 5 5 3 30 

87 5 1 5 5 5 5 3 29 

88 5 2 1 1 5 5 3 22 

89 4 4 3 3 4 4 3 25 

90 5 4 1 1 5 5 3 24 

91 5 3 5 5 5 5 2 30 

92 4 4 5 5 4 4 4 30 

93 5 4 3 3 5 5 5 30 

94 5 4 5 5 5 5 5 34 

95 5 2 5 5 5 5 5 32 

96 5 2 1 1 5 5 5 24 

97 4 2 5 5 4 4 4 28 

98 5 1 5 5 5 5 5 31 

99 5 3 2 2 5 5 5 27 

100 4 3 2 2 4 5 4 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No. 
Sosial (X2)  

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 

1 5 4 4 4 1 5 4 27 

2 3 3 3 3 3 3 3 21 

3 5 3 4 2 3 3 4 24 

4 5 4 3 2 3 3 3 23 

5 3 3 3 2 5 5 4 25 

6 3 3 3 3 4 5 3 24 

7 2 2 2 2 4 3 4 19 

8 3 1 1 3 4 5 1 18 

9 2 2 2 2 5 5 2 20 

10 5 1 5 3 5 5 5 29 

11 5 5 5 3 5 5 4 32 

12 5 5 5 3 5 5 5 33 

13 3 5 5 1 3 4 4 25 

14 3 3 3 1 2 5 3 20 

15 3 3 3 3 2 5 3 22 

16 3 3 3 1 3 5 4 22 

17 5 5 5 3 3 3 5 29 

18 3 1 3 1 3 3 3 17 

19 3 3 3 3 4 3 3 22 

20 4 4 4 3 5 2 4 26 

21 5 2 2 3 4 2 4 22 

22 5 5 5 4 5 4 5 33 

23 5 2 2 3 4 5 2 23 

24 5 4 4 3 4 5 4 29 

25 5 4 4 3 4 2 4 26 

26 5 5 5 1 4 5 5 30 

27 1 3 1 4 4 2 1 16 

28 2 2 2 3 4 2 2 17 

29 3 3 3 3 4 2 3 21 

30 5 5 5 5 4 1 5 30 

31 4 4 4 3 4 2 4 25 

32 5 5 5 1 4 2 5 27 

33 5 5 5 3 4 2 5 29 

34 5 5 5 5 4 5 5 34 

35 5 5 5 3 4 2 4 28 

36 5 5 5 5 2 5 5 32 

37 3 3 3 4 2 4 4 23 

38 3 5 3 5 5 4 3 28 

39 3 3 3 3 2 5 4 23 



 

 

40 3 3 3 3 4 2 3 21 

41 4 3 4 3 5 5 4 28 

42 4 3 4 5 4 2 4 26 

43 2 2 2 3 5 3 2 19 

44 2 2 2 3 1 5 2 17 

45 2 4 2 5 4 3 2 22 

46 1 1 1 4 4 2 1 14 

47 2 2 2 4 5 2 2 19 

48 1 1 1 3 4 4 4 18 

49 5 4 5 4 3 2 5 28 

50 2 2 2 4 5 2 2 19 

51 4 4 4 3 5 4 4 28 

52 5 2 5 3 3 2 2 22 

53 3 3 3 4 5 5 3 26 

54 3 3 3 3 3 4 3 22 

55 3 3 3 4 3 2 3 21 

56 3 3 3 4 3 2 3 21 

57 2 2 2 4 5 5 4 24 

58 2 4 2 5 4 1 2 20 

59 5 2 5 5 5 5 4 31 

60 2 2 2 5 5 5 2 23 

61 4 3 4 5 5 5 4 30 

62 3 3 3 5 5 5 3 27 

63 4 3 4 2 3 4 4 24 

64 3 3 3 2 5 2 3 21 

65 3 5 3 5 5 2 3 26 

66 3 3 3 2 3 3 3 20 

67 5 5 5 2 5 2 5 29 

68 5 5 5 2 2 2 5 26 

69 5 5 5 1 3 2 5 26 

70 5 5 5 3 5 2 5 30 

71 4 4 4 1 5 2 4 24 

72 2 2 2 5 3 5 2 21 

73 3 3 3 3 5 2 3 22 

74 3 3 3 3 4 4 3 23 

75 4 5 4 2 4 2 2 23 

76 3 4 3 3 5 2 2 22 

77 5 4 5 2 3 2 5 26 

78 4 4 4 5 5 2 4 28 

79 5 4 5 4 5 2 5 30 

80 4 4 4 3 3 3 4 25 



 

 

81 5 4 5 5 5 5 5 34 

82 4 4 4 4 5 1 4 26 

83 2 2 2 3 5 4 2 20 

84 2 4 2 3 5 5 2 23 

85 2 2 2 4 5 2 2 19 

86 3 3 3 1 3 5 3 21 

87 3 3 3 3 5 2 3 22 

88 3 3 3 4 5 1 3 22 

89 3 3 3 1 4 1 3 18 

90 5 5 5 3 5 5 5 33 

91 5 5 5 3 5 1 5 29 

92 5 5 5 5 4 4 5 33 

93 4 4 4 2 5 2 4 25 

94 4 4 4 4 5 3 4 28 

95 4 4 4 4 5 5 4 30 

96 4 4 4 3 4 5 4 28 

97 5 5 5 4 4 4 5 32 

98 5 5 5 2 3 5 5 30 

99 5 5 5 5 5 5 5 35 

100 5 5 5 2 4 4 5 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No. 
Pribadi (X3) 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5 4 3 3 3 5 5 3 31 

2 4 5 3 5 3 3 2 2 27 

3 5 4 5 3 3 4 3 3 30 

4 4 5 3 5 5 2 5 5 34 

5 4 5 3 3 2 2 3 5 27 

6 2 4 2 5 5 5 5 5 33 

7 4 5 2 3 2 2 5 5 28 

8 4 4 3 4 2 2 5 3 27 

9 4 5 4 5 5 2 5 5 35 

10 4 4 2 4 3 5 5 5 32 

11 4 5 4 5 4 5 5 5 37 

12 4 4 3 4 4 5 3 4 31 

13 5 4 4 5 4 4 5 4 35 

14 5 5 4 4 5 5 3 5 36 

15 5 4 4 2 3 5 2 5 30 

16 2 3 5 3 3 5 5 5 31 

17 4 4 4 1 2 2 4 5 26 

18 2 3 3 3 3 5 5 3 27 

19 2 5 5 5 2 5 5 3 32 

20 3 3 5 2 3 3 5 3 27 

21 4 5 3 5 5 4 3 3 32 

22 3 3 5 3 1 3 2 3 23 

23 4 4 3 5 4 4 3 3 30 

24 3 4 2 3 5 4 3 3 27 

25 5 4 3 4 3 3 3 3 28 

26 5 5 2 2 5 3 3 3 28 

27 3 4 3 5 3 5 3 5 31 

28 5 4 3 3 3 3 3 5 29 

29 3 4 4 4 3 3 2 5 28 

30 3 4 3 3 4 3 3 4 27 

31 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

32 5 4 4 2 4 3 3 4 29 

33 4 4 5 5 3 3 4 5 33 

34 4 3 4 5 4 3 3 5 31 

35 3 5 5 3 5 4 3 3 31 

36 4 4 4 4 4 3 4 3 30 

37 5 3 5 5 4 2 4 4 32 

38 5 5 5 5 4 5 5 5 39 

39 4 3 5 5 3 3 5 4 32 



 

 

40 5 4 3 2 5 3 4 2 28 

41 5 3 3 2 5 3 3 3 27 

42 5 4 3 3 5 3 3 4 30 

43 4 5 1 3 3 3 2 2 23 

44 3 5 3 3 3 3 5 4 29 

45 5 2 3 4 3 4 2 4 27 

46 5 3 3 4 3 4 5 2 29 

47 5 3 4 5 5 4 5 2 33 

48 5 3 5 4 4 4 5 2 32 

49 4 3 5 4 5 4 5 2 32 

50 4 3 5 3 4 4 5 2 30 

51 3 4 5 4 4 4 3 2 29 

52 5 4 4 4 3 4 3 5 32 

53 5 4 4 5 5 4 4 2 33 

54 4 4 4 4 4 4 4 3 31 

55 5 4 4 5 4 4 4 5 35 

56 5 4 4 3 3 4 4 3 30 

57 5 2 5 4 1 4 4 3 28 

58 5 4 4 4 4 4 2 4 31 

59 5 5 2 4 1 4 3 4 28 

60 2 5 3 3 2 5 3 1 24 

61 4 5 5 4 2 5 3 2 30 

62 2 5 3 4 2 5 3 4 28 

63 5 4 3 4 2 2 3 3 26 

64 5 5 3 4 2 2 3 3 27 

65 5 3 5 2 2 4 3 3 27 

66 4 4 5 4 4 4 3 2 30 

67 4 1 5 4 4 4 3 4 29 

68 4 4 4 5 4 4 4 4 33 

69 4 5 5 5 4 4 4 3 34 

70 5 5 4 4 4 4 4 3 33 

71 5 5 4 5 5 5 4 3 36 

72 5 5 4 4 5 5 4 2 34 

73 5 5 4 5 5 4 4 3 35 

74 5 5 3 1 5 3 4 5 31 

75 5 4 5 5 4 3 4 2 32 

76 5 4 3 4 4 3 4 4 31 

77 5 5 3 4 4 5 4 2 32 

78 3 4 3 5 4 5 4 4 32 

79 4 3 3 5 5 3 5 4 32 

80 5 5 3 3 4 5 5 4 34 



 

 

81 4 3 5 4 4 3 4 1 28 

82 4 3 3 3 4 5 4 2 28 

83 3 5 5 4 3 3 3 3 29 

84 3 3 3 5 4 3 4 4 29 

85 4 5 5 1 4 5 4 2 30 

86 3 3 4 5 4 3 4 4 30 

87 4 3 5 3 4 3 4 2 28 

88 5 3 3 3 2 3 3 1 23 

89 4 1 4 5 4 5 5 1 29 

90 5 5 4 3 3 5 2 1 28 

91 3 3 3 3 4 2 3 4 25 

92 5 5 3 5 3 4 2 5 32 

93 5 4 3 3 3 4 5 5 32 

94 5 4 5 5 4 4 2 5 34 

95 5 4 3 5 5 3 3 5 33 

96 5 5 5 5 4 5 5 5 39 

97 5 3 3 5 5 4 5 4 34 

98 5 4 4 5 5 5 4 3 35 

99 5 3 4 2 5 3 3 4 29 

100 5 5 4 5 4 5 4 4 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No. 
Preferensi Masyrakat (Y) 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5 4 3 4 3 4 5 1 29 

2 5 5 3 1 3 3 2 2 24 

3 5 4 3 3 3 4 3 2 27 

4 5 5 3 2 3 2 5 5 30 

5 4 5 3 3 2 2 3 5 27 

6 2 4 2 2 2 2 5 5 24 

7 4 4 2 3 2 2 5 5 27 

8 4 4 3 4 2 2 5 3 27 

9 4 4 4 4 3 2 5 5 31 

10 5 4 2 4 3 5 5 5 33 

11 4 5 4 4 4 5 5 5 36 

12 4 4 3 4 4 5 3 4 31 

13 5 4 4 1 4 4 3 4 29 

14 5 4 4 4 5 5 3 5 35 

15 5 4 4 2 3 5 2 5 30 

16 4 3 5 3 3 5 5 5 33 

17 3 3 4 1 2 2 4 5 24 

18 2 3 3 3 3 2 4 3 23 

19 4 3 5 5 2 5 5 3 32 

20 3 3 3 2 4 3 3 3 24 

21 4 3 3 5 5 4 3 3 30 

22 3 3 3 3 1 3 3 3 22 

23 4 4 3 5 4 4 3 3 30 

24 3 4 2 3 1 4 3 3 23 

25 5 4 3 1 3 3 3 3 25 

26 5 5 2 2 5 3 3 3 28 

27 3 4 3 5 5 5 3 5 33 

28 5 4 3 3 4 3 3 5 30 

29 4 4 4 2 3 3 2 5 27 

30 3 4 4 3 4 3 3 4 28 

31 4 4 3 2 4 3 3 3 26 

32 5 4 4 2 2 3 3 4 27 

33 4 4 5 5 4 3 4 5 34 

34 5 4 4 5 4 3 3 5 33 

35 3 5 5 3 3 3 3 3 28 

36 4 4 4 5 4 3 4 3 31 

37 5 3 5 5 4 2 4 4 32 

38 5 4 4 5 4 5 4 5 36 

39 5 3 5 5 3 3 5 4 33 



 

 

40 5 4 3 2 5 3 4 2 28 

41 5 3 3 2 5 3 2 3 26 

42 5 4 3 3 5 3 3 4 30 

43 5 4 5 3 3 3 2 2 27 

44 3 2 3 3 3 3 5 4 26 

45 5 2 3 4 3 4 2 4 27 

46 5 3 3 4 3 4 5 5 32 

47 5 3 4 4 3 4 5 2 30 

48 5 3 5 4 4 4 5 5 35 

49 4 3 5 4 4 4 5 2 31 

50 4 3 5 3 4 4 5 5 33 

51 4 4 5 4 5 4 3 2 31 

52 5 4 4 4 3 4 3 5 32 

53 5 4 4 5 5 5 5 2 35 

54 4 4 4 4 4 4 4 5 33 

55 5 4 4 5 4 4 4 5 35 

56 5 4 4 3 3 4 4 3 30 

57 5 2 5 4 1 4 4 3 28 

58 5 4 4 4 1 4 2 4 28 

59 5 5 5 4 1 4 3 4 31 

60 2 5 3 5 2 5 3 5 30 

61 3 5 5 4 2 5 3 2 29 

62 3 5 3 5 2 5 3 4 30 

63 5 3 3 4 2 2 3 3 25 

64 5 5 3 4 5 2 3 5 32 

65 5 3 5 2 2 4 3 3 27 

66 4 1 5 4 5 5 3 2 29 

67 4 3 5 4 4 4 3 4 31 

68 4 5 4 5 5 5 4 5 37 

69 4 5 5 5 4 4 4 5 36 

70 5 5 4 4 4 4 4 3 33 

71 5 5 4 5 5 5 5 5 39 

72 5 5 4 4 5 5 4 5 37 

73 5 5 4 5 5 4 5 3 36 

74 5 4 3 1 5 3 4 5 30 

75 5 4 5 5 4 3 4 2 32 

76 5 5 5 4 5 3 4 4 35 

77 5 4 3 4 4 3 4 2 29 

78 4 4 3 5 5 3 4 4 32 

79 4 3 5 5 4 3 3 4 31 

80 5 5 3 4 4 3 5 4 33 



 

 

81 4 3 5 5 5 3 4 1 30 

82 5 3 3 1 4 3 4 2 25 

83 4 2 3 5 4 3 3 3 27 

84 5 3 4 5 4 2 4 4 31 

85 4 3 5 1 4 3 4 2 26 

86 5 3 4 5 5 3 4 4 33 

87 4 3 3 3 4 3 4 2 26 

88 5 3 3 3 2 5 4 1 26 

89 3 1 4 5 3 1 5 1 23 

90 5 3 4 3 3 5 2 1 26 

91 3 3 3 3 3 2 3 4 24 

92 5 3 3 5 3 4 2 5 30 

93 5 4 3 3 3 4 5 5 32 

94 5 4 1 5 4 5 2 5 31 

95 5 4 3 5 4 3 3 5 32 

96 5 4 3 5 4 5 5 5 36 

97 5 3 3 5 5 4 5 4 34 

98 5 3 3 5 5 5 4 3 33 

99 5 3 4 2 5 3 3 4 29 

100 5 2 4 5 4 4 4 4 32 

 

 



 

 

Lampiran 3 

Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Budaya 100 19 34 26,29 3,729 

Sosial 100 14 35 24,84 4,711 

Pribadi 100 23 40 30,54 3,389 

Preferensi_Masyarakat 100 22 39 29,99 3,710 

Valid N (listwise) 100     

 

 

Hasil Uji Linearitas Budaya Terhadap Preferensi Masyarakat 

 

 

Hasil Uji Linearitas Sosial Terhadap Preferensi Masyarakat 

 

 

 

ANOVA Table 

 Sum of Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

Preferensi_
Masyarakat 
* Budaya 

Between 
Groups 

(Combined) 138,025 15 9,202 ,631 ,841 

Linearity 1,942 1 1,942 ,133 ,716 

Deviation 
from 
Linearity 

136,082 14 9,720 ,667 ,800 

Within Groups 1224,965 84 14,583   
Total 1362,990 99    

 

ANOVA Table 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Preferensi
_Masyara
kat * 
Sosial 

Between 
Groups 

(Combined) 227,300 20 11,365 ,791 ,717 

Linearity 2,481 1 2,481 ,173 ,679 

Deviation from 
Linearity 

224,819 19 11,833 ,823 ,674 

Within Groups 1135,690 79 14,376   
Total 1362,990 99    



 

 

 

 

Hasil uji Validitas Budaya (X1) 

 

 

 

 

Hasil Uji Linearitas Pribadi Terhadap Preferensi Masyarakat 

ANOVA Table 

 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Preferensi_Masy
arakat * Pribadi 

Between 
Groups 

(Combined) 831,420 16 51,964 8,114 ,000 

Linearity 624,427 1 624,427 97,499 ,000 

Deviation 
from Linearity 

206,993 15 13,800 2,155 ,015 

Within Groups 531,570 83 6,404   
Total 1362,990 99    

Correlations 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 TOTAL 

X1 Pearson Correlation 1 ,036 -,045 -,054 ,844
**
 ,590

**
 -,180 ,303

**
 

Sig. (2-tailed)  ,726 ,658 ,596 ,000 ,000 ,073 ,002 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

X2 Pearson Correlation ,036 1 ,115 ,135 ,019 -,021 -,110 ,407
**
 

Sig. (2-tailed) ,726  ,255 ,180 ,848 ,837 ,276 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

X3 Pearson Correlation -,045 ,115 1 ,935
**
 -,069 ,008 -,013 ,795

**
 

Sig. (2-tailed) ,658 ,255  ,000 ,493 ,935 ,897 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

X4 Pearson Correlation -,054 ,135 ,935
**
 1 -,079 -,034 ,101 ,828

**
 

Sig. (2-tailed) ,596 ,180 ,000  ,433 ,736 ,318 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

X5 Pearson Correlation ,844
**
 ,019 -,069 -,079 1 ,671

**
 -,134 ,303

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,848 ,493 ,433  ,000 ,183 ,002 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

X6 Pearson Correlation ,590
**
 -,021 ,008 -,034 ,671

**
 1 -,073 ,296

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,837 ,935 ,736 ,000  ,470 ,003 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

X7 Pearson Correlation -,180 -,110 -,013 ,101 -,134 -,073 1 ,239
*
 

Sig. (2-tailed) ,073 ,276 ,897 ,318 ,183 ,470  ,017 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

TOTAL Pearson Correlation ,303
**
 ,407

**
 ,795

**
 ,828

**
 ,303

**
 ,296

**
 ,239

*
 1 

Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,000 ,000 ,002 ,003 ,017  
N 100 100 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



 

 

 

 

Hasil Uji Validitas Sosial (X2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 TOTAL 

X1 Pearson Correlation 1 ,634
**
 ,886

**
 -,072 -,041 ,019 ,777

**
 ,805

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,479 ,682 ,849 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

X2 Pearson Correlation ,634
**
 1 ,739

**
 ,001 ,030 -,101 ,631

**
 ,729

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,990 ,771 ,318 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

X3 Pearson Correlation ,886
**
 ,739

**
 1 -,070 -,005 -,004 ,842

**
 ,848

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,487 ,958 ,967 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

X4 Pearson Correlation -,072 ,001 -,070 1 ,247
*
 ,048 -,079 ,264

**
 

Sig. (2-tailed) ,479 ,990 ,487  ,013 ,637 ,436 ,008 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

X5 Pearson Correlation -,041 ,030 -,005 ,247
*
 1 -,120 -,015 ,234

*
 

Sig. (2-tailed) ,682 ,771 ,958 ,013  ,236 ,880 ,019 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

X6 Pearson Correlation ,019 -,101 -,004 ,048 -,120 1 ,078 ,282
**
 

Sig. (2-tailed) ,849 ,318 ,967 ,637 ,236  ,441 ,004 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

X7 Pearson Correlation ,777
**
 ,631

**
 ,842

**
 -,079 -,015 ,078 1 ,811

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,436 ,880 ,441  ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

TOTAL Pearson Correlation ,805
**
 ,729

**
 ,848

**
 ,264

**
 ,234

*
 ,282

**
 ,811

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,008 ,019 ,004 ,000  
N 100 100 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



 

 

 

 

Hasil Uji Validitas Pribadi (X3) 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 TOTAL 

X1 Pearson 
Correlation 

1 ,048 ,018 ,000 ,184 -,057 -,071 ,000 ,307
**
 

Sig. (2-tailed)  ,633 ,863 ,999 ,067 ,576 ,483 ,997 ,002 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

X2 Pearson 
Correlation 

,048 1 -,193 ,030 ,021 ,113 -,090 ,155 ,307
**
 

Sig. (2-tailed) ,633  ,054 ,765 ,839 ,263 ,375 ,123 ,002 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

X3 Pearson 
Correlation 

,018 -,193 1 ,114 ,020 ,137 ,118 -,135 ,306
**
 

Sig. (2-tailed) ,863 ,054  ,258 ,840 ,173 ,244 ,181 ,002 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

X4 Pearson 
Correlation 

,000 ,030 ,114 1 ,198
*
 ,164 ,187 ,141 ,575

**
 

Sig. (2-tailed) ,999 ,765 ,258  ,048 ,103 ,062 ,162 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

X5 Pearson 
Correlation 

,184 ,021 ,020 ,198
*
 1 ,105 ,201

*
 ,030 ,537

**
 

Sig. (2-tailed) ,067 ,839 ,840 ,048  ,298 ,045 ,765 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

X6 Pearson 
Correlation 

-,057 ,113 ,137 ,164 ,105 1 ,133 -,108 ,427
**
 

Sig. (2-tailed) ,576 ,263 ,173 ,103 ,298  ,187 ,286 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

X7 Pearson 
Correlation 

-,071 -,090 ,118 ,187 ,201
*
 ,133 1 ,043 ,456

**
 

Sig. (2-tailed) ,483 ,375 ,244 ,062 ,045 ,187  ,671 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

X8 Pearson 
Correlation 

,000 ,155 -,135 ,141 ,030 -,108 ,043 1 ,395
**
 

Sig. (2-tailed) ,997 ,123 ,181 ,162 ,765 ,286 ,671  ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

TOTAL Pearson 
Correlation 

,307
**
 ,307

**
 ,306

**
 ,575

**
 ,537

**
 ,427

**
 ,456

**
 ,395

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,002 ,002 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



 

 

Hasil Uji Validitas Preferensi Masyarakat (Y) 

Correlations 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 TOTAL 

X1 Pearson 
Correlation 

1 ,073 ,055 ,035 ,261
**
 ,165 -,012 ,005 ,385

**
 

Sig. (2-tailed)  ,471 ,585 ,733 ,009 ,102 ,908 ,962 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

X2 Pearson 
Correlation 

,073 1 -,122 -,029 ,045 ,131 -,046 ,296
**
 ,355

**
 

Sig. (2-tailed) ,471  ,227 ,771 ,658 ,192 ,646 ,003 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

X3 Pearson 
Correlation 

,055 -,122 1 ,168 ,055 ,109 ,096 -,115 ,319
**
 

Sig. (2-tailed) ,585 ,227  ,094 ,585 ,280 ,342 ,255 ,001 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

X4 Pearson 
Correlation 

,035 -,029 ,168 1 ,202
*
 ,286

**
 ,212

*
 ,116 ,611

**
 

Sig. (2-tailed) ,733 ,771 ,094  ,043 ,004 ,035 ,249 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

X5 Pearson 
Correlation 

,261
**
 ,045 ,055 ,202

*
 1 ,097 ,081 ,038 ,514

**
 

Sig. (2-tailed) ,009 ,658 ,585 ,043  ,337 ,425 ,709 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

X6 Pearson 
Correlation 

,165 ,131 ,109 ,286
**
 ,097 1 -,042 ,069 ,504

**
 

Sig. (2-tailed) ,102 ,192 ,280 ,004 ,337  ,678 ,493 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

X7 Pearson 
Correlation 

-,012 -,046 ,096 ,212
*
 ,081 -,042 1 ,060 ,373

**
 

Sig. (2-tailed) ,908 ,646 ,342 ,035 ,425 ,678  ,552 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

X8 Pearson 
Correlation 

,005 ,296
**
 -,115 ,116 ,038 ,069 ,060 1 ,463

**
 

Sig. (2-tailed) ,962 ,003 ,255 ,249 ,709 ,493 ,552  ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

TOTAL Pearson 
Correlation 

,385
**
 ,355

**
 ,319

**
 ,611

**
 ,514

**
 ,504

**
 ,373

**
 ,463

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Hasil Uji Reliabilitas Budaya (X1) 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.686 7 



 

 

Hasil Uji Reliabilitas Sosial (X2) 

 

 

 

Hasil Uji Reliabilitas Pribadi (X3) 

 

 

 

 

Hasil Uji Reliabilitas Preferensi Masyarkat (Y) 

 

 

 

Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 100 
Normal Parameters

a,b
 Mean ,0000000 

Std. Deviation 2,69805318 
Most Extreme Differences Absolute ,047 

Positive ,027 
Negative -,047 

Test Statistic ,047 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200

c,d
 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.729 7 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.641 8 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.668 8 



 

 

Hasil Uji Multikolinearitas 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Tolera
nce VIF 

1 (Constant) 9,697 3,104  3,125 ,002   
Budaya -,120 ,078 -,120 -1,530 ,129 ,893 1,120 

Sosial ,017 ,062 ,022 ,275 ,784 ,897 1,114 

Pribadi ,754 ,082 ,688 9,203 ,000 ,985 1,015 

a. Dependent Variable: Preferensi_Masyarakat 

 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Correlations 

 Budaya Sosial Pribadi 

Unstandardi
zed 

Residual 

Spearman's rho 

Budaya Correlation 
Coefficient 

1,000 ,310
**
 ,107 ,069 

Sig. (2-tailed) . ,002 ,290 ,493 

N 100 100 100 100 

Sosial Correlation 
Coefficient 

,310
**
 1,000 ,086 ,003 

Sig. (2-tailed) ,002 . ,396 ,979 

N 100 100 100 100 

Pribadi Correlation 
Coefficient 

,107 ,086 1,000 ,175 

Sig. (2-tailed) ,290 ,396 . ,082 

N 100 100 100 100 

Unstandardi
zed 
Residual 

Correlation 
Coefficient 

,069 ,003 ,175 1,000 

Sig. (2-tailed) ,493 ,979 ,082 . 

N 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
 

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 9,697 3,104  3,125 ,002   
Budaya -,120 ,078 -,120 -1,530 ,129 ,893 1,120 

Sosial ,017 ,062 ,022 ,275 ,784 ,897 1,114 

Pribadi ,754 ,082 ,688 9,203 ,000 ,985 1,015 

a. Dependent Variable: Preferensi_Masyarakat 
 

 

 



 

 

Hasil Uji Analisis Koefisien Determinisasi (R
2
) 

 

 

 

 

a. Predictors: (Constant,  Budaya, Sosial,  Pribadi 
b. Dependent Variable: Preferensi_Masyarakat 
 
 

 

Hasil Uji Analisis Signifikansi Parsial (Uji t) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant
) 

9,697 3,104  3,125 ,002 

Budaya -,120 ,078 -,120 -1,530 ,129 

Sosial ,017 ,062 ,022 ,275 ,784 

Pribadi ,754 ,082 ,688 9,203 ,000 

a. Dependent Variable: Preferensi_Masyarakat 

 

 

Hasil Uji analisis Signifikansi Simultan (Uji F) 

 

 
 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 642,320 3 214,107 28,521 ,000
b
 

Residual 720,670 96 7,507   
Total 1362,990 99    

a. Dependent Variable: Preferensi_Masyarakat 
                   b. Predictors: (Constant), Budaya, Sosial, Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,686
a
 ,471 ,455 2,740 



 

 

Lampiran 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

Lampiran 7 

 

DOKUMENTASI  

Penyebaran Angket Kepada Masyarakat Kecamatan Batangtoru Yang 

Menggunakan Produk dan Jasa Bank Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses pengisian angket oleh Ibu Rima Yunita selaku masyarakat Kecamatan Batangtoru yang 

berprofesi sebagai wiraswasta 
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