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ABSTRAK 

Nama : Irmawati. H.R 

NIM : 90400116068 

Judul : Pengaruh Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan, dan Perilaku 

Keuangan terhadap Kinerja Perusahaan dengan Financial 

Technology sebagai variabel Moderating (Studi pada Usaha 

Menengah di Kota Makassar) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inklusi keuangan, 

literasi keuangan, dan perilaku kuangan terhadap kinerja perusahaan dengan 

financial technology sebagai variabel moderating. Kinerja perusahaan merupakan 

capaian (hasil) yang diperoleh melalui sumber daya manusia dengan pembagian 

kegiatan berupa tugas, peran, dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Melihat potensi usaha menengah yang sangat menjanjikan namun 

abai terhadap manajemen keuangan menjadi fenomena yang melatarbelakangi 

penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif. Populasi dan sampel 

sebanyak 53 usaha menengah di Kota Makassar. Data penelitian ini adalah data 

primer yang digali dari responden yang telah menerapkan financial technology, 

kemudian dianalisis menggunakan teknik regresi linear berganda dan analisis 

regresi moderasi (moderate regression analysis). Hasil penelitian dengan 

menggunakan regresi linear berganda menunjukkan inklusi keuangan berpengaruh 

tidak signifikan dan positif terhadap kinerja perusahaan. Literasi keuangan 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja perusahaan. Perilaku 

keuangan berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap kinerja perusahaan. 

Analisis variabel moderasi dengan MRA menunjukkan bahwa financial 

technology tidak memoderasi pengaruh inklusi keuangan, literasi keuangan, dan 

perilaku keuangan terhadap kinerja perusahaan. Hasil analisis MRA menunjukkan 

bahwa penggunaan financial technology dalam penelitian ini akan lebih tepat 

apabila menjadi prediktor (variabel independen). 

Kata Kunci: Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan, Financial 

Technology, dan Kinerja Perusahaan (Usaha Menengah) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020 telah 

mempengaruhi segala aspek kehidupan. Penyebaran yang sangat cepat 

mengakibatkan adanya pembatasan sosial yang dikeluarkan pemerintah sebagai 

upaya mencegah penularan Covid-19. Adanya pandemi, tidak hanya berdampak 

dalam sektor kesehatan melainkan juga berdampak pada sektor bisnis. Indonesia 

yang kaya akan sumber daya memiliki beragam bisnis yang beroperasi dari segala 

bidang usaha. Salah satu usaha yang mulai berkembang saat ini ditempati oleh 

skala usaha menengah. Usaha menengah merupakan kegiatan ekonomi produktif 

yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan maupun badan usaha dalam skala 

menengah dan menjadi sektor yang sangat potensial ditengah masa pandemi 

covid-19. 

Usaha menengah merupakan bagian sektor usaha yang cukup penting dalam 

memerankan berbagai kepentingan ekonomi secara nyata dalam pembangunan 

nasional, terutama bagi penciptaan usaha dan lapangan pekerjaan. Usaha 

menengah menjadi basis ekonomi rakyat yang memiliki dampak langsung bagi 

terciptanya stabilitas dan kemandirian ekonomi. Usaha menengah terus 

mengalami peningkatan kuantitas dan mampu bertahan dalam menghadapi 

masalah krisis moneter dan masa pandemi. 

Kota Makassar merupakan salah satu kota yang menjadi pusat penggerak 

roda perekonomian masyarakat di provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar 
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memiliki beragam bisnis yang telah beroperasi dari segala bidang usaha, baik 

mikro, kecil, menengah, hingga besar. 24 Kabupaten/Kota di provinsi Sulawesi 

Selatan, Kota Makassar telah menduduki rank ke-1 dalam produk domestik 

regional bruto (PDRB) Sulawesi Selatan dengan peranan sebesar 35,29% (Badan 

Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2020). Tahun 2019, menurut Badan 

Pusat Statistik Kota Makassar dicatat sebanyak 70 unit usaha menengah yang 

telah berdiri di Kota Makassar. 

Usaha ini telah menjadi bagian dari motor penggerak pertumbuhan 

ekonomi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa usaha ini masih menghadapi 

berbagai kendala yang menyebabkan sulitnya untuk berkembang. Fenomena yang 

terjadi pada Kota Makassar ditemukan bahwa usaha menengah masih terkendala 

dengan kemampuan yang sangat terbatas untuk mengakses informasi keuangan 

dalam lembaga keuangan. Hal ini dikarenakan usaha menengah mengalami 

masalah dalam pemenuhan berbagai persyaratan untuk mendapatkan kredit. Selain 

itu, kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia yang rendah, pengelolaan 

yang sederhana dan pelaporan keuangan yang belum sesuai dengan standar 

akuntansi, serta penggunaan teknologi yang terbatas juga menjadi kendala dalam 

pengembangan usaha menengah. Berangkat dari fenomena ini mengakibatkan 

profit dari hasil usaha yang diperoleh dijadikan sebagai perputaran modal dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Pentingnya pemahaman penerbitan laporan keuangan bertujuan untuk 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas 

perusahaan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta 
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menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber 

daya yang dimiliki (Majid dkk, 2019). Sayangnya, minimnya pengetahuan dalam 

mengelola keuangan (literasi keuangan) menjadi salah satu faktor yang 

mengakibatkan tidak terlaksananya manajemen keuangan usaha. Hal ini juga 

mendorong perilaku dalam mengatur keuangan (perilaku keuangan) yang dimiliki 

oleh pelaku usaha relatif menurun dan kurang bertanggungjawab. Kurangnya 

tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan mengakibatkan surutnya 

perencanaan keuangan jangka panjang, seperti budaya menabung dan investasi. 

Susanti dkk. (2017) mengemukakan bahwa apabila seseorang memiliki 

perilaku keuangan yang bertanggungjawab maka cenderung efektif dalam 

penggunaan keuangan yang dimiliki. Hadirnya financial technology seharusnya 

menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mengelola keuangan secara efektif 

dengan memanfaatkan adanya komputer dan internet. Financial technology 

merupakan penggabungan dari pengelolaan keuangan menggunakan sistem 

teknologi (Winarto, 2020). Majunya perkembangan teknologi akan mendorong 

perkembangan sektor keuangan kearah yang lebih modern dan praktis. Financial 

technologi dapat dimanfaatkan sebagai jalan pembiayaan, alat manajemen 

keuangan, dan layanan pembayaran digital seperti, OVO, Go-Pay, Doku, dan 

sebagainya. Minimnya literasi dan kurangnya pemahaman dalam menggunakan 

komputer dan internet membuat sebagian pelaku usaha belum mampu 

memanfaatkan kehadiran financial technology. 

Hal ini didukung dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Hetika dkk. 

(2019) yang mengemukakan bahwa para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah 
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belum memiliki pemahaman yang memadai tentang akuntansi, sehingga mereka 

belum mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. 

Selain itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah juga menghadapi banyak 

persoalan terkait dengan keterbatasan modal kerja, perencanaan yang belum 

mantap, minimnya kualitas SDM yang dimiliki, serta tingkat pengetahuan dan 

teknologi yang rendah. Segala persoalan yang ada mengakibatkan potensi besar 

yang dimiliki menjadi terhambat (Sedyastuti dan Darma, 2018). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yanti (2019) ditemukan bahwa 

inklusi keuangan dan literasi keuangan memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulasiwi dan Julialevi (2020) 

juga menambahkan bahwa layanan keuangan berbasis financial technology 

memberikan pengaruh positif terhadap literasi keuangan dan inklusi keuangan 

dalam mendorong kinerja usaha menengah. 

Dewi (2020) mengutarakan pendapat yang berbeda dari penelitian 

sebelumnya, yang melihat dari sudut manajemen risiko dan investasi serta analisa 

data pasar ditemukan bahwa financial technology tidak berpengaruh terhadap 

inklusi keuangan, pengetahuan keuangan, dan perilaku keuangan. Hal ini 

didukung oleh Putra dkk. (2016) yang mengatakan bahwa pengetahuan keuangan 

seseorang menjadi tersamarkan oleh keterbukaan informasi (inklusi keuangan) 

pada masa kini sehingga pelaku usaha tidak membutuhkan pengetahuan yang luas 

dalam melakukan transaksi layanan keuangan digital (financial technology) atau 

proses investasi yang rumit (perilaku keuangan). 
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Seyogyanya usaha menengah harus mampu melakukan suatu tindakan yang 

telah direncanakan sesuai dengan maksud dan tujuannya dalam berbisnis. Hal ini 

bertujuan untuk mendorong perkembangan dan kinerja usaha yang bukan hanya 

dari segi kuantitasnya melainkan juga dari segi kinerjanya. Teori perilaku 

terencana atau teori planned behavior (TPB) telah mendorong pelaku usaha dalam 

merintis suatu usaha dengan didasari niat perilakunya. TPB juga akan mengontrol 

perilaku individu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sedemikian rupa 

guna mencapai tujuannya. Selain itu, adanya pemanfaatan financial technology 

merupakan hasil dari teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi menggambarkan 

adanya pemanfaatan suatu ide, produk, atau jasa yang lahir menjadi suatu hal 

yang dianggap baru. 

Usaha menengah sebagai bagian dari organisasi yang mendorong 

pembangunan ekonomi dituntut untuk memiliki kinerja yang baik. Kinerja yang 

baik akan menunjang keadaan suatu bisnis untuk tetap berjalan, namun disisi lain 

perusahaan ini masih mengalami berbagai permasalahan dalam mengembangkan 

skala usahanya sehingga mempengaruhi kualitas dan kuantitas produk yang 

menjadi prasyarat bisnis global. 

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa potensi usaha menengah 

dalam berkontribusi terhadap perekonomian sangat besar. Sayangnya melihat 

kondisi yang terjadi saat ini, dapat dikatakan bahwa sektor tersebut belum berjalan 

secara maksimal. Berbagai kebijakan-kebijakan telah dikeluarkan pemerintah 

untuk mendongkrak pertumbuhan perusahaan tersebut, namun realitanya masih 

ditemukan kendala-kendala yang mengakibatkan sulitnya untuk berkembang. 
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Kendala-kendala tersebut dilatarbelakangi dari tingkat akses infomasi keuangan 

(inklusi keuangan), minimnya pengetahuan keuangan (literasi keuangan), 

kurangnya manajemen keuangan (perilaku keuangan) dan penggunaan terknologi 

keuangan (financial technology) yang relatif rendah dan terbatas sehingga 

berdampak terhadap kinerja perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang 

dari masalah tersebut sehingga diberi judul “Pengaruh Inklusi Keuangan, 

Literasi Keuangan, dan Perilaku Keuangan terhadap Kinerja Perusahaan 

dengan Financial Technology sebagai Variabel Moderasi”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis menyusun beberapa 

pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah inklusi keuangan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 

2. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 

3. Apakah perilaku keuangan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 

4. Apakah inklusi keuangan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan 

financial technology sebagai moderasi? 

5. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan 

financial technology sebagai moderasi? 

6. Apakah perilaku keuangan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan 

financial technology sebagai moderasi? 

C. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dirumuskan enam hipotesis 

dalam penelitian ini, yaitu: 
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1. Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Kinerja Perusahaan 

Sanistasya dkk. (2019) mengemukakan bahwa inklusi keuangan 

menjadi pembuka jalan bagi pelaku usaha untuk mengakses ketersediaan 

terhadap layanan keuangan, kesejahteraan pengguna produk dan layanan 

keuangan yang dapat digunakan dalam proses kegiatan usaha untuk 

meningkatkan pertumbuhan penjualan, modal, lapangan kerja, dan 

pertumbuhan laba. Teori planned behaviour mendorong inklusi keuangan 

dalam hal pengambilan suatu keputusan. Individu akan dihadapkan dengan 

berbagai pertimbangan dalam memilih suatu tindakan untuk menentukan 

hasil yang ingin dicapai dalam berbisnis. 

Yanti (2019) mengatakan dalam menjalankan suatu usaha masyarakat 

membutuhkan modal. Pemberian modal untuk pelaku usaha mikro, kecil, 

dan menengah oleh lembaga keuangan sangat membantu para pengusaha 

untuk menjalankan usahanya. Hal ini menandakan bahwa kinerja suatu 

usaha akan meningkat secara signifikan bilamana pelaku usaha terus 

meningkatkan inklusi keuangannya. Oleh karena itu dalam penelitian 

tersebut ditemukan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja perusahaan. 

H1:  Inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan 

2. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja Perusahaan 

Yanti (2019) menganggap bahwa pengetahuan para pelaku usaha 

mikro, kecil, dan menengah mengenai literasi keuangan dalam menjalankan 

usahanya sangat penting dan menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja 
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perusahaan. Pengetahuan yang dimiliki akan berdampak terhadap perilaku 

individu dalam melakukan suatu tindakan, sebagaimana dalam teori planned 

behaviour penentuan keputusan yang didasari dengan pengetahuan akan 

melibatkan pertimbangan-pertimbangan yang matang untuk merencanakan 

dan bertindak secara organisir dalam mencapai tujuannya. 

Sanistasya dkk. (2019) mengatakan bahwa perusahaan yang 

menerapkan pengetahuan keuangan pada aktivitas kewirausahaan dengan 

tingkat yang lebih tinggi memiliki kesempatan untuk lebih berhasil dalam 

menjalankan usahanya. Penelitian ini memberikan hasil bahwa literasi 

keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

H2:  Literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

perusahaan 

3. Pengaruh Perilaku Keuangan terhadap Kinerja Perusahaan 

Munculnya perilaku keuangan merupakan dampak dari besarnya 

hasrat seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan 

tingkat pendapatan yang diperoleh (Kholilah dan Iramani, 2013). Perilaku 

keuangan berkaitan erat dengan kebiasaan masyarakat yang memiliki 

perilaku konsumtif, akibatnya menabung dan investasi mulai terabaikan. 

Minimnya kontrol perilaku yang dilakukan mengakibatkan sulitnya pelaku 

usaha dalam mengatur keuangan mereka. Teori planned behaviour 

menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh keinginan seseorang 

dalam memuaskan hasratnya untuk melakukan perilaku konsumtif. 
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Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran pelaku usaha yang 

cenderung mengabaikan pentingnya manajemen keuangan, utamanya 

perencanaan anggaran (Humaira dan Sagoro, 2018). Apabila perencanaan 

anggaran dibuat dengan baik maka akan mengontrol kondisi keuangan 

secara baik pula. Dampaknya juga akan dirasakan pada keberlangsungan 

dan kinerja perusahaan, misalnya menabung dan investasi dilakukan secara 

rutin maka hasil dari menabung dan investasi dapat menjanjikan di masa 

yang akan datang. 

H3:  Perilaku keuangan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

4. Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Kinerja Perusahaan dengan 

Financial Technology sebagai Pemoderasi 

Inklusi keuangan merupakan suatu upaya untuk mendorong sistem 

keuangan agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Program 

inklusi keuangan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

mendongkrak kinerja perusahaan yang semakin inklusif dan berkelanjutan, 

serta dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat khususnya 

para pelaku usaha bidang makanan dan minuman. 

Financial technology merupakan suatu terobosan dalam teknologi yang 

memadukan keuangan. Teori difusi inovasi mendukung financial 

technology sebagai pembaruan teknologi yang digunakan untuk 

penyampaian informasi berupa keuangan. Financial technology memiliki 

potensi besar dalam mempercepat pembangunan ekonomi inklusif 

khususnya terkait dengan inklusi keuangan. Dukungan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi seperti mobile phone yang semakin 
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maju, membuat potensi financial technology dalam mendorong peningkatan 

akses keuangan bagi masyarakat luas menjadi sangat besar. 

H4:  Financial technology memoderasi pengaruh inklusi keuangan 

terhadap kinerja perusahaan 

5. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja Perusahaan dengan 

Financial Technology sebagai Pemoderasi 

Literasi keuangan ialah suatu kemampuan dalam mengelola uang yang 

dimiliki untuk berkembang dan bertambah dengan tujuan untuk 

mensejahterakan hidup dimasa yang akan datang. Hal ini didasari dalam 

teori planned behaviour yang mendorong individu dalam menentukan suatu 

tindakan yang berasal dari niat perilakunya untuk mencapai suatu tujuan. 

Dalam hal ini, adanya pengetahuan keuangan berupa pengelolaan keuangan 

turut andil dan mempunyai peran yang sangat signifikan dalam menentukan 

tujuan usaha (Desiyanti, 2016). 

Financial technology menjadi pasar baru yang menggabungkan antara  

keuangan dan teknologi (Arner dkk., 2017). Munculnya financial technologi 

dalam ranah pengembangan teknologi digital diharapkan mampu 

memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui produk-produk 

keuangan dan meningkatkan literasi keuangannya. Hal ini sebagai saluran 

komunikasi dalam teori difusi inovasi yang digunakan untuk menyampaikan 

informasi-informasi berupa financial technology. Oleh karena itu, bagi 

pelaku usaha, tentunya kehadiran financial technology sangat membantu 

mereka dalam meningkatkan kinerja usahanya melalui pengembangan 

tingkat literasi keuangan. 
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H5:  Financial technology memoderasi  pengaruh literasi keuangan terhadap 

kinerja perusahaan 

6. Pengaruh Perilaku Keuangan terhadap Kinerja Perusahaan dengan 

Financial Technology sebagai Pemoderasi 

Kehidupan ekonomi masyarakat berkaitan erat dengan teknologi digital. 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat memacu perilaku konsumsi 

sebagian masyarakat yang irrasional, akibatnya secara tidak langsung 

mempengaruhi konsumsi masyarakat dan meningkatkan perilaku belanja 

menggunakan teknologi digital untuk keuangan (Sholeh, 2019). Financial 

technology telah memberikan kesenangan tersendiri terhadap penggunanya 

karena adanya kemudahan yang diperoleh. Berkaitan dengan sistem sosial 

dalam teori difusi inovasi yang menjelaskan adanya pengaruh terhadap 

perilaku individu atau kelompok dalam tatanan sosial disebabkan adanya 

aturan yang mengikat. 

Teori planned behaviour juga mendorong sikap dan perilaku seseorang 

dalam menentukan suatu tindakan. Sayangnya, dampak perilaku 

konsumerisme yang semakin tinggi menjadikan perilaku keuangan 

masyarakat dalam menabung dan berinvestasi menurun. Jika ini terjadi pada 

pelaku usaha menengah maka menimbulkan pengambilan keputusan yang 

tidak tepat dan kesulitan dalam mengelola keuangannya, sehingga akan 

berdampak terhadap kinerja perusahaan. 

H6:  Financial technology memoderasi pengaruh perilaku keuangan 

terhadap kinerja perusahaan 
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D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Variabel penelitian adalah suatu atribut yang memiliki variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu: 

a. Variabel Independen (X) 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari: 

1) Inklusi Keuangan (X1) 

Inklusi keuangan adalah sebuah proses yang memberikan jaminan 

terkait kemudahan dalam mengakses, ketersediaan, dan manfaat dari sistem 

keuangan formal bagi seluruh pelaku ekonomi. Yanti (2019) menyebutkan 

variabel inklusi keuangan memiliki beberapa dimensi, sebagai berikut: 

a) Dimensi akses 

b) Dimensi penggunaan 

c) Dimensi kualitas 

d) Dimensi kesejahteraan 

2) Literasi Keuangan (X2) 

Literasi keuangan adalah kemampuan seseorang dalam merencanakan 

dan mengelola keuangan dengan baik. Literasi keuangan dipandang sebagai 

instrumen yang penting untuk mencapai keberhasilan usaha dikarenakan 

literasi keuangan mampu  membantu dalam memahami dan mengevaluasi 
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informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan. Variabel ini memiliki 

beberapa dimensi yang dirumuskan oleh Carpena dkk (2011) sebagai 

berikut: 

a) Pengetahuan keuangan 

b) Kemampuan keuangan 

c) Sikap keuangan 

3) Perilaku Keuangan (X3) 

Perilaku keuangan ialah suatu tindakan yang terbentuk melalui individu 

dengan mempertimbangkan, merencanakan, dan mengelola sumber dana 

(uang) untuk digunakan sebagai keputusan penggunaan dana, penentuan 

sumber dana, dan kesesuaian antara kebutuhan dan anggaran yang 

dibutuhkan untuk keberlanjutan usaha, serta  keputusan untuk perencanaan 

pensiun. Kholilah dan Iramani (2013) menyebutkan dimensi perilaku 

keuangan yang terdiri atas: 

a) Konsumsi 

b) Tabungan 

c) Investasi 

4) Variabel Moderasi (M) 

Variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat 

dan memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen. 

Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah financial 

technology. Financial technology adalah inovasi di sektor keuangan yang 

dipadukan dengan sentuhan teknologi-teknologi modern (Winarto, 2020). 
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Adapun dimensi financial technology yang dikemukakan oleh Sijabat dkk 

(2019) ialah sebagai berikut: 

a) Persepsi manfaat 

b) Persepsi kemudahan penggunaan 

c) Persepsi risiko 

b. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen merupakan variabel yang akan dipengaruhi oleh 

variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini ialah kinerja 

perusahaan. Kinerja perusahaan adalah suatu capaian hasil atau evaluasi 

kerja yang diperoleh perusahaan melalui sumber daya manusia yang 

memiliki pembagian kegiatan berupa tugas, peran, dan tanggung jawabnya 

pada periode tertentu dengan standar dari perusahaan tersebut. 

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja 

perusahaan atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan 

dan sasaran yang telah ditentukan dalam upaya mewujudkan suatu visi dan 

misi organisasi (Sombolayuk dkk., 2019). Adapun dimensi dari pengukuran 

kinerja perusahaan yang dikemukakan oleh Jahanshahi dkk (2012) ialah 

sebagai berikut: 

a) Kinerja keuangan 

b) Kinerja operasional 
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Tabel 1.1 

Definisi Operasional dan Variabel Penelitian 

No Variabel Definisi Dimensi Indikator Skala 

1. Inklusi 

Keuangan 

(Yanti, 

2019) 

Kemudahan 

individu 

dalam 

mengakses 

informasi 

keuangan. 

a. Dimensi Akses 1) Mengetahui 

lembaga 

keuangan yang 

dapat membiayai 

usaha. 

2) Internet 

mempermudah 

akses informasi. 

3) Mejalin 

kerjasama dengan 

lembaga 

keuangan. 

4) Mampu 

memenuhi syarat 

dan ketentuan. 

5) Transaksi dan 

pencairan dana 

lembaga 

keuangan sangat 

mudah dan cepat. 

Likert 

 

b. Dimensi 

Penggunaan 

6) Telah 

menggunakan 

produk atau jasa 

keuangan. 

7) Jasa keuangan 

yang efektif dan 

berkelanjutan 

dapat 

membangun 

usaha. 

c. Dimensi 

Kualitas 

8) Lembaga 

keuangan telah 

menjamin 

kualitas layanan 

dan perlindungan 

konsumen. 

9) Kualitas yang 

memberikan 

kenyamanan 

d. Dimensi 

Kesejahteraan 

10) Jasa keungan 

membantu 

dalam 

menjalankan 

dan 

mengembangka
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n usaha. 

11) Produk dan jasa 

keuangan 

meningkatkan 

pendapatan. 

2. Literasi 

Keuangan 

(Carpena 

dkk., 2011) 

Kemampuan 

individu 

dalam 

mengelola 

keuangan 

dengan 

kecakapan 

ilmu yang 

dimiliki. 

a. Pengetahuan 

Keuangan 

1) Pengetahuan 

umum keuangan 

2) Pengetahuan 

tentang 

pengelolaan 

keuangan 

Likert 

b. Kemampuan 

Keuangan 

3) Memisahkan 

uang usaha 

dengan uang 

pribadi 

4) Mampu 

menghitung 

pemasukan dan 

mengendalikan 

pengeluaran 

dengan baik. 

5) Mampu 

menyusun 

laporan keuangan 

c. Sikap 

Keuangan 

6) Membuat 

rancangan alokasi 

anggaran 

7) Menggunakan 

uang dengan 

efektif dan efisien 

untuk 

menghindari 

masalah 

keuangan 

8) Mengikuti trand 

dan 

mengutamakan 

pembelian barang 

yang sedang 

dicari konsumen 

9) Mempertimbangk

an dengan baik 

ketika akan 

membeli sesuatu 

3. Perilaku 

Keuangan 

(Kholilah 

dan 

Iramani, 

2013) 

Cara 

individu 

berperilaku 

dalam 

mengatur 

keuangan 

1) Konsumsi 1) Mengetahui 

bahwa 

pendapatan 

menjadi faktor 

utama yang 

mempengaruhi 

Likert 
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yang 

dimiliki. 

konsumsi 

2) Terdapat 

pengeluaran 

untuk belanja 

barang yang tidak 

dibutuhkan 

2) Tabungan 3) Selalu 

menyisihkan 

penghasilan 

setiap bulan 

untuk menabung 

4) Menyimpan dana 

untuk 

pengeluaran tidak 

terduga 

5) Mengetahui 

bahwa menabung 

akan 

menciptakan 

kondisi keuangan 

yang sehat dalam 

berbisnis 

6) Investasi 6) Mengetahui 

bahwa investasi 

adalah 

penanaman 

modal jangka 

panjang 

7) Terdapat 

perencanaan 

jangka panjang 

dengan 

berinvestasi 

8) Mengetahui 

bahwa investasi 

akan membuat 

usaha lebih 

matang, terarah, 

dan aman 

4. Financial 

Technology 

(Sijabat 

dkk., 2019) 

Perpaduan 

antara 

keuangan 

dengan 

sistem 

teknologi 

digital. 

a. Persepsi 

Manfaat 

1) Efisien dalam 

memanfaatkan 

waktu, biaya dan 

sumberdaya yang 

diberikan 

mencapai hasil 

yang baik 

2) Teknologi 

keuangan 

membantu usaha 

untuk 

Likert 
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menjalankan dan 

meningkatkan 

efisiensi kerja 

3) Memanfaatkan 

teknologi 

keuangan untuk 

menambah 

pengetahuan SDM 

dan mengakses 

informasi 

keuangan yang 

aman 

b. Persepsi 

Kemudahan 

Penggunaan 

4) Memudahkan 

dalam 

berinteraksi 

dengan pemberi 

jasa keuangan 

5) Memudahkan 

usaha untuk 

menabung dan 

berinvestasi 

6) Mudah dan cepat 

beradaptasi 

dengan 

canggihnya 

layanan keuangan 

berbasis 

teknologi 

c. Persepsi 

Risiko 

7) Mengetahui 

konsekuensi 

(risiko) adanya 

kecurangan atau 

unsur penipuan 

dalam layanan 

keuangan 

berbasis 

teknologi 

8) Puas dalam 

menggunakan 

layanan keuangan 

berbasis 

teknologi 

5. Kinerja 

Perusahaan 

(Jahanshahi 

dkk., 2012) 

Capaian atau 

hasil yang 

diperoleh 

dari suatu 

entitas 

bisnis. 

a. Kinerja 

Keuangan 

1) Mampu menekan 

biaya produksi 

yang telah 

ditentukan atau 

lebih rendah. 

2) Mampu mencapai 

keuntungan yang 

telah ditargetkan. 

Likert 



19 
 

 
 

Adanya 

peningkatan 

pertumbuhan 

penjualan dan 

keuntungan 

3) Mendapatkan 

tingkat 

pengembalian 

penjualan yang 

telah ditargetkan 

4) Mampu 

meningkatkan 

penjualan dengan 

produktivitas 

yang telah 

dilakukan 

b. Kinerja 

Operasional 

5) Mampu 

memperkenalkan 

produk baru 

dengan tepat 

waktu 

6) Mampu 

menawarkan 

produk baru yang 

sesuai dengan 

persepsi 

pelanggan 

7) Mampu mencapai 

pangsa pasar 

dengan inovasi 

produk 

8) Mampu 

memenuhi 

kebutuhan 

pelanggan 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dirancang untuk menguji pengaruh antara variabel independen 

yaitu: inklusi keuangan, literasi keuangan dan perilaku keuangan terhadap kinerja 

perusahaan dengan financial technology sebagai pemoderasi. Populasi dalam 

penelitian ini adalah pelaku usaha menengah di Kota Makassar. 
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E. Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini 

disajikan sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu 
 

No. 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1. Yanti 

(2019) 

Pengaruh Inklusi 

Keuangan dan 

Literasi Keuangan 

terhadap Kinerja 

UMKM di 

Kecamatan Moyo 

Utara 

Penelitian ini 

menggunakan 

penelitian 

kuantitatif 

dengan 

pendekatan 

asosiatif. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel inklusi 

keuangan dan literasi 

keuangan memberikan 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja UMKM. 

2. Sanistasya 

dkk. (2019) 

The Effect of 

Financial Literacy 

and Financial 

Inclusion on 

Small Enterprises 

Performance in 

East Kalimantans 

Penelitian ini 

menggunakan 

penelitian 

explanatory. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel inklusi 

keuangan dan literasi 

keuangan berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja usaha 

kecil di Provinsi 

Kalimantan Timur. 

3. Septiani 

dan 

Wuryani 

(2020) 

Pengaruh Literasi 

Keuangan dan 

Inklusi Keuangan 

terhadap Kinerja 

UMKM di 

Sidoarjo 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

literasi keuangan dan 

inklusi keuangan  

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

UMKM di Sidioarjo. 

4. Aribawa 

(2016) 

Pengaruh Literasi 

Keuangan 

terhadap Kinerja 

dan 

Keberlangsungan 

UMKM di Jawa 

Tengah 

Penelitian ini 

menggunakan 

cross 

sectional 

study untuk 

menganalisis 

input dari 

penelitian 

yang 

dilakukan. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

literasi keuangan 

berpengaruh terhadap 

kinerja dan 

keberlanjutan usaha 

pada UMKM kreatif di 

Jawa Tengah. 

5. Susanti Tingkat Penelitian ini Hasil penelitian 
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dkk. (2017) Pendidikan, 

Literasi 

Keuangan, dan 

Perencanaan 

Keuangan 

terhadap Perilaku 

Keuangan 

UMKM di 

Surakarta. 

menggunakan 

analisis linier 

berganda 

dalam 

menganalisis 

datanya. 

menunjukkan bahwa 

literasi keuangan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

perilaku keuangan 

UMKM. 

6. Mulasiwi 

dan 

Julialevi 

(2020) 

Optimalisasi 

Financial 

Teknology 

(Fintech) 

terhadap 

Peningkatan 

Literasi dan 

Inklusi Keuangan 

Usaha Menengah 

Purwokwerto. 

Penelitian ini 

menggunakan 

Structural 

Equation 

Modelling 

(SEM) untuk 

menguji 

model 

empiris. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

layanan keuangan 

berbasis fintech 

berpengaruh positif 

pada literasi keuangan 

dan inklusi keuangan di 

Purwokerto. 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini ialah, untuk: 

1. mengetahui inklusi keuangan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, 

2. mengetahui literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, 

3. mengetahui perilaku keuangan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, 

4. mengetahui inklusi keuangan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

dengan financial technology sebagai variabel moderasi, 

5. mengetahui literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

dengan financial technology sebagai variabel moderasi, dan 

6. mengetahui perilaku keuangan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

dengan financial technology sebagai variabel moderasi. 
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Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hadirnya penelitian ini dibangun untuk memberikan sumbangsih gagasan 

bagi perkembangan keilmuan mengenai inklusi keuangan, literasi keuangan, 

perilaku keuangan, dan financial technology dalam meningkatkan kinerja 

perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas wawasan 

penulis dari penelitian yang dilakukan terkait inklusi keuangan, literasi 

keuangan, perilaku keuangan, dan financial technology dalam meningkatkan 

kinerja perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan agar berguna bagi pelaku 

usaha mikro, kecil, dan menengah agar memanajemen keuangan secara 

bijak. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori Planned Behaviour 

Teori Planned Behaviour (TPB) dikembangkan pada tahun 1988 oleh Icek 

Ajzen dan Martin Fishbein. Teori ini muncul sebagai upaya dalam mengatasi 

kelemahan pengukuran yang menyebabkan rendahnya korelasi antara sikap dan 

perilaku dalam teori reasoned action (TRA) (Ramdhani, 2011). Teori Planned 

Behaviour didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional 

dan menggunakan informasi secara sistematis. Seseorang akan memikirkan 

konsekuensi dari tindakannya sebelum mengambil langkah untuk melakukan 

ataupun tidak melakukan perilaku tertentu. 

Teori Planned Behaviour (TPB) merupakan teori perilaku terencana dengan 

masing-masing individu akan melakukan semua yang direncanakan sesuai dengan 

apa yang ingin dicapai menurut tujuan dan maksud tertentu. Teori Planned 

Behaviour (TPB) mencerminkan perilaku aktual seseorang dalam melakukan 

suatu tindakan tertentu secara langsung dipengaruhi oleh niat atau intensi 

perilakunya. Dimensi sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku menjadi 

penentu pada niat perilaku seseorang. Sikap menunjukkan perasaan seseorang 

senang, suka, setuju atau sebaliknya) terhadap suatu objek, seperti layanan 

produk, dan lainnya. Sikap terhadap perilaku ditentukan dengan keyakinan 

mengenai konsekuensi dari suatu perilaku yang berkaitan dengan penilaian 

subjektif individu terhadap dunia sekitarnya dan pemahaman individu terkait diri 

dan lingkungannya. 
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Norma subjektif merupakan persepsi individu terhadap harapan dari orang-

orang yang berpengaruh dalam kehidupannya untuk melakukan atau tidak 

melakukan suatu perilaku tertentu. Kontrol perilaku merupakan persepsi individu 

mengenai`kemudahan dan kesulitan untuk melakukan perilaku tertentu. Kontrol 

perilaku ditentukan oleh keyakinan individu mengenai ketersediaan sumber daya 

berupa peralatan, kompatibelitas, kompetensi, dan kesempatan yang mendukung 

atau menghambat perilaku tertentu. Niat perilaku ini menjadi ukuran dari 

kemauan seseorang untuk mengarahkan usaha saat melakukan perilaku tertentu. 

Teori ini telah banyak digunakan untuk meneliti keinginan bahwa perilaku 

ditentukan oleh keinginan seseorang baik melakukan atau tidak melakukan suatu 

perilaku tertentu atau sebaliknya. 

B. Teori Difusi Inovasi 

Teori Difusi Inovasi dipopulerkan oleh Everett Rogers pada tahun 1964. 

Teori ini dikenal luas sebagai teori yang membahas tentang keputusan inovasi. 

Difusi inovasi merupakan teori yang menjelaskan suatu proses adanya inovasi 

yang dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada 

anggota kelompok dari suatu sistem sosial. Tujuan utama teori ini ialah keputusan 

mengadopsi suatu inovasi (berupa pengetahuan, teknologi, dan bidang 

pengembangan masyarakat) oleh anggota sistem sosial, baik individu, kelompok 

informal, organisasi maupun masyarakat. 

Teori difusi inovasi dipengaruhi oleh 4 elemen pokok, diantaranya inovasi, 

saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial. Inovasi merupakan ide, tindakan, 

atau barang yang dianggap baru oleh individu. Kebaruannya tidak bergantung 
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pada pengertian yang benar-benar baru secara objektif melainkan diukur secara 

subjektif menurut pandangan seseorang. Saluran komunikasi ialah alat yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber ke penerima. 

Saluran komunikasi menjadi wadah pertukaran informasi antara satu orang atau 

lebih untuk mengomunikasikan inovasi tersebut. Pola komunikasi dalam teori ini 

melibatkan perkembangan teknologi yang membawa dampak pada perubahan 

saluran komunikasi (Hadi dkk., 2019). Hadirnya internet memberikan kesempatan 

masyarakat untuk melakukan banyak proses pertukaran informasi dari individu ke 

masyarakat. 

Waktu merupakan pertimbangan yang penting dalam proses difusi. Waktu 

dimaksudkan dengan periode yang dibutuhkan untuk mengadopsi suatu inovasi 

atau menolak. Pengukuhan terhadap pengambilan keputusan sangat berkaitan 

dengan dimensi waktu. Rusmiarti (2015) mengemukakan dimensi waktu terlihat 

dalam proses pengambilan keputusan inovasi, relatif lebih awal atau lambat 

seseorang dalam menerima inovasi, dan kecepatan pengadopsian inovasi dalam 

sistem sosial. Sistem sosial ialah seperangkat unit yang saling berhubungan dalam 

upaya memecahkan masalah dan mencapai tujuan tertentu Fatonah dan Afifi 

(2008). Sistem sosial merupakan sejumlah kegiatan atau indvidu yang mempunyai 

hubungan timbal balik relatif konstan. Sistem sosial memengaruhi perilaku 

manusia karena di dalam sistem sosial tercakup nilai-nilai dan norma-norma yang 

menjadi aturan perilaku anggota-anggota masyarakat. 
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C. Inklusi Keuangan 

1. Pengertian Inklusi Keuangan 

Inklusi keuangan merupakan upaya untuk mendorong sistem keuangan agar 

dapat diakses seluruh masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi 

yang berkualitas sekaligus mengatasi kemiskinan (Irmawati dkk., 2013). Inklusi 

keuangan sebagai upaya meningkatkan akses masyarakat khususnya masyarakat 

unbankable ke dalam layanan jasa keuangan formal dengan mengurangi berbagai 

macam hambatan untuk mengaksesnya (Dienillah dan Anggraeni, 2016). Bank 

Indonesia (2014) mendefinisikan keuangan inklusif adalah seluruh upaya yang 

bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non 

harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. 

Menurut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi 

Nasional Keuangan Inklusif, tertuang bahwa inklusi keuangan adalah sebuah 

kondisi dimana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai 

layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman dengan 

biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. 

Berbagai pendapat di atas dapat ditarik sebuah benang merah bahwa inklusi 

keuangan merupakan suatu bentuk strategi nasional keuangan inklusif yang 

memberikan hak dan kemudahan kepada setiap orang untuk memiliki akses dan 

layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, 

dan terjangkau biayanya dengan meniadakan segala bentuk hambatan di 

dalamnya. 
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2. Kelompok Sasaran  dan Dimensi Inklusi Keuangan 

Hadirnya Strategi Nasional Keuangan Inklusif bertujuan untuk mendukung 

pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan, mendorong pembangunan 

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong pemerataan 

pendapatan dan stabilitas sistem keuangan. Strategi keuangan yang berpusat pada 

masyarakat ini perlu menyasar kelompok masyarakat yang mengalami hambatan 

untuk mengakses layanan keuangan. 

Strategi keuangan inklusi secara eksplisit menyasar kelompok dengan 

kebutuhan terbesar atau belum dipenuhi atas layanan keuangan, diantaranya ialah 

tiga kategori penduduk (orang miskin berpendapatan rendah, orang miskin 

bekerja/orang miskin produktif, dan orang hampir miskin) serta menyasar tiga 

lintas kategori (pekerja migran, perempuan, dan penduduk daerah tertinggal). 

Adapun karakteristik kelompok sasaran dalam Strategi Nasional Keuangan 

Inklusi disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Karakteristik Kelompok Sasaran Inklusi Keuangan 

 

Kapasitas 

Keuangan 

Sasaran 

Miskin 

Berpendapatan 

Rendah 

Miskin Bekerja/ 

Miskin Produktif 

Hampir 

Miskin 

Kemampuan 

Menabung 

Tidak memiliki 

kemampuan sama 

sekali atau memiliki 

kemampuan sangat 

kecil tanpa akses ke 

layanan tabungan 

Memiliki kemampuan 

menabung sebagian 

dari pendapatan, tetapi 

kebanyakan 

menabung secara 

informal 

Memiliki 

kemampuan 

menabung dan 

akses ke bank 

formal. 

Akses ke 

Kredit 

Tidak dapat 

melunasi 

Memiliki akses ke 

kredit informal dan 

mampu melunasi 

kredit, tetapi tidak 

memiliki jaminan 

Memiliki akses 

ke beberapa 

sumber formal 

dan informal 

serta mampu 
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yang dapat menerima 

bank. 

melunasi kredit 

dan memiliki 

barang jaminan. 

Kebutuhan 

Asuransi 

Sangat rentan 

terhadap guncangan 

(ekonomi) pribadi 

dan masyarakat. 

Memiliki beberapa 

penyangga, tetapi 

tetap bisa sangat 

berpengaruh terhadap 

guncangan. 

Memiliki 

beragam 

instrumen untuk 

menghadapi 

resiko. 

Kebutuhan 

Pengiriman 

Uang 

Menerima remintasi 

dari anggota 

keluarga yang orang 

menjadi pekerja 

migran 

Memerlukan remintasi 

serta kemungkinan 

pengiriman uang 

melalui ponsel. 

Mungkin perlu 

melakukan 

pengiriman 

melalui bank, 

membayar 

tagihan, dan 

lain-lain. 

Melek 

Keuangan 

Tidak ada Sedang Sedang 

Identitas 

Keuangan 

Tidak ada Terbatas Terbatas 

Sumber: Booklet Keuangan Inklusif 2014 

Yanti (2019) menyebutkan dimensi inklusi keuangan terdiri dari empat 

dimensi diantaranya: 

a. Dimensi akses merupakan faktor yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan penggunaan jasa keuangan agar dapat melihat potensi hal-hal 

yang menjadi hambatan dalam membuka dan menggunakan rekening bank, 

seperti bentuk fisik layanan jasa keuangan (kantor bank, ATM dll). 

b. Dimensi penggunaan merupakan faktor yang digunakan untuk mengukur 

penggunaan jasa keuangan dan produk, seperti frekuensi, waktu/lama 

penggunaan dan keteraturan. 

c. Dimensi kualitas yaitu faktor yang digunakan untuk mengetahui ketersediaan 

produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan. 

d. Dimensi kesejahteraan yaitu faktor yang digunakan untuk mengukur dampak 

layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa. 
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3. Permasalahan Inklusi Keuangan 

Hadirnya keuangan yang semakin inklusif maka akan memberikan akses 

terhadap jasa keuangan yang lebih luas bagi setiap masyarakat, terutama bagi 

kelompok miskin dan marjinal yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan 

keuangan. Oleh karena itu, semakin terbukanya akses informasi terhadap jasa 

keuangan maka masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan akses tersebut 

untuk meningkatkan pendapatannya melalui penyaluran kredit oleh lembaga 

keuangan terutama dalam peruntukan kegiatan produktif. 

Hal ini dimaksudkan bahwa menggalakkan program keuangan inklusif 

dibangun dengan sebuah harapan bahwa kelompok-kelompok masyarakat dapat 

dengan mudah mengakses layanan keuangan untuk membantu memperbaiki 

ekonomi keluarga. Sebagaimana firman Allah swt., dalam potongan QS Al-

Baqarah/2: 185 yang berbunyi: 

سَ ...)١٨٥( عُسْ لْ نُ ا ِ كُ ُ ب ٌد سِ ُ لََ ٌ سَ وَ سْ ُ ٍ ْ ل نُ ا كُ ِ ب  ُ ُ اللَّه ٌد سِ ُ ٌ ... 

Terjemahnya: 

“…Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu…”. (QS. Al-Baqarah/2:185) 

 

Ayat ini menjelaskan tentang bulan Ramadhan dan anjuran berpuasa. Di 

dalam Tafsir Al-Misbah (Shihab, 2005) dijelaskan bahwa syariat puasa ramadhan 

merupakan perintah wajib yang sangat ditekankan. Namun dibalik penekanan 

tersebut terdapat pengecualian untuk memberikan kemudahan. Puasa ramadhan 

boleh tidak ditunaikan oleh orang sakit dan musafir (orang yang dalam 

perjalanan), dengan catatan harus di ganti (qada’) pada hari yang lain. Nampak 
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bahwa syariat islam sangat inklusif terhadap pemeluknya dalam menghadapi 

perkembangan zaman. 

Sama halnya dengan iklusi keuangan yang berperan memudahkan 

masyarakat dalam mengakses informasi keuangan. Mengacu pada konteks ayat 

tersebut di atas maka upaya inklusifisme sektor keuangan di semua lini sangat 

terpuji dan diindahkan oleh syariat. Apalagi jika informasi tersebut besar 

keberpihakannya terhadap orang lemah (dhuafa). Di mana dalam konteks bisnis, 

dhuafa adalah pelaku UMKM karena sumber daya yang dimiliki masih lemah. 

Sayangnya, harapan yang dibangun ternyata memberikan gambaran bahwa 

keuangan inklusif masih belum berjalan mulus. Sejumlah tantangan yang dihadapi 

dalam perwujudan inklusi keuangan di Indonesia dikategorikan menjadi empat, 

yaitu adanya keterbatasan akses, minimnya penggunaan, memiliki kualitas yang 

rendah, dan minimnya dukungan dari pelaku jasa keuangan. Tepatnnya, 

rendahnya akses keuangan ini disebabkan karena tingkat pendapatan yang rendah, 

tata operasional bank yang rumit, kurangnya edukasi keuangan dan perbankan, 

biaya administrasi yang tinggi serta jarak antara lokasi bank dan tempat tinggal 

yang berjauhan. Sulitnya akses terhadap jasa keuangan menyebabkan masyarakat 

miskin harus mengandalkan tabungan yang terbatas untuk investasi dan 

pengusaha kecil harus mengandalkan laba untuk usaha yang berkelanjutan. 

D. Literasi Keuangan 

1. Pengertian dan Tingkat Literasi Keuangan 

Literasi keuangan merupakan seperangkat keterampilan dan pengetahuan 

yang memungkinkan seseorang dalam membuat keputusan yang efektif dalam 
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penggunaan semua sumber daya keuangan yang dimiliki. Literasi keuangan 

adalah tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga 

keuangan formal, produk dan jasa keuangan (Ayuk dan Marta, 2019). 

Pengetahuan merupakan sesuatu yang penting yang perlu diketahui. 

Sebagaimana Islam menganjurkan ummatnya untuk menuntut ilmu. Allah swt., 

telah mendorong ummatnya untuk menjadi orang-orang yang berilmu dan 

berpengetahuan. Dalam QS Al-Alaq/96: 1-5, Allah swt., berfirman: 

ًْسَاىَ هِيْ عَلقٍَ )١اقْسَأْ بِاسْنِ زَبكَِّ الهرِي خَلقََ )   (٤) ( الهرِي عَلهنَ بِالْقلَنَِ ٣بُّكَ الأكْسَمُ )( اقْسَأْ وَزَ ٢( خَلقََ الإ

ًْسَاىَ هَا لَنْ ٌعَْلَنْ ) (٥عَلهنَ الإ  

Terjemahnya: 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah dan Tuhanmulah yang 

Maha Pemurah, Yang mengajarkan (manusia) dengan perantaran pena, Dia 

mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya” (QS. Al-

Alaq/96:1-5) 

 

Dalam Tafsir Al-Misbah (Shihab, 2005) dijelaskan bahwa dalam QS Al-

Alaq ayat 1-5 berisi tentang hikmah Allah swt., atas penciptaan manusia dari sifat 

yang lemah sampai kuat serta membekali manusia dengan ilmu. Quraish Shihab 

menuturkan bahwa pada bagian ayat pertama sampai ketiga merupakan anjuran 

untuk belajar bagi diri sendiri sedang ayat keempat dan kelima ialah sebagai 

bentuk pengamalan ilmu yang telah dipelajari baik melalui tulisan maupun dengan 

bacaan (buku). Ayat ini mengandung anjuran dalam menuntut ilmu guna 

menjadikan seseorang berpengetahuan dan cerdas. Dalam hal ini, literasi 

keuangan merupakan sesuatu yang mesti diketahui karena akan membantu 

seseorang dalam meningkatkan pengelolaan keuangannya. 
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Menurut Otoritas Jasa Keuangan tahun 2019, literasi keuangan adalah 

pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan yang mempengaruhi sikap dan 

perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan 

keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (2017) mendefinisikan literasi keuangan sebagai konsep pengetahuan 

dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, 

keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial 

untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan 

dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Jadi, literasi keuangan adalah 

suatu konsep yang meliputi pengetahuan mengenai keuangan, kemampuan dalam 

memahami komunikasi tentang konsep keuangan, kecakapan mengelola keuangan 

pribadi atau perusahaan, dan kemampuan melakukan keputusan keuangan dengan 

situasi tertentu. 

Berdasakan survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2017 mengenai 

tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat kategori, 

yaitu: 

a. Well literate, yakni kategori yang memiliki pengetahuan dan keyakinan 

tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur 

manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta 

memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. 

b. Sufficient literate, yakni kategori yang memiliki pengetahuan dan keyakinan 

tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk 
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fitur, manfaat, dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa 

keuangan. 

c. Less literate, yakni kategori yang memiliki pengetahuan dan keyakinan 

tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan. 

d. Not literate, yakni kategori yang tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan 

tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, serta tidak 

memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. 

2. Sasaran dan Pentingnya Literasi Keuangan 

OJK dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017) 

menitikberatkan kegiatan literasi keuangan pada kelompok tertentu. Dengan 

membuat prioritas sasaran kelompok masyarakat yang perlu dibekali dengan 

pengetahuan keuangan. Oleh karena itu, kelompok sasaran yang menjadi fokus 

kegiatan literasi keuangan dberikan kepada kelompok pelajar/mahasiswa dan 

pemuda, profesi, karyawan, petani dan nelayan, TKI dan calon TKI, masyarakat 

daerah tertinggal, terpencil, dan terluar, penyandang disabilitas, pensiunan, 

perempuan, dan usaha, mikro, kecil, dan menengah. 

Pengetahuan keuangan sangat penting untuk diketahui, karena semakin 

tinggi tingkat pengetahuan keuangan yang dimiliki maka cenderung memiliki 

perilaku keuangan yang bijak. Apabila tingkat pengetahuan yang dimiliki semakin 

kurang maka akan menimbulkan kesalahan dalam mengambil keputusan untuk 

menabung, meminjam maupun berinvestasi. 

Literasi keuangan memiliki aplikasi tambahan dimensi yang menunjukkan 

bahwa seorang individu harus memiliki kemampuan percaya diri untuk 



34 
 

 
 

menggunakan pengetahuan keuangan untuk menghasilkan uang (Susanti dan 

Ardyan, 2019).  Hal ini disebabkan karena literasi keuangan menjadi hal yang 

sangat diperlukan dalam setiap organisasi bisnis, utamanya usaha mikro, kecil, 

dan menengah guna meningkatkan pengelolaan keuangan dan juga meningkatkan 

kemampuan bersaing dalam persaingan global. 

Hadirnya literasi keuangan dapat memfasilitasi penggunaan produk secara 

efektif dan membantu pelaku usaha mengembangkan keterampilan dan produk 

keuangan terbaik sesuai dengan kebutuhan, kondisi tersebut sebagai syarat untuk 

meningkatkan inklusi keuangan (Sanistasya dkk., 2019). Pelaksanaan edukasi 

dalam pemahaman tentang keuangan di masyarakat sangat diperlukan. Sebab  

pentingnya meningkatkan kompetensi individu dalam mengelola keuangan 

menjadi keahlian atau kemampuan yang terbentuk dalam pribadi individu untuk 

memanfaatkan sumber daya dalam pencapaian suatu tujuan (Susanti dkk., 2017). 

Literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap invidu untuk 

terhindar dari masalah keuangan. Masalah keuangan muncul bilamana terjadi 

kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, memiliki literasi 

keuangan merupakan hal yang paling penting untuk mendapatkan kehidupan yang 

sejahtera (Yushita, 2017). 

3. Dimensi Literasi Keuangan 

Carpena dkk (2011) merinci dimensi literasi keuangan ke dalam tiga bagian, 

diantaranya: 

a. Pengetahuan keuangan, yaitu pengetahuan tentang keuangan pribadi yang 

meliputi pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai cara mengatur 
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keuangan yang dimiliki secara pribadi, keluarga, maupun usaha yang 

dijadikan sebagai acuan dalam mengelola keuangan. 

b. Kemampuan keuangan, yaitu suatu kemampuan untuk menggunakan akal, 

pikiran, ide, dan keativitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat 

sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dan 

hasil dari pekerjaan tersebut. 

c. Sikap keuangan ialah suatu keadaan, pikiran, pendapat, serta penilaian 

tentang keuangan. Sikap keuangan merupakan cara pandang seseorang 

terhadap keuangan. 

E. Perilaku Keuangan 

1. Pengertian Perilaku Keuangan 

Perilaku keuangan ialah suatu kemampuan seseorang dalam mengatur yaitu 

perencanaan, penganggaran, pemeriksaaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, 

dan penyimpanan dana keuangan sehari-hari (Khairani dan Alfarisi, 2019). 

Perilaku keuangan berhubungan dengan bagaimana seseorang memperlakukan, 

mengelola, dan menggunakan sumber daya keuangan yang ada (Susanti dkk., 

2017). Jadi perilaku keuangan merupakan kemampuan seseorang secara aktual 

berperilaku dalam memanajemen atau mengatur keuangan yang dimiliki. 

Perilaku keuangan memiliki hubungan dengan bagaimana seseorang 

memperlakukan, mengelola, dan menggunakan sumber daya keuangan yang 

dimiliki. Selain itu, perilaku keuangan juga berkaitan dengan tanggung jawab 

keuangan individu terkait dengan pengelolaan keuangan (Rahmayanti dkk., 2019). 

Tanggung jawab keuangan merupakan suatu proses pengelolaan keuangan dan 
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aset lainnya dengan cara yang dianggap produktif. Susanti dkk. (2017) 

menambahkan jika seseorang memiliki perilaku keuangan yang bertanggungjawab 

maka cenderung efektif dalam penggunaan uang yang dimiliki, seperti membuat 

anggaran, menghemat uang dan mengontrol belanja, investasi, serta membayar 

kewajiban tepat waktu. 

Perilaku keuangan saat ini sangat dipengaruhi oleh perilaku konsumtif. 

Perilaku konsumtif adalah perilaku mengonsumsi barang-barang yang sebenarnya 

kurang atau tidak diperlukan (khususnya yang berkaitan dengan respon terhadap 

konsumsi barang-barang sekunder, yaitu barang-barang yang tidak terlalu 

dibutuhkan) (Pulungan dan Febriaty, 2018). Kara dan Jamaluddin (2010)  

mengatakan bahwa suatu perilaku terbentuk dari kebiasaan individu dalam 

kesehariannya yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan dan dipengaruhi oleh 

hak kepemilikan (diartikan sebagai dorongan untuk memiliki sesuatu), 

kemampuan, dan intensif yang diperoleh serta dari lingkungannya sendiri. Terlihat 

bahwa saat ini banyak dijumpai masyarakat yang memiliki kecenderungan 

materialistik, memiliki hasrat yang besar terhadap barang-barang tanpa 

memperhatikan tingkat kebutuhannya, dan sebagian besar pembelian yang 

dilakukan didorong atas dasar keinginan untuk memenuhi hasrat kesenangan 

semata. 

Perilaku konsumtif yang berlebihan akan mengakibatkan perilaku keuangan 

tidak dapat terkontrolkan. Semakin tinggi perilaku konsumtif seseorang maka 

menimbulkan pola hidup yang boros dan mengurangi kesempatan untuk 

menabung dan berinvestasi. Padahal boros merupakan sesuatu yang dilarang 
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dalam islam, sebagaimana firman Allah swt. Dalam QS Al-Isra/17: 26-27, yang 

berbunyi: 

زْ تبَْرٌِسًا زٌِيَ كَاًوُٓا۟ إِخْ ( ٦٢) وَءَاثِ ذاَ ٱلْقسُْبَىٰ حَقههُۥ وَٱلْوِسْكٍِيَ وَٱبْيَ ٱلسهبٍِلِ وَلََ تبَُرِّ طٍِيِ ۖ وَكَاىَ إِىه ٱلْوُبَرِّ ٍَٰ ىَ ٱلشه وَٰ

يُ لِسَبهِّۦِ كَفوُزًا ٍْطَٰ (٦٢) ٱلشه  

Terjemahnya: 

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada 

orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu 

menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-

pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat 

ingkar kepada Tuhannya”. (QS Al-Isra/17: 26-27). 

 

Di dalam Tafsir Al-Misbah (Shihab, 2005) dijelaskan bahwa peruntukan 

pengeluaran harta (komsumsi) diprioritaskan untuk berbuat baik kepada keluarga, 

dekat maupun yang jauh. Pengeluaran tersebut efektif dibandingkan jika sekedar 

dibelanjakan untuk pemuasan nafsu belaka. Sebagaimana nafsu berorientasi pada 

keinginan yang tidak terhingga. Maka konsekuensinya harta yang dimiliki sebagai 

amanah Allah tidak memiliki dampak ibadah (‘ubudiyyah), baik personal maupun 

komunal. 

Sehingga ditegaskan dalam ayat tersebut mengenai larangan keras 

membelanjakan harta dengan memperturut hawa nafsu (boros). Orang yang boros 

diasosiasikan dengan setan yang mengantongi dosa ingkar terhadap Allah. 

Sementara kedudukan setan maupun dosa ingkar dalam islam sudah jamak 

diketahui, yakni berada di neraka yang paling hina. 

Tentunya perilaku konsumtif ini menjadi hal yang membutuhkan perhatian 

lebih dan perlu adanya terobosan dari pelaku industri kreatif untuk memberikan 

solusi dengan menciptakan suatu gagasan yang bisa membantu pelaku usaha 
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dalam mengatur keuangan. Budaya konsumtif saat ini sangat perlu diimbangi 

dengan pengaturan keuangan yang tepat, sebab hal ini akan membantu agar 

eksistensi usaha kecil tidak terganggu dan makin memberikan kontribusi positif 

terhadap perekonomian. 

2. Dimensi Perilaku Keuangan 

Adapun dimensi yang dapat digunakan dalam mengukur perilaku keuangan 

dari Kholilah dan Iramani (2013), yaitu sebagai berikut: 

a. Konsumsi ialah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga atas 

berbagai barang dan jasa. Dengan perilaku keuangan, seseorang dapat dilihat 

dari bagaimana ia melakukan kegiatan konsumsinya, misalnya barang atau 

jasa apa yang dibeli dan motivasinya dalam membeli barang atau jasa 

tersebut. 

b. Tabungan ialah adanya kelebihan dari pendapatan yang tidak lagi dikonsumsi 

dalam periode tertentu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk simpanan yang 

dapat digunakan untuk membayar kejadian yang tidak terduga. 

c. Investasi ialah pengalokasian atau penanaman sumber daya yang dimiliki 

guna mendapatkan manfaat di masa yang akan datang. Investasi merupakan 

pengorbanan yang dilakukan pada saat sekarang dengan tujuan untuk 

mendapatkan manfaat yang lebih besar di masa yang akan datang. 

F. Financial Technology 

1. Pengertian  Financial Technology 

Financial technology ialah model pembiayaan baru yang merupakan hasil 

gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi (Rahardjo dkk., 2019). Tripalupi 
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(2019) mengemukakan bahwa financial technology merupakan inovasi disruptif 

yakni sebuah inovasi yang berhasil menggeser suatu pasar yang sudah eksis 

sebelumnya dengan cara menawarkan kepraktisan, kemudahan akses, 

kenyamanan dan lebih efektif serta efisien dalam melakukan transaksi. Jadi 

financial technology adalah suatu perpaduan dari perkembangan teknologi digital 

dan jasa keuangan yang memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, 

mengatur keuangan, serta dalam bertransaksi. 

Financial technology menjadi sangat populer dan menjadi fenomena di 

tengah masyarakat seiring dengan pemanfaatan teknologi dan penggunaan 

internet. Keunggulan financial technology sebagai inovasi baru juga dipicu oleh 

beragam kelebihan yang dimilikinya seperti prosedur yang mudah, cepat dan 

terbatas jarak. Masyarakat kini semakin dibuat terlena dengan kemudahan-

kemudahan yang diperoleh karena kemajuan teknologi. Dalam pandangan islam, 

financial technology telah memberikan kemudahan seseorang dalam mengelola 

keuangannya. Rasulullah saw.,  bersabda: 

ٌْهُ كُسْبَتً هِيْ كُسَبِ ٌوَْمِ الْقٍَِاهَتِ، وَهَيْ ٌسَهسَ عَلَى هُعْسِسٍ هَيْ ًفَهسَ عَيْ هُؤْهِيٍ  ُ عَ ًٍَْا ًفَهسَ اللَّه  كُسْبَتً هِيْ كُسَبِ الدُّ

ًٍَْا وَاَْخِسَة ٍْهِ فًِ الدُّ ُ عَلَ (رواه مسلم) ٌسَهسَ اللَّه  

Artinya: 

“Barang siapa yang menghilangkan kesulitan seseorang mu‟min di dunia, 

maka Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa 

memudahkan orang yang tengah dilanda kesulitan, maka Allah akan 

memudahkannya di dunia dan di akhirat...”. (HR. Muslim No. 2699). 

 

Jawas (2010) menerangkan bahwa kesulitan dalam hadis tersebut berkaitan 

dengan utang. Menurutnya di hari kiamat nanti ada kesulitan. Bagi hamba yang 

menginginkan kemudahan di hari tersebut maka beringkanlah kemudahan kepada 
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orang yang terlilit utang. Caranya dapat ditempuh dengan memperlonggar tempo 

pembayaran atau membebaskan utangnya. 

Jika konteks hadis tersebut di bawah ke wilayah yang lebih umum, maka 

upaya mempermudah berlaku antara manusia dengan manusia. Produk teknologi 

adalah ciptaan manusia yang berupaya memberikan kemudahan kepada manusia 

yang lain. Sehingga financial technology hadir sebagai ladang pahala untuk 

mendapatkan ridho Allah kelak di hari kiamat. 

2. Peran dan Dimensi Financial Technology 

Era industri 4.0 seharusnya menjadi momentum bagi pelaku usaha mikro, 

kecil, dan menengah dalam memanfaatkan kemunculannya sebagai peluang bagi 

perkembangan bisnisnya. Sebagian kecil dari pelaku usaha menengah telah 

mampu berpindah dan beradaptasi dengan adanya financial technology. Hadirnya 

financial technology akan mempermudah pelaku usaha menengah dalam 

mengelola keuangannya secara praktis. 

Pelaku usaha menengah bisa memanfaatkan financial technology sebagai 

jalan pembiayaan. Selain itu, financial technology juga dapat merambah ke 

berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital juga sebagai pengatur 

keuangan (Ningsih, 2020). Rahardjo dkk. (2019) mengemukakan peran financial 

technology dalam beberapa bagian, diantaranya mampu menyediakan pasar bagi 

pelaku usaha menengah, menjadi alat bantu untuk pembayaran, 

penyelesaian/settlement dan kliring, membantu pelaksanaan investasi yang lebih 

efisien, mitigasi risiko dari sistem pembayaran yang konvensional, dan membantu 
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pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana, dan penyertaan 

modal. 

Dimensi yang dapat dirumuskan dalam mengukur financial technology 

sebagaimana dikemukakan oleh Sijabat dkk. (2019) ialah sebagai berikut: 

a. Persepsi manfaat, merupakan suatu ukuran yang memandang penggunaan 

teknologi akan mendatangkan manfaat bagi orang yang menggunakan. 

b. Persepsi kemudahan penggunaan, merupakan suatu ukuran yang memberikan 

indikasi bahwa teknologi dirancang untuk mempermudah seseorang dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. 

c. Persepsi risiko, merupakan suatu keadaan yang membuat seseorang untuk 

mempertimbangkan seseorang melakukan atau tidak melakukan transaksi 

menggunakan online teknologi akibat adanya ketidakpastian. 

G. Kinerja Perusahaan 

Kinerja merupakan serangkaian kegiatan yang memberikan gambaran 

terkait hasil yang sudah dicapai dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya. Uha (2013: 214) mendefiniskan kinerja sebagai hasil-hasil fungsi 

pekerjaan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang 

dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode 

waktu tertentu. 

Kinerja perusahaan merupakan capaian hasil atau evaluasi kerja usaha yang 

dicapai oleh individu atau sekelompok individu pada periode tertentu. Kinerja 

perusahaan dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu nilai tambah, unit usaha, 

tenaga kerja dan produktivitas, dan nilai ekspor. 
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Pengukuran kinerja biasanya terdiri dari metode sistematis dalam 

menetapkan sasaran dan tujuan serta pelaporan periodik yang mengindikasikan 

realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja dapat digunakan 

untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang 

telah ditetapkan. Peran pengukuran kinerja ialah sebagai alat komunikasi dan alat 

manajemen untuk memperbaiki kinerja usaha. Jika pengukuran kinerja dilakukan 

secara berkelanjutan maka akan memberikan umpan balik (feedback) berupa 

perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan di masa mendatang. 

Pengukuran kinerja penting peranannya sebagai alat manajemen, 

diantaranya untuk memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang 

digunakan untuk pencapaian kinerja, memastikan tercapainya rencana kinerja 

yeng telah disepakati, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan 

membandingkan dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk 

memperbaiki kinerja, menjadi alat komunikasi dalam rangka memperbaiki kinerja 

usaha, mengidentifikasi kepuasan pelanggan, memastikan bahwa pengambilan 

keputusan dilakukan secara objektif, menunjukkan peningkatan yang perlu 

dilakukan, dan mengungkapkan permasalahan yang terjadi. 

Jahanshahi dkk (2012) menyebutkan 3 dimensi yang dapat digunakan dalam 

mengukur kinerja perusahaan yaitu kinerja keuangan, kinerja operasional, dan 

kinerja berbasis pasar. Dimensi yang difokuskan dalam penelitian ini ialah 

dimensi kinerja keuangan dan kinerja operasional. Hal ini disebabkan karena 

dimensi kinerja berbasis pasar mengacu kepada pengukuran perusahaan yang 

memiliki saham, sedangkan tidak semua objek dalam penelitian ini memiliki 
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saham. Adapun penjelasan lebih lanjut terkait dimensi kinerja perusahaan ialah 

sebagai berikut: 

a. Kinerja keuangan ialah usaha yang dilakukan setiap perusahaan dalam 

mengukur dan menilai setiap keberhasilan yang dicapai dalam menghasilkan 

laba, sehingga perusahaan dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi 

perkembangan yang telah dicapai pada perusahaan. 

b. Kinerja operasional ialah suatu usaha yang dilakukan untuk mengukur tingkat 

ketercapaian tujuan operasional. Kinerja operasional dapat diukur dengan 

melihat pangsa pasar, inovasi produk, dan kepuasan pelanggan. 

H. Rerangka Pikir 

Berdasarkan uraian diatas, maka variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini ialah Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan, dan Perilaku Keuangan sebagai 

variabel independen, dan Kinerja Perusahaan sebagai variabel dependen, serta 

Financial Technology berupa variabel moderating. 

Adapun rerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Rerangka Pikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan 

fenomena serta hubungan-hubungannya (Hardani dkk. 2020: 240). Penelitian ini 

menggunakan data numerik dan menekankan proses penelitian pada pengukuran 

hasil yang objektif dengan menggunakan analisis statistik. Tujuannya ialah untuk 

menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi. Penelitian ini akan 

dilakukan pada usaha menengah di  Makassar. Adapun waktu penelitian yaitu di 

mulai pada bulan September 2020 sampai Maret 2021. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan asosiatif. 

Pendekatan asosiatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih. 

Pendekatan ini kemudian diukur dengan menggunakan skala likert. Skala likert 

terdiri dari serangkaian pernyataan tentang sikap responden terhadap objek yang 

diteliti. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan suatu objek atau subjek yang beredar pada suatu 

wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini ialah usaha-usaha menengah di Makassar. 
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2. Sampel 

Sampel merupakan bagian atau wakil dari keseluruhan populasi yang akan 

diteliti. Teknik sampel yang digunakan ialah nonprobability sampling. 

Nonprobability sampling ialah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2019: 65). 

Sampel yang digunakan ialah purposive sampling, yakni satuan sampel 

yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019: 67). 

Karakteristik yang dapat dijadikan responden ialah manajer atau pemilik usaha 

menengah dan telah menggunakan financial technology sebagai alat pengelolaan 

dan penyusunan laporan keuangan dan/atau memanfaatkan financial technology 

sebagai alat pembayaran seperti OVO, DOKU, Go-Pay, dan sebagainya. 

Pengambilan ukuran sampel dalam penelitian ini mengacu pada penentuan 

ukuran sampel yang dikemukakan oleh Roscoe. Teori Roscoe dalam penelitian 

Putri (2019) mengasumsikan bahwa penentuan ukuran sampel dalam suatu 

penelitian yang layak berkisar antara 30 hingga 500 sampel. Oleh karena itu, 

sampel yang dipilih dalam penelitian ini ialah sebanyak 53 pelaku usaha 

menengah yang terletak di kota Makassar dan telah menerapkan financial 

technology sebagai alat pengelolaan, penyusunan, dan pembayaran pada 

perusahaannya. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kuantitatif. Data 

kuantitatif merupakan data yang berwujud angka atau bilangan. Jenis data ini 

kemudian diolah dan dianalisis dengan perhitungan matematika atau statistika 

untuk memperoleh informasi yang diperlukan. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan ialah data primer. Data primer merupakan data 

yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, 

menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara dan sebagainya 

(Hardani dkk.: 247). 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data 

yang digunakan ialah data yang diperoleh menggunakan kuesioner. Kuesioner ini 

kemudian disebar secara langsung oleh peneliti kepada seluruh responden, yaitu 

pemilik atau manajer dari usaha menengah. 

Kuesioner merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan seperangkat daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. 

Kuesioner dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap data tentang kinerja 

perusahaan yang dilihat dan dipengaruhi dari segi akses informasi keuangan 

(inklusi keuangan), pemahaman keuangan (literasi keuangan) dan perilaku 
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keuangan para pelaku usaha menengah dengan dimoderasi oleh teknologi 

keuangan (financial technology). 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat untuk mengumpulkan, mengolah, 

menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan 

tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner atau angket melalui google form. 

Kuesioner merupakan instrumen berupa serangkaian pertanyaaan yang 

berhubungan dengan topik tertentu ditujukan kepada sekelompok individu yang 

bersangkutan dengan maksud untuk memperoleh data. Pengukuran data 

menggunakan skala Likert yang setiap jawabannya diberi skor dengan kriteria: 

1. Jawaban sangat tidak setuju (STS)  diberi bobot 1 

2. Jawaban tidak setuju (TS)   diberi bobot 2 

3. Jawaban netral (N)    diberi bobot 3 

4. Jawaban setuju (S)    diberi bobot 4 

5. Jawaban sangat setuju (SS)   diberi bobot 5 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data dengan 

mengolah dan menganalisis data yang terkumpul menjadi sebuah informasi. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan metode yang mendeskripsikan kondisi dari 

suatu data yang telah dimiliki dengan menyajikan ke dalam bentuk tabel, diagram 
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grafik, dan bentuk lainnya yang disajikan dalam uraian-uraian singkat dan terbatas 

hingga memberikan informasi yang berguna. 

2. Uji Kualitas Data 

Uji kualitas data merupakan uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan 

instrumen kuesioner. Tujuan dilakukannya uji kualitas data ialah untuk 

memperoleh data yang memiliki validity dan reliability. Adapun uji kualitas data 

yang digunakan sebagai berikut: 

a. Uji validitas 

Uji validitas dilakukan untuk menguji kelayakan kuesioner dengan 

melihat tingkat keandalan kuesioner tersebut yang diharapkan mampu 

mengukur variabel sesuai dengan indikator yang disusun. Jika variabel 

dapat diukur maka kuesioner dinyatakan valid, akan tetapi jika variabel 

tidak dapat diukur maka kuesioner dinyatakan tidak valid. Pengukuran 

kuesioner yang dinyatakan valid atau tidak, maka dapat menggunakan 

ketentuan pengujian sebagai berikut: 

1) apabila nilai rhitung positif dan rhitung > rtabel, maka data yang diperoleh 

tersebut valid. 

2) apabila nilai rhitung negatif dan rhitung < rtabel, maka data yang diperoleh 

tersebut tidak valid. 

b. Uji Realibilitas 

Uji realibilitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengukur 

kuesioner yang menjadi indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakn 

handal jika jawaban seseorang dalam kuesioner konsisten atau stabil dari 
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waktu ke waktu. Teknik pengujian reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji statistik Cronbach’s Alpha, yaitu jika hasil koefisien nilai 

alpha lebih besar dari 0,6 berarti data tersebut mempunyai keandalan yang 

tinggi, dapat dipercaya dan digunakan untuk penelitian. 

3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan setelah uji kualitas data. Tujuannya ialah agar 

asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis regresi linear berganda terpenuhi. 

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model 

regresi, variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel 

tidak terdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami 

penurunan. Regresi yang baik apabila data distribusi normal atau mendekati 

normal. Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji 

P.P Plot dan uji Kolmogorov Smirnov dengan ketentuan, apabila nilai 

signifikan diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal, 

sedangkan jika hasil uji menghasilkan nilai signifikan dibawah 5% atau 0,05 

maka data tidak memiliki distribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk 

mengetahui korelasi antara variabel independen dan variabel dependen. 

Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi antar variabel 
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independen. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas 

pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance 

inflation factor (VIF). Nilai toleransi mengukur variabilitas dari variabel 

bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. 

Apabila nilai toleransi > 0,10 dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas atau dapat dikatakan suatu data lolos dari uji 

multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah pada suatu model regresi ada atau tidaknya kesamaan varian dari 

residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model penelitian 

yang baik apabila penelitian tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas. Uji 

heterokedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini ialah uji Glejser. Uji 

Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen 

dengan nilai absolut residualnya (ABS_RES). Jika nilai signifikansi antara 

variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak 

terjadi masalah heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk 

mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi 

dengan perubahan waktu. Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi 

gejala korelasi antara data yang satu dengan data yang lainnya. 
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4. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari 

analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi (tidak 

terkontrol). Tujuan dari uji hipotesis ialah untuk menetapkan suatu dasar sehingga 

dapat mengumpulkan bukti berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah 

menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. 

Uji hipotesis juga dapat memberikan kepercayaan diri dalam pengambilan 

keputusan yang bersifat objektif. Adapun uji hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah: 

a. Analisis regresi linear berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh 

antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. 

Analisis regresi berganda bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya 

hubungan fungsional atau hubungan kausal antara dua atau lebih variabel 

independen (X) terhadap suatu variabel dependen (Y) (Augustine dan 

Kristaung, 2013: 151). 

Regresi liniear berganda sangat berguna dalam meneliti pengaruh dari 

beberapa variabel yang berkorelasi dengan variabel yang diuji Moderate 

Regression Analysis (MRA). Model regresi berganda dapat dinyatakan 

sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e............. (1) 

Keterangan: 

Y   = Kinerja perusahaan 
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α  = Konstanta 

X1  = Inklusi keuangan 

X2  = Literasi keuangan 

X3  = Perilaku keuangan 

β1 – β3  = Koefisien regresi berganda 

e  = Error 

b. Moderate Regression Analysis (MRA) 

Penelitian ini menggunakan 3 variabel bebas, satu variabel terikat, dan 

satu variabel moderasi. Oleh karena itu, digunakan Moderate Regression 

Analysis (MRA) dengan tujuan untuk melihat apakah variabel moderasi (M) 

memberikan pengaruh terhadap variabel X, yaitu variabel yang menekan 

variabel lainnya dan disebut sebagai variabel  independen terhadap variabel 

Y sebagai variabel terikat, yaitu suatu variabel yang ditentukan oleh variabel 

lainnya dari variabel ini disebut dengan variabel dependen. Pengaruh ini 

selanjutnya dapat digunakan untuk mencari pengaruh variabel X terhadap Y, 

kemudian melihat apakah variabel M mempengaruhi hubungan antara 

variabel X terhadap Y. 

Moderate Regression Analysis (MRA) dapat dinyatakan dalam bentuk 

persamaan sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4M + β5X1M + β6X2M + β7X3M + e ..... (2) 

Keterangan: 

Y  = Kinerja perusahaan 

α = Konstanta 
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X1 = Inklusi keuangan 

X2 = Literasi keuangan 

X3 = Perilaku keuangan 

β1 – β7  = Koefisien regresi berganda 

M = Financial technology 

e = Error 

Adapun kriteria penentuan variabel moderasi digambarkan pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.1 

Kriteria Penentuan Variabel Moderasi 

 

No. Tipe Moderasi Koefisien 

1. Pure Moderasi 
β4 Tidak Siginifikan 

β5,6,7 Siginifikan 

2. Quasi Moderasi 
β4 Siginifikan 

β5,6,7 Siginifikan 

3. Homologiser Moderasi 
β4 Tidak Siginifikan 

β5,6,7  Tidak Siginifikan 

4. Prediktor (Bukan Moderasi) 
β4 Siginifikan 

β5,6,7 Tidak Siginifikan 

Sumber: (Sugiono, 2004) 

c. Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variabel yang terikat. Nilai 

koefisien determinasi yaitu diantara 0-1. Jika nilai R
2
 memiliki nilai 

semakin besar atau mendekati angka satu berarti semakin besar kemampuan 

variabel-variabel independen menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, 
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jika nilai R
2
 memiliki nilai kecil berarti semakin kecil variabel-variabel 

independen menjelaskan variabel dependen. 

d. Uji Regresi secara Simultan (Uji F) 

Uji statistik F dilakukan dengan tujuan untuk mengukur seberapa besar 

pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama dalam 

menjelaskan variabel dependen. Uji statistik F dapat diketahui hasilnya 

dengan melihat nilai probabilitas dengan tingkat signifikan sebesar 0,05. 

Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak, artinya variabel independen secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Perbandingan antara 

Fhitung dan Ftable dapat dilihat sebagai berikut: 

1) apabila Fhitung > Ftable maka H0 ditolak. Hal ini berarti variabel 

independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

2) apabila Fhitung < Ftable maka H0 diterima. Hal ini berarti variabel 

independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

e. Uji Regresi secara Parsial (Uji t) 

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-

masing variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. 

Hasilnya dapat diketahui dengan melihat nilai probabilitas dengan tingkat 

signifikan yang digunakan sebesar 0,05. Apabila probabilitas < 0,05 maka 

H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh antara variabel independen secara 
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parsial terhadap variabel dependen. Perbandingan antara thitung dan ttable 

dapat dilihat sebagai berikut: 

1) apabila thitung > ttabel maka H0 ditolak. Hal ini berarti variabel 

independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

2) apabila thitung < ttabel maka H0 diterima. Hal ini berarti variabel 

independen secara parsials tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

57 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data 

1. Gambaran Umum Penelitian 

Usaha menengah merupakan sektor bisnis yang secara mendasar memiliki 

efek langsung kepada masyarakat. Hal ini terjadi karena usaha menengah dilakoni 

langsung oleh masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Kendati 

populasinya masih banyak tersebar di perkotaan dibanding pedesaan, namun 

masih banyak pelaku usaha menengah yang tidak memahami cara pengelolaan 

bisnis dengan baik, utamanya dalam hal pengelolaan keuangan. Terlebih lagi, era 

revolusi industri 4.0 telah memaksa para pelaku usaha menengah untuk 

melakukan digitalisasi. Berangkat dari permasalahan tersebut menjadikan 

penelitian ini penting untuk dipaparkan dalam rangka integrasi teoritik maupun 

aplikatif. 

Kota Makassar adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan dengan populasi 

UMKM (termasuk usaha menengah) terbanyak (Badan Pusat Statistik Indonesia, 

2019). Secara praktikal, tidak semua usaha mikro dan kecil telah mengaplikasikan 

financial technology. Oleh karena itu, fokus populasi yang akan diukur hanya 

usaha menengah yang telah menerapkan financial technology dan terletak di Kota 

Makassar. Hal ini didasari sebagai upaya peneliti untuk mengefisiensikan 

penelitian. 

Secara sederhana, penelitian ini akan menguji teori yang dapat menjadi 

rekomendasi untuk pelaku usaha menengah secara khusus, serta usaha mikro dan 

kecil secara umum. Adapun teori yang terbangun dari beberapa literatur, bahwa 
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inklusi keuangan, literasi keuangan, dan perilaku keuangan berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan, baik pengaruh langsung ataupun pengaruh tidak langsung, 

yakni pengaruh yang dimediasi oleh fintech. 

2. Tujuan Kementerian Koperasi dan UMKM 

Penentuan tujuan UMKM dipastikan banyak pendapat yang dapat 

dikemukakan, karena kelompok usaha termasuk komoditas bisnis yang memiliki 

track record panjang. Secara umum, tujuan UMKM digambarkan sendiri oleh 

pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 

2008 dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 

07/Per/M.KUKM/VII/2015. 

Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebesar 2,5 – 50 M. 

Adapun tujuan usaha menengah sama dengan usaha mikro dan kecil yaitu 

menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun 

perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (UU 

N0. 20 Tahun 2008). 

Peraturan Menteri tersebut menjelaskan bahwa tujuan Kementerian 

Koperasi dan UMKM adalah untuk mewujudkan koperasi dan UMKM yang 

berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional serta 

kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan 
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keterpaduan. Adapun upaya yang direncanakan untuk mencapai tujuan tersebut, 

antara lain: 

a. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik 

produksi dan pengelolaan usaha serta pemasaran di dalam dan di luar negeri. 

b. Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya. 

c. Peningkatan jangkauan, skema, dan kualitas pelayanan sistem pendukung 

koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, 

layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar dan kemitraan. 

3. Potensi Usaha Menengah di Kota Makassar 

Usaha menengah merupakan komoditas usaha yang memiliki tujuan persis 

dengan usaha mikro dan kecil. Perbedaan pada ketiganya hanya terletak pada 

skala aset dan omset, sehingga penyebutan ketiga bisnis ini selalu digabungkan 

dan disingkat dengan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Kadang pula 

sulit dibedakan karena dalam kodisi ril masyarakat menyamakannya atau 

kriterianya saling berkontradiksi. Misalnya ada Usaha X memiliki kekayaan 250 

juta rupiah. Di waktu yang bersamaan perolehan penjualannya mencapai 2,5 

miliar rupiah. Hal ini tentu membuat klasifikasinya menjadi rumit. Pada penelitian 

ini, fokus pembahasan, dan objek penelitian hanya usaha menengah. Alasannya, 

untuk sementara kelompok usaha ini yang massif menggunakan financial 

technology. 

Usaha menengah memiliki peranan yang sangat sentral dalam 

perekonomian. Populasinya yang cukup banyak membuat segmen usaha ini harus 

mendapat perhatian lebih. Tertera pada Tabel 4.1 jumlah UMKM di Makassar 
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sebesar 2.683 unit usaha. Riska (2020) memaparkan data usaha menengah di 

Makassar pada tahun 2019 sebesar 989 unit usaha. Kendati jumlah usaha 

menengah masih lebih sedikit dibanding usaha mikro dan kecil, namun ketiganya 

berkontribusi secara bersamaan. Lebih lanjut Riska (2020) memaparkan bahwa 

pada tahun 2018 UMKM di Makassar telah menyerap tenaga kerja sebesar 

644.999 orang. Kemudian di tahun 2018 UMKM juga berkontribusi terhadap 

PDRB sebesar 3,4% dari 160,2 miliar atau sekitar 5,5 miliar. 

Tabel 4.1  

Jumlah UMKM di Kota Makassar Tahun 2018 

 

No. Kecamatan Jumlah UMKM 

1 Mariso 517 

2 Mamajang 81 

3 Tamalate 157 

4 Makassar 149 

5 Ujung Pandang 364 

6 Wajo 25 

7 Bontoala 381 

8 Ujung Tanah 8 

9 Tallo 82 

10 Panakkukang 176 

11 Biringkanaya 63 

12 Tamalanrea 25 

13 Rappocini 408 

14 Manggala 323 

15 Sangkarrang 5 

 
Total 2.683 

Sumber: (Bahri et al., 2019) 

Menjawab potensi besar tersebut maka perlu ada upaya serius dari seluruh 

pihak, khususnya akademisi untuk menuangkan hasil risetnya. Sentuhan 
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akademisi diharapkan mampu mendorong usaha menengah melakukan perbaikan 

sesuai dengan kondisi ideal. Penelitian ini bermaksud mengambil kontribusi untuk 

mendorong usaha menengah punya pemahaman akan keuangan yang baik. 

4. Karakteristik Indikator Berdasarkan Jawaban Responden 

a. Karaktersitik Variabel Inklusi Keuangan 

Variabel inklusi keuangan dalam penelitian ini menggunakan 11 butir 

indikator. Indikator tersebut didasarkan pada dimensi inklusi keuangan, 

yaitu dimensi akses (X1a – X1e), penggunaan (X1f – X1g), kualitas (X1h – X1i), 

dan kesejahteraan (X1j – X1k), kemudian dibentuk menjadi sebuah 

pernyataan untuk disebarkan kepada responden. Jawaban responden 

terhadap variabel inklusi keuangan dirangkum dalam Tabel 4.2 berikut ini. 

Tabel 4.2 

Karakteristik Jawaban Responden Pada Variabel Inklusi Keuangan 

 

Indikator 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

X1a 53 3 5 3,91 0,491 

X1b 53 3 5 4,25 0,648 

X1c 53 2 5 3,72 0,744 

X1d 53 2 5 3,60 0,716 

X1e 53 2 5 3,66 0,831 

X1f 53 1 5 3,58 0,887 

X1g 53 2 5 3,77 0,697 

X1h 53 2 5 3,64 0,710 

X1i 53 2 5 3,75 0,853 

X1j 53 2 5 3,85 0,718 

X1k 53 2 5 3,58 0,602 

Sumber: data primer diolah 
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Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab 

„setuju‟ karena nilai rata-rata (mean) dari jawaban lebih sebesar dari 3,5. 

Angka 3 adalah pilihan jawaban netral sementara 4, pilihan jawaban setuju. 

Nilai kuartil dari angka 3 dan 4 adalah 0,5. Jika mean di bawah kuartil maka 

banyak jawaban memilih netral. Namun untuk data di atas, nilai mean di 

atas nilai kuartil, sehingga mayoritas jawaban setuju. 

Indikator X1b memiliki nilai mean yang tertinggi dibandingkan indikator 

lainnya di blok ini, yaitu sebesar 4,25. Angka ini menunjukkan bahwa 

indikator X1b mayoritas jawaban responden „setuju‟ dan beberapa memilih 

„sangat setuju‟ serta „netral.‟ Lambang X1b mewakili kehadiran internet 

dalam memudahkan akses informasi keuangan, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pelaku usaha menengah di Makassar dimudahkan oleh koneksi 

internet dalam mengakses informasi keuangan. 

Adapun indikator dengan nilai mean  paling rendah adalah X1f dan X1k. 

Indikator X1f dan X1k memiliki nilai mean yang sama, yaitu sebesar 3,58. 

Hal ini berarti bahwa jawaban „netral‟ dan „tidak setuju,‟ hampir sama 

banyaknya dengan jawaban ‟setuju‟ dan „sangat setuju.‟ Adapun yang 

membedakan kedua indikator yang sama ini adalah simpangan bakunya 

(standard deviation). Indikator X1f  memiliki simpangan baku sebesar 0,887. 

Angka ini lebih besar dai 0, sehingga ada jawaban responden yang berbeda 

dari jawaban responden lain pada umumnya. Terbukti pada kolom nilai 

minimal ada pilihan jawaban 1 (sangat tidak setuju). Dapat disimpulkan 
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bahwa mayoritas responden belum menggunakan atau tidak tahu tentang 

jasa keuangan. 

Sementara nilai simpangan baku untuk indikator X1k sebesar 0,602. 

Nilai tersebut lebih rendah dari nilai simpangan baku X1f maka disimpulkan 

bahwa angka tersebut menunjukkan adanya beberapa responden yang 

menjawab berbeda dari jawaban mayoritas. Indikator X1k adalah lambang 

dari peningkatan pendapat usaha jika akses informasi keuangan terbuka. Hal 

ini dapat disimpulkan bahwa beberapa pelaku usaha menengah di Makassar 

menganggap kemudahan akses informasi keuangan tidak berdampak pada 

peningkatan pendapatan. 

b. Karakteristik Variabel Literasi Keuangan 

Variabel literasi kauangan dalam penelitian ini menggunakan 9 

indikator. Selanjutnya indikator tersebut disusun dalam bentuk pernyataan 

untuk menggali informasi dari responden. Sembilan indikator yang ada 

berangkat dari 3 dimensi, yaitu pengetahuan keuangan (X2a – X2b), 

keterampilan keuangan (X2c – X2e), dan sikap keuangan (X2f – X2i). 

Rangkuman jawaban responden untuk variabel literasi keuangan dapat 

dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini. 

Tabel 4.3 

Karakteristik Jawaban Responden Pada Variabel Literasi Keuangan 

 

Indikator 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

X2a 53 3 5 3,87 0,621 

X2b 53 3 5 3,96 0,619 

X2c 53 3 5 4,17 0,643 
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X2d 53 2 5 4,08 0,646 

X2e 53 3 5 4,06 0,633 

X2f 53 3 5 3,81 0,652 

X2g 53 3 5 4,04 0,587 

X2h 53 2 5 3,92 0,756 

X2i 53 3 5 4,19 0,681 

Sumber: data primer diolah 

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa sebanyak lima indikator yang 

memiliki nilai mean diatas 4, artinya pada ke lima indikator tersebut 

mayoritas responden menjawab setuju, bahkan sangat setuju. Sementara 

empat indikator lainnya memiliki nilai mean diatas 3,8. Angka tersebut juga 

menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab setuju. Secara umum 

pada variabel literasi keuangan ini, jika melihat nilai mean masing-masing 

indikator maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab 

setuju dan sebagian kecil lainnya menjawab netral dan tidak setuju. 

c. Karakteristik Variabel Perilaku Keuangan 

Variabel perilaku keuangan dalam penelitian ini menggunakan 8 

indikator. Indikator-indikator yang ada dibangun berdasarkan dimensi dari 

variabel, yaitu konsumsi, tabungan, dan investasi. Dimensi konsumsi 

didefinisikan oleh indikator X3a dan X3b. Dimensi tabungan didefiniskan 

oleh indikator X3c sampai X3e. Sementara indikator X3f hingga X3h 

mendefinisikan dimensi investasi. Setiap indikator telah memiliki bobot 

nilai yang diperoleh dari responden. Tabel 4.4 berikut memuat rangkuman 

jawaban responden tersebut. 
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Tabel 4.4 

Karakteristik Jawaban Responden Pada Variabel Perilaku Keuangan 

 

Indikator 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

X3a 53 2 5 4,09 0,658 

X3b 53 1 5 2,32 0,728 

X3c 53 2 5 4,02 0,772 

X3d 53 2 5 4,08 0,730 

X3e 53 3 5 4,17 0,545 

X3f 53 3 5 4,19 0,622 

X3g 53 2 5 4,04 0,706 

X3h 53 2 5 4,17 0,580 

Sumber: data primer diolah 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden 

menjawab ‟setuju‟. Nampak dari nilai mean diatas 4, kecuali X3b yang 

memiliki nilai mean sebesar 2,32. Indikator X3b adalah lambang dari 

pengeluaran perusahaan untuk belanja barang yang tidak dibutuhkan. Dari 

indikator ini sangat jelas bahwa mayoritas responden menjawab „tidak 

setuju‟. Dapat dilihat pada jawaban terendah „1‟ yang berarti „sangat tidak 

setuju‟ dan nilai rata-rata 2,32 (tidak setuju). 

Nilai simpangan baku dari semua indikator > 0 yang berarti beberapa 

responden memberi jawaban responden berbeda dengan jawaban responden 

lain. Semua nilai simpangan baku dari indikator di blok X3 > 0,5. Angka 

tersebut menunjukkan jika kebanyakan responden menjawab berbeda dari 

jawaban mayoritas. Hasil dari simpangan baku dapat disimpulkan bahwa 

responden memiliki persepsi yang berbeda-beda dalam perilaku keuangan. 
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d. Karakteristik Variabel  Financial Technology 

Variabel financial technology dalam penelitian ini diukur dengan 8 

indikator. Terbentuknya indikator tersebut, ditarik dari dimensi yang telah 

diformulasi secara teoritik pada Bab II penelitian ini. Dimensi tersebut ialah 

persepsi manfaat (M1 – M3), persepsi kemudahan penggunaan (M4 – M6), 

dan persepsi risiko (M7 – M8). Indikator tersebut dirumuskan dalam bentuk 

pernyataan untuk dijawab oleh responden. Tabel 4.5 berikut adalah 

rangkuman jawaban responden terhadap variabel financial technology. 

Tabel 4.5 

Karakteristik Jawaban Responden Pada Variabel Financial Technology 

 

Indikator 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

M1 53 3 5 4,17 0,580 

M2 53 3 5 4,13 0,556 

M3 53 3 5 4,04 0,619 

M4 53 3 5 3,77 0,640 

M5 53 2 5 3,91 0,714 

M6 53 3 5 3,75 0,677 

M7 53 2 5 3,87 0,652 

M8 53 3 5 3,94 0,718 

Sumber: data primer diolah 

Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa nilai minimum dari jawaban 

responden 3 (netral), kecuali M5 dan M7. Hal ini menunjukkan bahwa ada 

beberapa responden yang tidak setuju dengan M5 (kemudahan dan 

kecepatan beradaptasi dengan layanan keuangan berbasis teknologi), dan M7 

(tingkat pengetahuan terhadap kecurangan atau unsur penipuan dalam 

layanan keuangan berbasis teknologi). Sementara indikator yang lainnya 
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responden memilih jawaban „netral‟ hingga „sangat setuju.‟ Hal ini 

diperkuat dengan nilai mean yang berada diatas angka 3,5. 

Nilai mean tertinggi terdapat pada indikator M1, M2, dan M3 yang 

merupakan penerjemahan lebih lanjut dari dimensi persepsi manfaat. Hal ini 

dimaksudkan bahwa responden lebih memperhatikan manfaat dari financial 

technology dibandingkan risikonya. Pengimplementasian suatu strategi 

maupun alat (teknologi) untuk bisnis yang masih berskala menengah masih 

berorientasi pada perolehan, dan minim pada pencegahan risiko. Kendati 

perolehan (brand, profit, dll) sangat penting, namun risiko juga mengancam 

bisnis jika lamban dikendalikan, termasuk risiko yang kemungkinan akan 

menimpa bisnis jika menerapkan financial technology. 

e. Karaktersitik Variabel Kinerja Perusahaan 

Variabel kinerja perusahaan dalam penelitian ini menggunakan 2 

dimensi dan 8 indikator. Dimensi yang menjadi rujukan indikator adalah 

kinerja keuangan (Y1 – Y4) dan kinerja operasional (Y5 – Y6). Setiap 

indikator disusun dalam bentuk pernyataan untuk menggali informasi dari 

responden yang berjumlah 53 orang. Jawaban-jawaban responden tersebut 

telah dirangkum dalam Tabel 4.6 berikut ini. 

Tabel 4.6 

Karakteristik Jawaban Responden Pada Variabel Kinerja Perusahaan 

 

Indikator 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Y1 53 2 5 3,58 0,692 

Y2 53 2 5 3,64 0,623 
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Y3 53 2 5 3,64 0,710 

Y4 53 3 5 3,89 0,610 

Y5 53 2 5 3,87 0,708 

Y6 53 3 5 3,91 0,628 

Y7 53 2 5 3,70 0,638 

Y8 53 3 5 4,06 0,602 

Sumber: data primer diolah 

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dapat diketahui nilai mean dari semua 

indikator diatas 3,5. Angka tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

jawaban responden memilih „setuju.‟ Kasus ini sama dengan variabel 

inklusi keuangan, meskipun pada beberapa responden memilih jawaban 

tidak setuju. Nampak pada nilai minimum ada beberapa indikator yang nilai 

minimumnya 2 (tidak setuju). Jika dibandingkan selisih antara 2 dan nilai 

mean maka sangat berbeda jauh, artinya hanya sebagian kecil responden 

yang memilih jawaban „tidak setuju‟. 

f. Analisis Deskriptif Skor Total Variabel 

Pada bagian sebelumnya telah dilakukan analisis deskriptif terhadap 

jawaban responden berdasarkan indikator. Pada bagian ini peneliti 

memberikan analisis deskriptif berdasarkan skor total variabel. Hasil 

perhitungan statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut ini. 

Tabel 4.7 

Analisis Deskriptif Skor Total Variabel 

 
Sumber: Output SPSS 25 
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Berdasarkan Tabel 4.7 variabel inklusi keuangan memiliki nilai 

minimum sebesar 32 dan nilai maksimum sebesar 55. Rata-rata jawaban 

responden sebesar 41,32 dan standar deviasi sebesar 4,882. Hal tersebut 

berarti bahwa tingkat inklusifitas informasi keuangan untuk pelaku usaha 

menengah di Makassar sebesar 41%. Angka tersebut terbilang rendah 

karena < 60%. Sehingga inklusi keuangan yang meliputi kemudahan akses, 

tingkat penggunaan, orientasi kualitas, dan efek kesejahteraan masih perlu 

diperbaiki dan ditingkatkan. 

Nilai minimum variabel literasi keuangan sebesar 26 dan nilai 

maksimum sebesar 40. Angka minimum menunjukkan bahwa terdapat 

indikator yang bobotnya rendah, begitupun sebaliknya. Variabel ini 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 31,91. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa literasi keuangan pelaku usaha menengah di Makassar masih rendah. 

Standar minimum untuk kualitas literasi keuangan sebesar 60%, dan data 

penelitian ini berada di bawah standar. Oleh karena itu, diperlukan upaya 

untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan keuangan, keterampilan 

keuangan, dan sikap keuangan. 

Perilaku keuangan yang juga digunakan dalam penelitian ini 

memperoleh nilai minimum sebesar 20 dan nilai maksimum sebesar 35. 

Dilihat dari keseluruhan jawaban responden nilai minimum indikator pada 

blok ini sebesar 20 dan ada yang memperoleh nilai tertinggi sebesar 35. 

Rata-rata nilai indikator variabel perilaku keuangan sebesar 28,75. Nilai 

rata-rata tersebut berarti bahwa aspek-aspek perilaku keungan yang meliputi 
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konsumsi, tabungan, dan investasi sebesar 29%. Hal ini tergolong masih 

sangat rendah karena berada di bawah 60%, sehingga harus diperbaiki dan 

ditingkatkan. 

Variabel berikutnya adalah financial technology dan kinerja 

perusahaan. Dua variabel tersebut memperoleh nilai rata-rata sebesar 31,58 

dan 30,38. Angka tersebut masih rendah namun sedikit lebih tinggi dari 

perilaku keuangan. Dari keseluruhan variabel masing-masing memperoleh 

skor yang rendah. Semuanya harus ditingkatkan dengan memberikan 

perhatian khusus berupa support yang membangun, misalnya platfrom 

digital e-Smart UMKM. 

B. Uji Kualitas Data 

Uji kualitas data merupakan uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan 

instrumen kuesioner. Tujuan dilakukannya uji kualitas data ialah untuk 

memperoleh data yang memiliki validity dan reliability. Adapun uji kualitas data 

yang digunakan sebagai berikut: 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur tingkat kesahihan jawaban 

responden. Teknik statistik regresi, uji validitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji signifikansi antara indikator dengan variabelnya. Rule of thumbs 

untuk uji signifikansi adalah rhitung lebih besar dar rtabel untuk degree of freedom 

(df) = n - 3. Jumlah sampel (n) sebanyak 53 sehingga df = 50 atau 0,279 (taraf 

signifikansi 5%). Berikut adalah hasil uji validitas dari setiap variabel. 
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a. Variabel Inklusi Keuangan 

Tabel 4.8 

Uji Validitas Variabel Inklusi Keuangan 

 

Inklusi Keuangan 

Indikator r Hitung r Tabel Keterangan 

X1a 0,494 0,279 Valid 

X1b 0,352 0,279 Valid 

X1c 0,518 0,279 Valid 

X1d 0,499 0,279 Valid 

X1e 0,819 0,279 Valid 

X1f 0,693 0,279 Valid 

X1g 0,581 0,279 Valid 

X1h 0,722 0,279 Valid 

X1i 0,671 0,279 Valid 

X1j 0,689 0,279 Valid 

X1k 0,707 0,279 Valid 

Sumber: data primer diolah 

Tabel 4.8 merupakan hasil uji validitas dari variabel inklusi keuangan. 

Nilai rhitung merupakan hasil penghitungan korelasi secara statistik antara 

nilai indikator dengan jumlah total nilai indikator pada variabel inklusi 

keuangan. Hasil yang diperoleh menunjukkan semua indikator valid karena 

nilai rhitung lebih besar dari pada nilai rtabel, sehingga seluruh indikator 

variabel inklusi keuangan dijawab dengan benar secara statistik oleh 

responden. Oleh sebab itu, maka jawaban tersebut dapat digunakan dalam 

penelitian ini. 
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Nilai rhitung indikator yang tertinggi pada variabel inklusi keuangan 

adalah X1e, sebesar 0,819. Semakin besar nilai rhitung maka jawaban untuk 

indikator tersebut semakin valid. Berbeda dengan indikator X1b meskipun 

valid tetapi nilai rhitung nya yang terkecil, sebesar 0,352. Rendahnya nilai 

rhitung disebabkan oleh jawaban responden yang secara statisitik tidak benar. 

Bisa saja responden asal-asalan dalam mengisi kuesioner atau hampir 

seluruh jawaban sama, sehingga jika dihitung secara statistik maka 

menghasilkan nilai rhitung yang rendah. 

b. Variabel Literasi Keuangan 

Tabel 4.9 

Uji Validitas Variabel Literasi Keuangan Pertama 

 

Literasi Keuangan 

Indikator r Hitung r Tabel Keterangan 

X2a 0,562 0,279 Valid 

X2b 0,675 0,279 Valid 

X2c 0,659 0,279 Valid 

X2d 0,605 0,279 Valid 

X2e 0,722 0,279 Valid 

X2f 0,629 0,279 Valid 

X2g 0,495 0,279 Valid 

X2h 0,452 0,279 Valid 

X2i 0,219 0,279 Tidak Valid 

Sumber: data primer diolah 

Tabel 4.9 di atas merupakan hasil uji validitas variabel literasi 

keuangan. Nilai rhitung merupakan hasil perhitungan korelasi secara statistik. 

Jika dibandingkan nilai rhitung dengan nilai rtabel maka indikator X2i tidak 
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valid. Nilai rhitung nya sebesar 0,219 lebih kecil dari rtabel sebesar 0,279. 

Indikator yang tidak valid dalam penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

jawaban responden tidak layak secara statistik, maka perlakuan peneliti 

terhadap indikator yang tidak valid adalah menghilangkan dari persamaan. 

Setelah indikator yang tidak valid dihilangkan dari persamaan, maka 

dilakukan perhitungan ulang. Diperoleh nilai rhitung kedua seperti yang 

tertera pada Tabel 4.10. Hasil rhitung kedua menunjukkan indikator yang valid 

dan layak digunakan untuk mengukur variabel literasi keuangan. 

Tabel 4.10 

Uji Validitas Variabel Literasi Keuangan Kedua 

 

Literasi Keuangan 

Indikator r Hitung r Tabel Keterangan 

X2a 0,563 0,279 Valid 

X2b 0,688 0,279 Valid 

X2c 0,682 0,279 Valid 

X2d 0,646 0,279 Valid 

X2e 0,706 0,279 Valid 

X2f 0,646 0,279 Valid 

X2g 0,459 0,279 Valid 

X2h 0,506 0,279 Valid 

Sumber: data primer diolah 

Berdasarkan hasil rhitung kedua pada Tabel 4.10 di atas, menunjukkan 

bahwa jawaban responden layak secara statistik untuk indikator variabel 

litersi keuangan. Nilai rhitung yang tertinggi adalah X2e sebesar 0,706, 

sedangkan indikator X2g memiliki nilai rhitung yang terendah sebesar 0,459. 
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Artinya X2e yang memiliki jawaban paling layak dari responden dan X2g 

tingkat kelayakannya lebih rendah dari yang lain. 

c. Variabel Perilaku keuangan 

Tabel 4.11 berikut ini merupakan hasil rhitung untuk mengetahui derajat 

validasi dari indikator yang dimiliki oleh variabel perilaku keuangan. 

Setelah dibandingkan nilai rhitung dengan nilai rtabel, maka ditemukan 

indikator X3b tidak valid. Diperoleh rhitung dari X3b sebesar 0,067 lebih 

rendah dari rtabel sebesar 0,279, sehingga Indikator X3b ini harus dihilangkan 

dari persamaan karena datanya tidak layak menggambarkan variabel 

perilaku keuangan. 

Tabel 4.11 

Uji Validitas Variabel Perilaku Keuangan Pertama 

 

Perilaku Keuangan 

Indikator r Hitung r Tabel Keterangan 

X3a 0,431 0,279 Valid 

X3b 0,067 0,279 Tidak Valid 

X3c 0,642 0,279 Valid 

X3d 0,773 0,279 Valid 

X3e 0,668 0,279 Valid 

X3f 0,606 0,279 Valid 

X3g 0,755 0,279 Valid 

X3h 0,618 0,279 Valid 

Sumber: data primer diolah 

Jika indikator yang tidak valid telah dihapus, maka dilakukan 

perhitungan ulang untuk memperoleh nilai rhitung terbaru. Tabel 4.12 

merupakan hasil uji validasi kedua setelah X3b dihapus. Tabel tersebut 
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menunjukkan bahwa setelah penghapusan, indikator yang tersisa memiliki 

nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel, maka indikator tersebut valid dan layak 

secara statistik untuk menggambarkan variabel perilaku keuangan. 

Tabel 4.12 

Uji Validitas Variabel Perilaku Keuangan Kedua 

 

Perilaku Keuangan 

Indikator r Hitung r Tabel Keterangan 

X3a 0,412 0,279 Valid 

X3c 0,677 0,279 Valid 

X3d 0,817 0,279 Valid 

X3e 0,693 0,279 Valid 

X3f 0,641 0,279 Valid 

X3g 0,769 0,279 Valid 

X3h 0,609 0,279 Valid 

Sumber: data primer diolah 

Indikator dengan nilai rhitung yang tertinggi adalah X3d sebesar 0,817, 

sementara indikator dengan nilai rhitung terendah adalah X3a sebesar 0,412. 

Indikator X3d yang dimiliki oleh variabel perilaku keuangan salah yang 

paling layak secara statistik. Indikator yang derajat kelayakannya lebih 

rendah dari yang lain adalah X3a, meskipun demikian indikator tersebut 

tetap valid dan layak untuk digunakan. 

d. Variabel Financial Technology 

Tabel 4.13 berikut ini merupakan hasil uji validasi variabel financial 

technology. Diperoleh rhitung yang lebih besar dari rtabel, sehingga semua 

indikator yang dimiliki oleh variabel financial technology valid dan layak 

digunakan. 
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Tabel 4.13 

Uji Validitas Variabel Financial Technology 

 

Financial Technology 

Indikator r Hitung r Tabel Keterangan 

M1 0,501 0,279 Valid 

M2 0,689 0,279 Valid 

M3 0,701 0,279 Valid 

M4 0,653 0,279 Valid 

M5 0,681 0,279 Valid 

M6 0,716 0,279 Valid 

M7 0,563 0,279 Valid 

M8 0,691 0,279 Valid 

Sumber: data primer diolah 

Nilai rhitung dari semua indikator variabel financial technology diatas 

0,5. Hal ini menunjukkan bahwa semua indikator financial technology 

mempunyai derajat kelayakan yang baik. Diantara delapan indikator, M6 

yang tertinggi rhitung nya sebesar 0,716, sementara indikator M1 memiliki 

nilai rhitung sebesar 0,501 dan terendah dibandingkan yang lainnya. Kendati 

hal itu terjadi, akan tetapi semua indikator financial technologys layak untuk 

digunakan. 

e. Variabel Kinerja Perusahaan 

Tabel 4.14 berikut ini menunjukkan hasil uji validitas variabel kinerja 

perusahaan. Diperoleh nilai rhitung setiap indikator lebih besar dari rtabel, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator variabel kinerja 

perusahaan valid. Indikator tersebut layak untuk menggambarkan variabel 

kinerja perusahaan dalam penelitian ini. 
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Indikator dengan nilai rhitung tertinggi adalah Y2, sebesar 0,712. 

Indikator Y2 memiliki derajat validasi lebih baik dari indikator lainnya, 

sementara Y7 menjadi indikator yang derajat validiasinya paling rendah 

karena nilai rhitung nya lebih rendah dari indikator lainnya. 

Tabel 4.14 

Uji Validitas Variabel Kinerja Perusahaan 

 

Kinerja Perusahaan 

Indikator r Hitung r Tabel Keterangan 

Y1 0,657 0,279 Valid 

Y2 0,712 0,279 Valid 

Y3 0,707 0,279 Valid 

Y4 0,559 0,279 Valid 

Y5 0,680 0,279 Valid 

Y6 0,586 0,279 Valid 

Y7 0,514 0,279 Valid 

Y8 0,657 0,279 Valid 

Sumber: data primer diolah 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengukur kuesioner 

yang menjadi indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan handal jika 

jawaban seseorang dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Teknik pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik 

Cronbach’s Alpha, yaitu jika hasil koefisien nilai alpha lebih besar dari 0,6 berarti 

data tersebut mempunyai keandalan yang tinggi, dapat dipercaya dan digunakan 

untuk penelitian. 
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Tabel 4.15 berikut ini merupakan hasil perhitungan nilai cronbach’s alpha 

dari setiap variabel. Nilai cronbach’s alpha variabel inklusi keuangan sebesar 

0,832, lebih besar dari 0,6, maka variabel inklusi keuangan dalam penelitian ini 

memiliki derajat keandalan yang tinggi. Variabel literasi keuangan memiliki nilai 

cronbach’s alpha sebesar 0,758, lebih besar dari 0,6, sehingga variabel literasi 

keuangan juga memiliki derajat keandalan yang tinggi. 

Tabel 4.15 

Uji Reliabilitas Model Penelitian 

 

No. Variabel 
Cronbach's 

Alpha 
Rule of Thumbs Keterangan 

1 Inklusi Keuangan 0.832 0.6 Reliable 

2 Literasi Keuangan 0.758 0.6 Reliable 

3 Perilaku Keuangan 0.784 0.6 Reliable 

4 
Financial 

Technology 
0.804 0.6 Reliable 

5 Kinerja Perusahaan 0.788 0.6 Reliable 

Sumber: data primer diolah 

Nilai cronbach’s alpha untuk variable perilaku keuangan sebesar 0,784 dan 

lebih besar dari 0,6, maka variabel perilaku keuangan juga memiliki derajat 

keandalan yang tinggi dan dapat digunakan dalam penelitian ini. Sementara untuk 

variabel financial technology dan kinerja perusahaan juga memiliki derajat 

keandalan yang tinggi dan layak digunakan dalam penelitian ini. Nilai cronbach’s 

alpha untuk variabel financial technology sebesar 0,804 dan kinerja perusahaan 

sebesar 0,788. Angka tersebut lebih besar dari 0,6. Dari lima indikator penelitian 

ini, inklusi keuangan yang tertinggi nilai cronbach’s alpha-nya, sehingga inklusi 

keuangan lebih andal dibandingkan variabel yang lain. 
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C. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan setelah uji kualitas data. Tujuannya ialah agar 

asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis regresi linear berganda terpenuhi. 

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji model regresi penelitian ini terkait 

distribusi data variabel pengganggu atau residual, terbilang normal atau mendekati 

normal. Ada dua cara yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui 

tingkat normalitas model regresi. Cara pertama dengan melihat grafik P-P Plot. 

Pada Gambar 4.1 berikut ini menunjukkan bahwa sebaran data selalu mengikuti 

dan mendekati garis diagonalnya, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini 

memiliki penyebaran dan distribusi normal. 

Gambar 4.1 

P.P Plot untuk Uji Normalitas 

 

 
Sumber: Output SPSS 25 
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Cara kedua dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

dengan ketentuan, apabila nilai signifikan diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki 

distribusi normal, sedangkan jika hasil uji menghasilkan nilai signifikan dibawah 

5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal. Berdasarkan Tabel 4.16 

berikut ini menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,20. Nilai tersebut lebih 

besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal 

dan merata. 

Tabel 4.16 

Tes Kolmogorov-Smirnov untuk Uji Normalitas 

 
Sumber: Output SPSS 25 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui adanya masalah 

multikolinearitas antara indikator pada variabel tertentu dengan indikator pada 

variabel lainnya. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi 

multikolinearitas. Kondisi multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai 

variance invelantions factor (VIF) dan tolerance. Jika VIF < 10 dan tolerance > 
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0,10 berarti tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Apabila VIF > 10 

dan tolerance < 0,10 maka terjadi korelasi antara variabel independen. 

Tabel 4.17 

Uji Multikolinearitas 

Sumber: Output SPSS 25 

Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.17. Dari tabel 

tersebut menunjukkan bahwa nilai VIF untuk semua variabel lebih kecil dari 10. 

Adapun nilai tolerance semua variabel lebih besar dari 0,10. Maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi hubungan antara variabel independen tersebut 

atau tidak terjadi gejala multikolinearitas. Sehingga model regresi dalam 

penelitian ini dapat digunakan. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui fenomena 

ketidaksamaan residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dari model 

regresi. Jika variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, 

maka dapat disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui suatu model mengalami 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik scatterplot dan uji 

Glejser. 
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Gambar 4.2 

Uji Normalitas dengan Scatterplot 

 
sumber: Output SPSS 25 

 

Gambar 4.2 di atas merupakan grafik scatterplot yang digunakan sebagai 

acuan untuk mengetahui gejala heteroskedastisitas. Gambar tersebut menunjukkan 

bahwa grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED titik-titiknya tidak 

membentuk pola tertentu tetapi menyebar. Titik-titik tersebut menyebar diatas 

maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini. 

Tabel 4.18 

Uji Heteroskedastisitas dengan Probabilitas 

 
Sumber: Output SPSS 25 
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Uji berikutnya untuk lebih meyakinkan bahwa tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode Glejser. Pada pengujian ini 

nilai residual absolut dijadikan sebagai variabel dependen dan diregresikan 

dengan variabel independen. Variabel yang memiliki koefisien signifikan > 0,05 

berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 

Tabel 4.18 menunjukkan bahwa koefisien signifikan variabel financial 

technology sebesar 0,010 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga secara statistik 

variabel ini mengalami gejala heteroskedastisitas. Namun posisi  financial 

technology dalam penelitian ini sebagai variabel moderator yang tidak 

mempengaruhi variabel independen secara langsung, sehingga gejala 

heteroskedastisitas variabel ini dapat ditoleransi. 

Adapun variabel independen yaitu inklusi keuangan, literasi keuangan, dan 

perilaku keuangan memiliki koefisien korelasi > 0,05, maka tiga variabel 

independen tersebut tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Hal ini 

menandakan bahwa variabel tersebut dapat digunakan dalam penelitian ini untuk 

diketahui pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang bertujuan untuk 

mendeteksi korelasi residual pada periode t dengan residual pada periode t-1 

(sebelumnya). Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan cara uji Durbin-Watson 

(DW test). Apaila nilai DW terletak antara batas atas (dU) dan (4 - dU), maka 

koefisien autokorelasi sama dengan nol dan tidak terjadi autokorelasi. 
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Tabel 4.19 

Uji Autokorelasi 

 
Sumber: Output SPSS 25 

Nilai dU dan dL dengan k = 5 dan n = 53 pada tabel statistik Durbin-Watson 

sebesar 1,7689 dan 1,3592, sehingga 4 – dU = 2,2311 dan 4 – dL = 2,6408. 

Sementara nilai D-W dari hasil perhitungan statistik sebesar 2,063. Jika diurutkan 

maka 1,7689 < 2,063 < 2,2311 atau dU < D-W < 4 – dU. Hal ini dimaksudkan 

bahwa data dalam model regresi ini tidak terjadi gejala autokorelasi dan dapat 

digunakan. 

D. Uji Hipotesis 

1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear 

berganda. Teknik ini relevan untuk menguji hubungan antara variabel independen 

dengan variabel independen yang jumlahnya lebih dari 2. Penelitian ini 

menggunakan satu variabel dependen, tiga variabel independen, dan satu variabel 

moderating. Terdapat tiga tahapan uji regresi linear berganda dalam penelitian ini, 

yaitu uji koefisien determinasi, uji serempak, dan uji parsial. 

a. Uji Koefisien Determinasi Model Regresi Linear Berganda 

Koefisien determinasi (R
2
) mengukur tingkat kemampuan model 

menerangkan variasi perubahan variabel independen terhadap variabel 
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dependen. Apabila nila R
2
 kecil maka kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan variabel independen amat terbatas (Ghozali, 2013). 

Tabel 4.20 

Koefisien Determinasi Model Regresi Linear Berganda 

 
Sumber: Output SPSS 25 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 4.20, nilai R
2
 

sebesar 0,325. Angka tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan 

mampu digambarkan oleh inklusi keuangan, literasi keuangan, dan perilaku 

keuangan sebesar 32,5%. Sisanya sebesar 67,5% dijelaskan oleh variabel 

lain yang belum diteliti dalam penelitian ini, seperti startegi produksi atau 

saluran pemasaran. 

b. Uji Simultan (Uji F) Model Regresi Linear Berganda 

Uji F dalam analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui 

taraf signifikansi pengaruh variabel independen secara bersama-sama 

(simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Berdasarkan Tabel 

4.21 hasil uji statistik F menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 7,850. 

Angka tersebut lebih besar dari Ftabel yang nilainya sebanyak 2,790. 

Sementara nilai koefisisensi signifikan sebesar 0,000 dan lebih kecil dari 

0,05, sehingga H0 ditolak maka H1, H2, dan H3 diterima. Namun karena uji F 

ini hanya mengukur pengaruh X1, X2, dan X3 secara bersama-sama terhadap 
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Y dan belum diketahui berapa pengaruh individualnya, maka dilakukan uji t 

(uji parsial) untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel. 

Tabel 4.21 

Uji F Analisis Regresi Linear Berganda 

 
Sumber: Output SPSS 25 

c. Uji Parsial (Uji t) Model Regresi Linear Berganda 

Uji parsial (uji t) dilakukan untuk melihat masing-masing pengaruh dari 

satu variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Variabel 

independen dikatakan berpengaruh apabila nilai signifikansi < 0,05.    

Tabel 4.22 

Uji t Analisis Regresi Linear Berganda 

 
Sumber: Output SPSS 25 

Berdasarkan Tabel 4.22 dapat diperoleh persamaan regresi linear 

berganda sebagai berikut: 

Y = 8,014 + 0,055X1 + 0,472X2 + 0,172X3 + e ....................... persamaan 3 

Keterangan: 

Y   = Kinerja perusahaan 
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a  = Konstanta 

X1  = Inklusi keuangan 

X2  = Literasi keuangan 

X3  = Perilaku keuangan 

b1 – b3  = Koefisien regresi berganda 

e  = Error 

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa: 

1) Nilai konstanta sebesar 8,014 yang mengindikasikan variabel 

independen (inklusi keuangan, literasi keuangan, dan perilaku 

keuangan) sama dengan 0, maka kinerja perusahaan (Y) akan berubah 

sebesar 8,014. 

2) Koefisien regresi variabel inklusi keuangan (X1) sebesar 0,055 yang 

mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel inklusi 

keuangan, akan meningkatkan kinerja perusahaan (Y) sebesar 0,055. 

3) Koefisien regresi variabel literasi keuangan (X2) sebesar 0,472 yang 

mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel literasi 

keuangan, akan meningkatkan kinerja perusahaan (Y) sebesar 0,472. 

4) Koefisien regresi variabel perilaku keuangan (X3) sebesar 0,172 

mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel perilaku 

keuangan, akan meningkatkan kinerja perusahaan (Y) sebesar 0,172. 

Dari Tabel 4.22 di atas lebih lanjut dapat dilakukan analisis sebagai 

berikut: 
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1) Inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (H1) 

Berdasarkan Tabel 4.22 dapat diketahui bahwa variabel inklusi 

keuangan memiliki nilai thitung sebesar 0,596 lebih kecil dari ttabel sebesar 

2,008 dengan signifikansi α = 0,05. Koefisien β yang tidak distandarisasi 

sebesar 0,055. Tingkat signifikansi sebesar 0,596 dan lebih besar dari 0,05. 

Dua hal yang dapat disimpulkan dari data tersebut ialah pertama, karena 

nilai β positif maka inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan, sehingga pengujian hipotesis pertama (H1) diterima. Kedua, 

pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja perusahaan tidak signifikan 

karena thitung < ttabel dan nilai signifikansi > 0,05. Hal ini berarti bahwa 

inklusi keuangan berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

2) Literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

perusahaan (H2) 

Tabel 4.22 menunjukkan bahwa nilai thitung variabel literasi keuangan 

sebesar 3,080 lebih besar dari ttabel yang nilainya sebesar 2,008. Koefisien 

signifikan sebesar 0,003 dan lebih kecil dari 0,05. Sementara koefisien β = 

0,472. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa thitung > ttabel dan sig < 0,05 

serta β bernilai positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja perusahaan. Oleh karena 

itu, perumusan hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini diterima. 
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3) Perilaku keuangan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (H3) 

Kembali ke Tabel 4.22 menunjukkan bahwa nilai thitung variabel perilaku 

keuangan sebesar 1,251 lebih kecil dari ttabel yang bernilai sebesar 2,008. 

Koefisien signifikan sebesar 0,217 lebih besar dari 0,05. Adapun nilai β 

sebesar 0,172, sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku keuangan 

berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan sebesar 0,172. Namun 

pengaruh tersebut secara statistik tidak signifikan karena nilai thitung < ttabel 

dan sig > 0,05. Kesimpulan yang dapat diperoleh ialah perilaku keuangan 

berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan, 

sehingga hipotesis ketiga (H3) juga diterima. 

2. Moderate Regression Analysis (MRA) 

Pada bagian ini akan dilakukan uji regresi linear berganda untuk mengetahui 

efek moderasi dari variabel financial technology. Langkah-langkahnya seperti 

yang telah dilakukan pada model regresi sebelumnya. Sebelum menganalisis 

pengaruh terlebih dahulu dilakukan analisis determinasi, lalu uji serempak, dan 

terakhir uji parsial. Berikut ini penjelasan lebih rinci terkait pengujian MRA. 

a. Uji Koefisien Determinasi Moderate Regression Analysis 

Hasil uji koefisien determinasi untuk model regresi moderasi dapat 

dilihat pada Tabel 4.23. Nilai R
2 

sebesar 0,460 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel inklusi keuangan, literasi keuangan, dan perilaku keuangan 

jika dimoderasi oleh financial technology mampu menggambarkan kinerja 

perusahaan sebesar 46%. Adapun sisanya sebesar 54% dipengaruhi oleh 
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variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai tersebut cukup 

tinggi dan dapat dilanjutkan pada analisis berikutnya. 

Tabel 4.23 

Koefisien Determinasi Moderate Regression Model 

 
Sumber: Output SPSS 25 

b. Uji Simultan (Uji F) Moderate Regression Analysis 

Berdasarkan Tabel 4.24 dapat diketahu nilai Fhitung sebesar 5,473 dengan 

signifikansi 0,000. Nilai Fhitung tersebut lebih besar dari Ftabel yang nilainya 

sebesar 2,790. Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa inklusi keuangan, literasi keuangan, dan perilaku 

keuangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

usaha menengah di Makassar saat dimoderasi oleh financial technology. 

Tabel 4.24 

Uji F Moderate Regression Analysis 

 
Sumber: Output SPSS 25 
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c. Uji Koefisien Determinasi Moderate Regression Model 

Tabel 4.25 

Uji t Moderate Regression Analysis 

 
Sumber: Output SPSS 25 

Berdasarkan Tabel 4.25 dapat dianalisis model regresi moderasi sebagai 

berikut: 

Y = -91,530 + 1,704X1 + 1,191X2 + 0,389X3 + 3,046M – 0,050X1M 

– 0,022X2M – 0,007X3M + e.............................................................. (4) 

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa: 

1) Nilai konstanta pada model regresi ini sebesar -91,530. Hal ini 

menunjukkan bahwa jika variabel inklusi keuangan, literasi keuangan, 

perilaku keuangan, dan financial technology diasumsikan sama dengan 

nol maka kinerja perusahaan akan menurun sebesar 91,530. 

2) Nilai koefisien regresi variabel inklusi keuangan (X1) sebesar 1,704. 

Diasumsikan bahwa apabila variabel inklusi keuangan mengalami 

peningkatan sebesar satu satuan, maka kinerja perusahaan akan 

mengalami peningkatan sebesar 1,704. 
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3) Nilai koefisien regresi variabel literasi keuangan (X2) sebesar 1,191. 

Diasumsikan bahwa apabila variabel literasi keuangan mengalami 

peningkatan sebesar satu satuan, maka kinerja perusahaan akan 

mengalami peningkatan sebesar 1,191. 

4) Nilai koefisien regresi variabel perilaku keuangan (X3) sebesar 0,389. 

Diasumsikan bahwa apabila variabel perilaku keuangan mengalami 

peningkatan sebesar satu satuan, maka kinerja perusahaan akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,389. 

5) Nilai koefisien regresi variabel financial technology (M) sebesar 3,046. 

Hal ini dapat diartikan bahwa apabila variabel financial technology 

mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka kinerja perusahaan 

akan mengalami peningkatan sebesar 3,046. 

6) Nilai koefisien regresi antara variabel inklusi keuangan (X1) dan 

financial technology (M) sebesar –0,050. Hal ini dapat diartikan bahwa 

setiap interaksi inklusi keuangan dengan financial technology 

mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka kinerja perusahaan 

akan mengalami penurunan sebesar 0,050. 

7) Nilai koefisien regresi antara variabel literasi keuangan (X2) dan 

financial technology (M) sebesar –0,022. Hal ini dapat diartikan bahwa 

setiap interaksi literasi keuangan dengan financial technology 

mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka kinerja perusahaan 

akan mengalami penurunan sebesar 0,022. 
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8) Nilai koefisien regresi antara variabel perilaku keuangan (X3) dan 

financial technology (M) sebesar –0,007. Hal ini dapat diartikan bahwa 

setiap interaksi perilaku keuangan dengan financial technology 

mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka kinerja perusahaan 

akan mengalami penurunan sebesar 0,007. 

Berdasarkan Tabel 4.25 dan persamaan (4) dapat dibuat analisis sebagai 

beikut: 

1) Financial technology memoderasi pengaruh inklusi keuangan terhadap 

kinerja perusahaan (H4) 

Nilai thitung variabel interaksi inklusi keuangan dengan financial 

technology sebesar -1,598 < ttabel sebesar 2,008. Koefisien signifikan sebesar 

0,117 yang menunjukkan lebih besar dari 0,05 sementara nilai β sebesar -

0,050 maka dapat disimpulkan bahwa interaksi inklusi keuangan dengan 

financial technology memperlemah kinerja  perusahaan dan berpengaruh 

tidak signifikan. Adapun nilai  β4 (koefisien financial technology) sebesar 

3,046 dan signifikan karena sig < 0,05. Data tersebut menunjukkan β4 

signifikan dan β5 tidak signifikan, sehingga interaksi financial technology 

dengan inklusi keuangan terhadap kinerja perusahaan bukan sebagai 

moderator tetapi prediktor atau variabel independen, sehingga hipotesis 

keempat (H4) ditolak. 
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2) Financial technology memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap 

kinerja perusahaan (H5) 

Nilai thitung variabel interaksi literasi keuangan dengan financial 

technology sebesar -0,437 dan nilai signifikan sebesar 0,664. Koefisien β 

sebesar -0,022. Dapat disimpulkan bahwa interaksi literasi keuangan dengan 

financial technology memperlemah kinerja perusahaan sebesar 0,022. 

Pengaruh memperlemah tersebut tidak signifikan karena thitung < ttabel dan 

nilai signifikan > 0,05. Adapun nilai  β4 (koefisien financial technology) 

sebesar 3,046 dan signifikan karena sig < 0,05. Data tersebut menunjukkan 

β4 signifikan dan β6 tidak signifikan sehingga interaksi financial technology 

dengan literasi keuangan terhadap kinerja perusahaan bukan sebagai 

variabel moderator, tetapi prediktor atau variabel independen, sehingga 

hipotesis kelima (H5) ditolak. 

3) Financial technology memoderasi pengaruh perilaku keuangan terhadap 

kinerja perusahaan (H6) 

Besarnya nilai thitung variabel interaksi perilaku keuangan dengan 

financial technology sebesar -0,238 sedangkan nilai signifikan sebesar 0,813 

dan koefisien β sebesar -0,007 sehingga dapat disimpulkan bahwa interaksi 

perilaku keuangan terhadap financial technology memperlemah kinerja 

perusahaan sebesar 0,007. Pengaruh memperlemah tersebut tidak signifikan 

karena thitung < ttabel dan nilai sig > 0,05. Adapun nilai β4 (koefisien financial 

technology) sebesar 3,046 dan signifikan karena sig < 0,5. Data tersebut 

menunjukkan β4 signifikan dan β7 tidak signifikan maka interaksi financial 
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technology dengan perilaku keuangan terhadap kinerja perusahaan bukan 

sebagai variabel moderator tetapi prediktor atau variabel independen, 

sehingga hipotesis keenam (H6) ditolak. 

E. Pembahasan 

1. Inklusi Keuangan Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Perusahaan 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel 

inklusi keuangan berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap kinerja 

perusahaan, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Artinya, inklusi keuangan 

memiliki arah yang positif terhadap peningkatan kinerja perusahaan, namun 

cenderung tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Semakin luas keterbukaan 

informasi keuangan maka semakin mendorong terjadinya peningkatan kinerja. 

Sebaliknya, semakin sempit keterbukaan informasi keuangan maka akan 

menghambat laju peningkatan kinerja. 

Hadirnya akses informasi keuangan dinilai sangat penting untuk menunjang 

kinerja dan keberlanjutan sebuah bisnis, namun hal tersebut tergantung pada pola 

pikir dari setiap pelaku usaha. Selaras dengan teori planned behaviuor bahwa 

manusia merupakan makhluk yang rasional dan menggunakan informasi secara 

sistematis. Artinya adanya inklusi keuangan telah memberikan keterbukaan akses 

informasi keuangan, namun ketika seseorang mengalami perubahan pola pikir 

yang mengganggap inklusi keuangan tidak memberikan manfaat untuk 

peningkatan kinerja maka tidak akan terdorong untuk dilakukan, karena pola pikir 

tersebut menentukan keinginan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan 

suatu tindakan dalam mencapai tujuan. 
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Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Dermawan (2019) yang 

mengemukakan bahwa inklusi keuangan berpengaruh tidak signifikan dan positif 

terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM. Hal ini disebabkan karena 

kelangsungan suatu bisnis terletak di tangan pemiliknya. Apabila inklusi 

keuangan mampu mendatangkan manfaat yang besar maka pelaku usaha tertarik 

untuk menggunakannya. Sebaliknya, apabila pelaku usaha tidak dapat merasakan 

manfaat daripada inklusi keuangan maka mereka tidak terdorong untuk 

menggunakannya.  

Berbeda dengan Yanti (2019), Sanistasya et al., (2019), serta Septiani dan 

Wuryani (2020) yang memiliki kesimpulan bahwa inklusi keuangan berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap kinerja UMKM. Perbedaan tersebut terletak pada 

penggunaan indikator kinerja, yang dinilai lebih aplikatif (seperti pertumbuhan 

usaha, total pendapatan, total order, dan posisi kas usaha), dibandingkan indikator 

dalam penelitian ini. Selain itu, jumlah sampel yang digunakan relatif banyak 

dengan hanya mengukur tiga variabel, sementara penelitian ini menggunakan lima 

variabel dan sampelnya cenderung sedikit, sehingga perbedaan kesimpulan 

penelitian wajar terjadi karena adanya aspek-aspek yang berbeda.  

Hilmawati dan Kusumaningtias (2021) juga memiliki kesimpulan yang 

berbeda yaitu inklusi keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja UMKM. 

Hal ini disebabkan karena kehadiran financial technology yang telah mengubah 

pola pikir seseorang menjadi luas untuk memanfaatkan peluang dengan baik 

sehingga ketersediaan akses informasi keuangan mulai tersamarkan dan tidak lagi 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja UMKM.    
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2. Literasi Keuangan Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Kinerja 

Perusahaan 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel 

literasi keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja perusahaan, 

sehingga hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini diterima. Artinya jika pelaku 

usaha memiliki literasi keuangan yang baik maka akan meningkatkan kinerja 

perusahaannya. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan yang dimiliki maka akan 

semakin menunjang kinerja perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat 

literasi keuangan maka semakin menghambat kinerja perusahaan.   

Pengetahuan keuangan, kemampuan keuangan, dan sikap keuangan 

merupakan hal yang penting dalam literasi keuangan. Apabila tiga hal tersebut 

sudah mapan diketahui oleh pelaku usaha maka keputusan yang diambil akan 

mendatangkan manfaat. Hadirnya literasi keuangan telah memberikan kontribusi 

yang besar dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan sebagai langkah dalam 

mengambil keputusan. Hal tersebut sesuai dengan teori planned behaviour yang 

menjelaskan bahwa seseorang akan mempertimbangkan segala konsekuensi dari 

tindakannya sebelum mengambil keputusan. Artinya sikap dan perilaku yang ada 

tidak muncul secara tiba-tiba tetapi telah melalui pertimbangan rasional, sehingga 

apabila pelaku usaha telah memiliki kompetensi dalam literasi keuangan maka 

akan mendorong perencanaan dan pengelolaan keuangan dengan baik, menyusun 

strategi keuangan untuk membuat keputusan dan pilihan layanan keuangan, serta 

membantu pelaku usaha untuk berekspansi dan meningkatkan profitabilitas, 

produktivitas, dan keunggulan kompetitif.  
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Hasil penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Yanti 

(2019), Aribawa (2016), serta Septiani dan Wuryani (2020) bahwa literasi 

keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja UMKM. Sementara 

Djuwita dan Yusuf (2018) memperoleh hasil penelitian yang berbeda, bahwa 

literasi keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap perkembangan UMKM. Hal 

ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan literasi keuangan 

terhadap pelaku usaha informal. Selain itu, pelaku usaha cenderung masih 

menjalankan bisnis perorangan secara tradisional, sehingga tidak mampu 

menerapkan manajemen keuangan, pemasaran dan sumber daya manusia yang 

professional sebagai upaya peningkatan kinerja. Minimnya kompetensi yang 

dimiliki oleh pelaku usaha dan kurangnya kerjasama antara lembaga pemerintah, 

perbankan, dan akademisi dalam penelitian tersebut menjadikan literasi keuangan 

tidak memiliki pengaruh terhadap perkembangan UMKM. 

3. Perilaku Keuangan Berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa perilaku 

keuangan berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap kinerja perusahaan, 

sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima. Artinya, perilaku keuangan memiliki arah 

yang positif terhadap peningkatan kinerja perusahaan, meskipun kontribusi yang 

diberikan terbilang kecil, akan tetapi adanya perilaku keuangan akan 

menggambarkan tanggung jawab keuangan perusahaan. Perilaku keuangan 

menjadi sebuah solusi bagi pelaku usaha untuk melihat kondisi keuangan 

perusahaan. Semakin sehat kondisi keuangan dalam suatu perusahaan maka akan 

semakin mencerminkan rasa tanggung jawab yang tinggi dan meningkatkan 
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kinerja perusahaan. Sebaliknya, semakin buruk kondisi keuangan maka akan 

mencerminkan minimnya tanggung jawab dan menurunnya kinerja perusahaan.  

Perilaku keuangan yang meliputi konsumsi, tabungan, dan investasi ketika 

dipahami dengan baik oleh pelaku usaha maka akan memperbaiki kinerja 

peusahaan dan memberikan dampak positif terhadap bisnis di masa yang akan 

datang. Perilaku keuangan yang baik juga akan menunjang petumbuhan usaha dan 

mampu mempereloh keunggulan kompetitif. Dalam kondisi ini, teori planned 

behaviour mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengindentifikasi 

faktor–faktor yang membuat pelaku usaha mengkonsumsi, menabung, dan 

berinvestasi. Paling mendasar adalah manusia memutuskan sesuatu atas 

pertimbangan rasional sehingga secara umum dapat diidentifikasi bahwa pelaku 

usaha mengkonsumsi, menabung, atau berinvestasi berdasarkan perencanaan yang 

telah dibuat sebelumnya. Perencanaan tersebut mempunyai kedudukan penting, 

karena jika salah membuat perencanaan maka akan jatuh pada keputusan yang 

salah.  

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Djuwita dan Yusuf (2018) yang 

mengemukakan bahwa perilaku keuangan berpengaruh positif terhadap 

perkembangan UMKM. Berbeda dengan penelitian Fitria et. al. (2021) 

dikemukakan bahwa perilaku keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja 

UMKM. Hal ini disebabkan karena kurangnya kompetensi pelaku usaha dalam 

membuat keputusan keuangan dan bentuk tanggung jawab keuangan yang masih 

sangat sederhana. Perasaan yang cepat puas, keinginan untuk memperluas usaha, 

serta pengeluaran yang tidak terkendali menjadi faktor utama bagi pelaku usaha 
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untuk mengabaikan perencanaan keuangan di masa yang akan datang. 

Sederhananya, pelaku usaha hanya memikirkan perkembangan perusaahaan 

jangka pendek tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan datang. 

Akibatnya, hal tersebut yang membuat perkembangan UMKM menjadi terhambat. 

4. Financial Technology Tidak Memoderasi Pengaruh Inklusi Keuangan 

terhadap Kinerja Perusahaan 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa financial technology tidak 

memoderasi inklusi keuangan terhadap kinerja perusahaan. Variabel financial 

technology dalam hipotesis ini menduduki kriteria prediktor dalam penentuan 

variabel moderasi, sehingga hipotesis keempat (H4) ditolak. Hal ini diasumsikan 

bahwa pengaruh inklusi keuangan tidak dapat diperkuat oleh financial technology 

dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Artinya financial technology tidak 

mampu mendukung keterbukaan akses informasi keuangan untuk menunjang 

peningkatan kinerja perusahaan, sehingga ada atau tidaknya financial technology 

tidak dapat membantu pelaku usaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan 

melalui inklusi keuangan. 

Financial technology sebagai inovasi baru dalam teknologi dengan 

memadukan keuangan, akan tetapi tidak sedikit pelaku usaha yang memiliki 

kompetensi untuk menyelami hal tersebut. Minimnya pengetahuan dan 

pemahaman dalam pembaruan teknologi menjadikan pelaku usaha kurang 

mengikuti perkembangan. Jika dilihat dari sudut pandang perbankan, financial 

technology dinilai sebagai inovasi baru yang membantu perbankan untuk 
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menawarkan produk-produk yang dimiliki sehingga semua pelaku usaha dengan 

mudah dapat mengakses produk-produk tersebut.  

Selaras dengan teori difusi inovasi mengasumsikan bahwa adanya financial 

technology sebagai hasil perkembangan teknologi maka akan mendorong pelaku 

usaha untuk mempertimbangkan dan memanfaatkan teknologi tersebut sebagai 

upaya peningkatan kinerja perusahaan. Hal ini juga sejalan dengan teori planned 

behaviour yang membahas tentang perilaku seseorang untuk memikirkan dan 

mempertimbangkan tindakan-tindakan yang diambil untuk melakukan semua 

yang direncanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maksudnya, 

ketika pelaku usaha memutuskan untuk menggunakan financial technology maka 

konsekuensi yang mungkin terjadi telah menjadi pertimbangan awal bagi pelaku 

usaha tersebut dan telah merumuskan tindakan-tindakan perbaikan untuk 

mengurangi ataupun mencegah konsekuensi daripada resiko yang ditimbulkan 

oleh financial technology.    

Hasil penelitian ini didukung dalam penelitian Kusuma (2019) yang 

mengungkapkan bahwa financial technology tidak memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap inklusi keuangan dalam peningkatan kinerja UMKM. 

Faktanya, meskipun tingkat penggunaan layanan keuangan berbasis digital 

semakin tinggi, akan tetapi hal tersebut tidak mendukung pencapaian 

implementasi keuangan inklusif yang dicanangkan oleh pemerintah. Hal ini juga 

diperkuat dengan jawaban responden yang masih meragukan akan adanya 

program inklusi keuangan dengan dipadupadankan layanan financial technology.      
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Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Muzdalifa et. al. (2018) 

mengemukakan bahwa hadirnya financial technology ditengah-tengah pelaku 

usaha turut memberikan kontribusi dalam pengembangan dan peningkatan kinerja 

keuangan UMKM melalui pembiayaan modal usaha dan pengaturan keuangan 

seperti layanan pembayaran digital. Dalam penelitian tersebut secara tidak 

langsung mengungkapkan bahwa financial technology mampu memperkuat 

pengaruh inklusi keuangan dalam peningkatan kinerja perusahaan.  

5. Financial Technology Tidak Memoderasi Pengaruh Literasi Keuangan 

terhadap Kinerja Perusahaan 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa financial technology tidak 

memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja perusahaan. Posisi 

variabel financial technology dalam hipotesis ini juga menduduki kriteria 

prediktor dalam penentuan variabel moderasi, sehingga hipotesis kelima (H5) 

ditolak. Artinya, kehadiran financial technology juga tidak mendukung pelaku 

usaha dalam memperoleh pengetahuan dan pemahaman dalam mengelola 

keuangan, sehingga posisi financial technology tidak memberikan kontribusi pada 

pengaruh literasi keuangan dalam meningkatkan kinerja perusahaan.      

Financial technology menjadi inovasi teknologi yang memberikan 

perubahan lebih sederhana, tidak membutuhkan biaya yang banyak serta 

penggunaan yang mudah. Elemen-elemen yang mempengaruhi teori difusi inovasi 

mendukung financial technology sebagai gebrakan inovasi yang dapat membantu 

pelaku usaha untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman keuangan. 

Kendatipun dalam penelitian ini ditemukan bahwa apabila financial technology 
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menjadi variabel moderasi akan tidak memoderasi pengaruh literasi keuangan 

terhadap kinerja perusahaan. Namun, dalam teori difusi inovasi khususnya pada 

elemen saluran komunikasi dipertegas bahwa financial technology hadir sebagai 

wadah pertukaran informasi yang memberikan kemudahan pelaku usaha untuk 

memperoleh pengetahuan dan pemahaman terkait keuangan (literasi keuangan). 

Fenomena yang terjadi ialah pelaku usaha belum memberikan perhatian 

yang cukup besar dalam peningkatan kompetensi. Kendatipun telah didorong 

dengan hadirnya financial technology sebagai alat yang mempermudah dalam 

meningkatkan literasi keuangan, akan tetapi dengan kompetensi yang tidak 

mumpuni mengakibatkan minimnya literasi keuangan. Dampak yang dirasakan 

dari rendahnya literasi keuangan tentunya akan membuat pelaku usaha tidak 

mempunyai perencanaan dalam pengelolaan keuangan dan memengaruhi kinerja 

perusahaannya. 

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Dewi (2020) yang 

mengemukakan bahwa financial technology tidak dapat mempengaruhi 

pengetahuan keuangan (literasi keuangan) dalam peningkatan kinerja UMKM. 

Hal ini disebabkan karena adanya keraguan dan rasa khawatir pelaku usaha untuk 

menggunakan financial technology (Lina dan Nani, 2020). Selain itu, apabila 

seseorang memiliki literasi keuangan maka akan tersamarkan juga karena adanya 

keterbukaan informasi sehingga pelaku usaha tidak membutuhkan pengetahuan 

dalam melakukan transaksi layanan digital (Putra et. al., 2016).             

Penelitian yang berbeda diperoleh Wardani dan Darmawan (2020) bahwa 

apabila pelaku usaha mampu menerapkan financial technology maka akan 
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meningkatkan literasi keuangannya dengan memberikan kemudahan berupa 

informasi pengelolaan dan pemahaman keuangan. Pertiwi (2020) juga 

menambahkan bahwa dengan memanfaatkan financial technology, pelaku usaha 

wajib meningkatkan literasi keuangannya dengan mempelajari dan memahami 

setiap layanan, produk, dan keputusan keuangan yang akan mereka terapkan guna 

mencapai tujuan. Hal ini selaras dengan teori planned behaviour yang mendorong 

individu untuk menentukan dan melakukan suatu tindakan dengan harapan 

mampu mencapai tujuan yang direncanakan.        

6. Financial Technology Tidak Memoderasi Pengaruh Perilaku Keuangan 

terhadap Kinerja Perusahaan 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa financial technology tidak 

memoderasi pengaruh perilaku keuangan terhadap kinerja perusahaan. Financial 

technology bukan sebagai variabel moderator akan tetapi lebih cenderung sebagai 

prediktor atau variabel independen sehingga hipotesis keenam (H6) juga ditolak. 

Artinya, meskipun financial technology hadir untuk memberikan kemudahan bagi 

pelaku usaha, namun hal tersebut tidak dapat menggambarkan kondisi keuangan 

yang secara tidak langsung akan menunjukkan sikap tanggung jawab pelaku usaha 

dalam menjalankan suatu bisnis. Artinya, financial technology tidak dapat 

digunakan sebagai dasar untuk mencerminkan perilaku keuangan dalam 

meningkatkan kinerja perusahaan.   

 Financial technology diartikan sebagai layanan inovatif dibidang 

keuangan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi. Financial technology 

merupakan hasil dari pada inovasi yang dijelaskan dalam teori difusi inovasi. 
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Kebaruan financial technology telah memberikan kemudahan pada individu atau 

suatu kelompok, bukan hanya dari segi keuangan inklusif dan peningkatan literasi 

keuangan, melainkan juga terhadap perilaku keuangan. Menariknya 

perkembangan teknologi ini cenderung mengarah kepada perilaku keuangan yang 

negatif. Hal ini disebabkan karena adanya perilaku konsumsi yang irrasional 

sehingga secara tidak langsung mempengaruhi konsumsi dan meningkatkan 

perilaku keuangan yang kurang bertanggungjawab.  

 Terlihat jelas pada salah satu responden yang mengungkapkan adanya 

perilaku konsumtif yang dilakukan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan 

dan memperhatikan skala waktu dan trend daripada barang atau produk yang 

dibelanjakan. Dampaknya pun terasa hingga kini, karena barang yang dibeli masih 

bertumpuk dalam gudang dan mengalami outdated. Hal ini seharusnya mendapat 

perhatian besar terhadap pelaku usaha untuk lebih bijak dalam menggunakan uang 

yang dimiliki. Berkaitan dengan kejadian ini, teori planned behaviour 

menjelaskan bahwa tindakan yang diambil pelaku usaha pada masanya termasuk 

tindakan yang dipikirkan secara rasional, akan tetapi pelaku usaha terluput dari 

pertimbangan konsekuensi perilakunya. Akibatnya perilaku tersebut 

mencerminkan perilaku keuangan yang kurang sehat. Dengan adanya hal seperti 

ini maka, pelaku usaha cenderung kurang memperhatikan perilaku menabung dan 

investasi sebagai penanaman modal jangka panjang.     

 Hasil penelitian ini mendukung penelitian Dewi (2020) yang 

mengemukakan bahwa financial technology secara signifikan tidak 

mempengaruhi perilaku keuangan dalam UMKM. Hal ini disebabkan karena 
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kurangnya pemahaman dan pengetahuan pelaku usaha dalam memanfaatkan 

financial technology. Selain itu, banyaknya kasus yang terjadi terkait financial 

technology cenderung membuat pelaku usaha meragukan dan merasakan 

kekhawatiran akan kebocoran privasi yang dimiliki sehingga mengakibatkan 

kurangnya daya tarik dalam memanfaatkan financial technology. Kendati pelaku 

usaha merasakan kemudahan dari financial technology akan tetapi sepanjang tidak 

memberikan pengaruh terhadap perilaku keuangan UMKM dalam meningkatkan 

kinerja maka pelaku usaha akan kehilangan daya tariknya dalam memanfaatkan 

financial technology (Wiyono dan Kirana, 2020). 

   



 

107 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh inklusi 

keuangan, literasi keuangan, dan perilaku keuangan terhadap kinerja perusahaan 

serta efek moderasi financial technology terhadap tiga arah pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan analisis data dan 

pembahasan pada Bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Inklusi keuangan berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap kinerja 

perusahaan. Jika pelaku usaha memperhatikan aspek dari inklusi keuangan 

yang meliputi kemudahan akses, kemudahan penggunaan, kualitas layanan, 

dan manfaat kesejahteraan maka kinerja bisnis akan meningkat. Meskipun 

pengaruhnya positif tetapi tidak signifikan sehingga posisi inklusi keuangan 

menjadi variabel yang lemah pengaruhnya. 

2. Literasi keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja 

perusahaan. Jika pelaku usaha memiliki pengetahuan keuangan, kemampuan 

keuangan, dan sikap keuangan yang baik maka kinerja usahanya akan 

semakin membaik. Literasi keuangan membantu pelaku usaha dalam 

menimbang setiap keputusan yang akan dibuat. Untuk meningkatkan literasi 

keuangan pelaku usaha menengah dapat dilakukan dengan memanfaatkan 

media sosial. 

3. Perilaku keuangan berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap kinerja 

perusahaan. Jika pelaku usaha mempunyai pola komsumsi, cara menabung, 
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dan strategi berinvestasi yang baik, maka kinerja usahanya akan semakin 

baik. Perilaku keuangan yang baik dapat didorong dengan menjadikan 

keuangan semakin inklusif dan meningkatkan literasi keuangan. 

4. Financial technology tidak memoderasi inklusi keuangan terhadap kinerja 

perusahaan. Variabel financial technology sebaiknya menjadi prediktor 

karena pengaruh langsungnya lebih tinggi dan signifikan dibandingkan jika 

menjadi variabel moderating. Saat menjadi variabel moderating, financial 

technology justru memperlemah hubungan inklusi keuangan terhadap 

kinerja perusahaan. 

5. Financial technology tidak memoderasi literasi keuangan terhadap kinerja 

perusahaan. Variabel financial technology sebaiknya menjadi prediktor 

karena pengaruh langsungnya lebih tinggi dan signifikan dibandingkan jika 

menjadi variabel moderating. Saat menjadi variabel moderating, financial 

technology justru memperlemah hubungan literasi keuangan terhadap 

kinerja perusahaan. 

6. Financial technology tidak memoderasi perilaku keuangan terhadap kinerja 

perusahaan. Variabel financial technology sebaiknya menjadi prediktor 

karena pengaruh langsungnya lebih tinggi dan signifikan dibandingkan jika 

menjadi variabel moderating. Saat menjadi variabel moderating, financial 

technology justru memperlemah hubungan perilaku keuangan terhadap 

kinerja perusahaan. 
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B. Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan penelitian ini penting untuk diketahui agar peneliti 

berikutnya dapat membuat penelitian yang lebih baik. Berikut ini keterbatasan 

penelitian. 

1. Jumlah sampel masih sangat minim sehingga hasil uji persamaan menjadi 

tidak signifikan dan bias kesimpulan. Minimnya jumlah sampel diakibatkan 

oleh keterbatasan peneliti untuk mengakses pelaku usaha menengah di 

Makassar akibat adanya wabah Covid-19. Jumlah 53 usaha menengah yang 

diperoleh datanya, hanya itu yang dapat peneliti akses. 

2. Indikator kinerja usaha menengah masih bias karena indikator yang 

digunakan, menurut Aribawa (2016) lebih tepat digunakan untuk 

perusahaan besar. Pengukuran kinerja usaha menengah sebaiknya 

menggunakan non-cost performance measure yang meliputi company’s 

growth, company total revenue (sales), total orders, dan cash position. 

3. Pemilihan usaha menengah sebagai objek penelitian berangkat dari asumsi 

bahwa usaha menengah telah menerapkan financial technology. Belum ada 

data yang jelas dan pasti terkait usaha menengah di Makassar yang 

menerapkan financial technology. 

C. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan, maka adapun 

implikasi dari penelitian sebagai berikut. 

1. Bagi Direktorat Koperasi dan UMKM Kementerian Perdagangan 

diharapkan memberikan perhatian khusus bagi pengembangan usaha 
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menengah khususnya dalam aspek keuangan. Pengelolaan keuangan 

menjadi bagian yang sangat vital dalam bisnis. Namun kebanyakan produk-

produk keuangan diprioritaskan untuk korporasi atau perusahaan besar 

sehingga perlu dirumuskan kebijakan yang lebih aplikatif dan dapat 

menjangkau pelaku usaha menengah ke bawah. 

2. Bagi pelaku usaha menengah, khususnya di Makassar harus lebih 

meningkatkan pengetahuan tentang keuangan. Minimnya literasi keuangan 

dapat membuat usaha tidak stabil karena salah dalam mengalokasikan kas. 

Bahkan lebih buruknya dapat membuat usaha menjadi rugi. Tidak harus 

memahami keuangan sampai detail. Cukup hal-hal umum seperti 

pembukuan transaksi, membaca laporan keuangan, kerja sama modal usaha, 

dan financial technology (khususnya dompet digital). 

3. Bagi akademisi, khususnya yang konsen di bidang koperasi dan UMKM 

sebaiknya meramu teori yang bisa digunakan langsung oleh pelaku UMKM. 

Jangan mencampur-adukkan teori universal yang digunakan untuk korporasi 

dengan UMKM. Begitupun saat melakukan penelitian sebaiknya 

memisahkan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah agar tidak 

terjadi bias dalam menyimpulkan. Diharapkan ada yang dapat melanjutkan 

penelitian ini dengan memperbaharui kerangka penelitian dan memperluas 

jangkauan penelitian. Menjadikan kekurangan dalam penelitian ini sebagai 

rujukan untuk diperbaiki agar kontribusi penelitian semacam ini bisa lebih 

bermanfaat untuk pelaku UMKM. 
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KUESIONER PENELITIAN 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan adanya pelaksanaan penelitian yang dilakukan dalam rangka 

penyusunan skripsi yang berjudul “PENGARUH INKLUSI KEUANGAN, 

LITERASI KEUANGAN DAN PERILAKU KEUANGAN TERHADAP 

KINERJA PERUSAHAAN DENGAN FINANCIAL TECHNOLOGY SEBAGAI 

VARIABEL MODERATING (Studi pada Usaha Menengah di Makassar)”, maka 
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peneliti ucapkan terima kasih. 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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A. PROFIL RESPONDEN 

Nama : (boleh tidak diisi) 

Nama Usaha : 

Jenis Usaha : 

Lama Usaha : 

Jumlah Karyawan : 

Modal awal : 

Pendapatan perbulan : 

B. PETUNJUK PENGISIAN 

Pilihlah salah satu jawaban dari pernyataan di bawah ini dengan memberi 

tanda centang (√) pada kolom yang paling sesuai dengan Anda. Setiap 

pernyataan hanya diperkenankan satu pilihan jawaban. Penilaian dilakukan 

dengan skala 1-5 dengan makna penilaian sebagai berikut: 

STS = Sangat Tidak Setuju S  = Setuju 

TS  = Tidak Setuju SS  = Sangat Setuju 

N = Netral 

 

1. INKLUSI KEUANGAN 

No Dimensi dan Indikator STS TS N S SS 

Dimensi Akses 

     1 Perusahaan kami mengetahui adanya 

lembaga keuangan yang dapat membiayai 

usaha. 

     2 Hadirnya internet mampu memberikan 

kemudahan dalam mengakses informasi 

keuangan. 

     3 Perusahaan kami menjalin kerjasama dengan 

lembaga keuangan (bank atau lembaga 

pembiayaan). 

     4 Syarat dan ketentuan yang diberikan mampu 

dipenuhi oleh perusahaan kami. 

     5 Proses transaksi dan pencairan dana dari 

pihak lembaga keuangan sangat mudah dan 

cepat. 

     



 

 
 

Dimensi Penggunaan 

     6 Perusahaan kami telah menggunakan produk 

atau jasa keuangan. 

     7 Penggunaan produk atau jasa keuangan yang 

efektif dan berkelanjutan mampu untuk 

mengembangkan perusahaan kami. 

     Dimensi Kualitas 

     8 Lembaga keuangan telah menjamin kualitas 

layanan dan perlindungan konsumen. 

     9 Kualitas produk dan jasa keuangan 

memberikan kenyamanan dan menjangkau 

semua bentuk usaha. 

     Dimensi Kesejahteraan 

     10 Adanya layanan jasa keuangan sangat 

membantu perusahaan kami dalam 

menjalankan dan mengembangkan usaha. 

     11 Produk atau layanan yang disediakan dapat 

meningkatkan pendapatan perusahaan kami. 

      

2. LITERASI KEUANGAN 

No Dimensi dan Indikator STS TS N S SS 

Pengetahuan Keuangan 

     1 SDM dalam perusahaan kami telah 

memiliki pengetahuan keuangan yang baik. 

     2 SDM dalam perusahaan kami mengetahui 

dan memahami cara pengelolaan keuangan 

yang benar. 

     Keterampilan Keuangan 

     3 Perusahaan kami dapat mengelola keuangan 

yang dimiliki dengan memisahkan uang 

usaha dan uang pribadi. 

     4 Perusahaan kami dapat menghitung 

pemasukan dan mengendalikan pengeluaran 

keuangan  usaha dengan baik. 

     5 Perusahaan kami mampu menyusun laporan 

keuangan (seperti neraca, laba rugi, arus 

kas, dll). 

     Sikap Keuangan 

     6 Perusahaan kami telah merancang alokasi 

anggaran keuangan usaha untuk masa yang 

akan datang. 

     7 Perusahaan kami menggunakan uang 

seefektif dan efesien mungkin untuk 

menghindari masalah keuangan. 

     



 

 
 

8 Perusahaan kami mengikuti trend dan 

mengutamakan pembelian barang yang 

sedang dicari konsumen. 

     9 Perusahaan kami sering mempertimbangkan 

ketika akan membeli sesuatu. 

      

3. PERILAKU KEUANGAN 

No Dimensi dan Indikator STS TS N S SS 

Konsumsi 

     1 Pendapatan merupakan faktor utama yang 

mempengaruhi tingkat konsumsi. 

     2 Perusahaan kami juga mengeluarkan uang 

untuk belanja barang yang tidak dibutuhkan. 

     Tabungan 

     3 Perusahaan kami selalu menyisihkan 

penghasilan setiap bulan untuk menabung. 

     4 Perusahaan kami menyimpan dana untuk 

pengeluaran tidak terduga. 

     5 Menabung akan menciptakan kondisi 

keuangan yang lebih sehat dalam berbisnis. 

     Investasi 

     6 Investasi merupakan penanaman modal 

untuk jangka panjang dengan harapan 

memperoleh keuntungan di masa yang akan 

datang. 

     7 Perusahaan kami telah merencanakan tujuan 

bisnis jangka panjang dengan berinvestasi. 

     8 Investasi bermanfaat untuk menyiapkan 

masa depan perusahaan kami yang lebih 

matang, terarah, dan aman. 
      

4. FINANCIAL TECHNOLOGY 

No Dimensi dan Indikator STS TS N S SS 

Persepsi Manfaat 

     1 Efisiensi kinerja yaitu pemanfaatan waktu, 

biaya dan sumber daya yang diberikan untuk 

mencapai hasil yang baik. 

     2 Teknologi keuangan membantu perusahaan 

kami untuk menjalankan dan meningkatkan 

efisiensi kinerja. 

     3 Perusahaan kami telah memanfaatkan 

teknologi keuangan untuk menambah 

pengetahuan SDM dan mengakses informasi 

keuangan yang aman. 

     



 

 
 

Persepsi Kemudahan Penggunaan 

     4 Teknologi keuangan memudahkan 

perusahaan kami untuk berinteraksi dengan 

pemberi jasa keuangan. 

     5 Teknologi keuangan memudahkan 

perusahaan kami untuk menabung dan 

berinvestasi. 

     6 Perusahaan kami mudah dan cepat 

beradaptasi dengan canggihnya layanan 

keuangan melalui teknologi. 

     Persepsi Resiko 

     7 Perusahaan kami mengetahui konsekuensi 

(risiko) adanya kecurangan atau unsur 

penipuan  dalam layanan keuangan berbasis 

teknologi. 

     8 Perusahaan kami merasa puas dalam 

menggunakan layanan keuangan berbasis 

teknologi. 

      

5. KINERJA PERUSAHAAN 

No Dimensi dan Indikator STS TS N S SS 

Kinerja Keuangan 

     1 Perusahaan kami mampu menekan biaya 

produksi yang telah ditentukan atau lebih 

rendah. 

     2 Perusahaan kami mampu mencapai 

keuntungan yang telah ditargetkan. 

     3 Perusahaan kami mendapatkan tingkat 

pengembalian penjualan yang telah 

ditargetkan. 

     4 Perusahaan kami mampu meningkatkan 

penjualan dengan produktivitas yang telah 

dilakukan. 

     Kinerja Operasional 

     5 Perusahaan kami mampu memperkenalkan 

produk baru dengan tepat waktu. 

     6 Perusahaan kami mampu menawarkan 

produk baru yang sesuai dengan persepsi 

pelanggan.      

7 Perusahaan kami mampu mencapai pangsa 

pasar dengan inovasi produk. 

     8 Perusahaan kami mampu memenuhi 

kebutuhan pelanggan. 

      



 

 
 

REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN 

INKLUSI KEUANGAN (X1) 

X1,1 X1,2 X1,3 X1,4 X1,5 X1,6 X1,7 X1,8 X1,9 X1,10 X1,11 Jml 

4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 42 

5 3 4 4 4 4 5 3 5 3 3 43 

3 5 4 2 3 1 3 2 3 5 3 34 

4 5 4 3 4 4 5 3 4 4 3 43 

4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 42 

4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 38 

4 5 3 3 3 3 4 4 2 3 3 37 

4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 41 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 

4 4 3 3 3 3 4 4 2 4 3 37 

4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 37 

4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 42 

4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 49 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

3 4 3 4 2 2 4 3 2 2 3 32 

4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 3 42 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 43 

4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 46 

4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 40 

4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 47 

3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 4 38 

4 4 2 3 4 3 4 4 5 3 4 40 

4 4 4 2 2 4 4 2 3 4 2 35 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 43 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

4 5 3 3 3 2 3 3 5 3 3 37 

4 4 4 3 3 5 5 4 5 4 3 44 

3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 35 

4 5 3 3 5 3 3 4 4 4 3 41 

4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 4 46 

4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 49 

4 5 3 3 5 4 4 4 4 5 4 45 

4 4 4 3 3 4 2 3 4 4 4 39 

4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 40 

4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 37 



 

 
 

3 3 4 5 3 4 3 3 3 3 4 38 

4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 46 

4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 49 

3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 35 

3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 41 

4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 47 

3 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 41 

4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 40 

4 5 3 3 3 3 4 4 2 4 3 38 

3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 37 

4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 53 

5 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 46 

5 5 5 4 3 3 3 3 4 3 4 42 

4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 39 

4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 35 

 

LITERASI KEUANGAN (X2) 

X2,1 X2,2 X2,3 X2,4 X2,5 X2,6 X2,7 X2,8 X2,9 Jml 

3 3 3 4 4 4 4 4 4 33 

4 4 4 4 5 3 4 3 5 36 

4 4 4 4 4 3 3 5 5 36 

4 4 5 4 5 5 5 4 5 41 

4 4 5 5 5 5 5 5 4 42 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 

3 3 4 4 3 3 4 3 5 32 

4 5 4 4 4 4 4 4 4 37 

5 5 5 5 5 4 4 5 4 42 

3 4 4 4 4 3 3 4 4 33 

4 4 4 4 4 4 4 5 4 37 

4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 

4 5 5 3 5 3 5 5 4 39 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

4 4 4 4 4 5 4 4 5 38 

4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 

4 4 4 4 4 4 3 4 3 34 

4 3 4 4 3 3 4 4 4 33 

4 5 5 5 4 5 5 5 4 42 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

4 3 5 5 5 4 4 3 5 38 



 

 
 

4 4 4 4 3 3 4 4 3 33 

5 5 5 5 5 3 5 2 5 40 

3 3 4 2 4 4 3 3 5 31 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 

3 3 4 4 4 4 4 3 3 32 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 

3 4 5 4 4 3 3 3 4 33 

3 4 3 3 4 3 3 4 4 31 

5 4 5 5 4 4 4 4 3 38 

5 5 4 4 4 4 5 5 4 40 

4 4 5 3 4 4 4 4 4 36 

3 4 5 5 5 5 4 5 3 39 

4 4 3 4 4 4 4 4 5 36 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

5 3 3 4 3 3 4 3 4 32 

3 3 4 4 3 3 4 5 3 32 

3 4 4 5 5 4 5 4 5 39 

4 4 5 4 4 4 4 3 5 37 

4 4 3 4 4 4 5 4 4 36 

3 4 3 4 3 3 5 3 5 33 

4 4 4 4 3 3 4 3 3 32 

4 4 4 5 4 4 4 4 4 37 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 

4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 

4 4 5 5 5 5 3 4 4 39 

4 4 4 4 4 3 4 4 5 36 

3 3 4 4 4 4 4 4 4 34 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

3 3 4 4 4 4 4 5 5 36 

5 5 5 3 3 3 4 4 5 37 

4 5 5 5 5 4 3 5 3 39 

3 3 3 3 3 3 4 4 4 30 

 

PERILAKU KEUANGAN (X3) 

X3,1 X3,2 X3,3 X3,4 X3,5 X3,6 X3,7 X3,8 Jml 

4 2 4 4 4 4 4 5 31 

3 2 4 3 3 3 4 5 27 

5 3 5 4 4 4 3 4 32 

5 1 5 5 5 5 5 4 35 

4 2 3 3 4 4 4 4 28 



 

 
 

4 3 3 4 3 4 4 4 29 

3 2 3 3 3 4 4 4 26 

4 3 4 4 4 5 5 5 34 

2 1 4 4 5 5 4 4 29 

4 2 3 3 4 4 4 4 28 

4 2 5 5 5 5 5 4 35 

4 3 4 4 4 4 4 4 31 

4 2 5 3 4 3 3 4 28 

4 3 4 4 4 4 4 4 31 

4 3 4 4 5 4 3 4 31 

4 2 4 4 4 4 4 4 30 

4 3 4 3 4 4 4 4 30 

5 2 4 4 4 3 4 4 30 

5 3 5 5 5 5 4 5 37 

4 3 3 4 4 4 4 4 30 

4 2 4 4 5 4 5 5 33 

4 2 2 2 3 4 2 3 22 

3 3 4 5 5 5 5 5 35 

4 3 4 4 4 4 4 4 31 

4 3 3 3 4 4 4 4 29 

4 2 3 4 4 4 3 4 28 

4 3 3 3 4 4 4 4 29 

4 3 4 4 4 5 4 4 32 

4 2 5 5 4 4 4 4 32 

4 3 4 4 4 4 5 5 33 

5 2 5 5 4 5 5 4 35 

5 5 4 3 4 3 4 4 32 

4 2 3 5 4 4 4 4 30 

4 2 4 4 4 4 4 4 30 

4 2 4 5 4 5 5 5 34 

3 2 5 4 4 4 4 4 30 

4 3 3 4 4 5 4 4 31 

5 1 5 5 5 4 4 4 33 

4 2 5 4 4 4 4 4 31 

4 2 4 4 4 5 4 4 31 

5 2 5 5 5 5 5 4 36 

4 3 3 4 4 4 3 4 29 

5 2 4 4 4 4 4 5 32 

5 2 3 4 4 5 4 4 31 

4 2 5 5 5 4 4 5 34 

5 2 4 5 4 5 5 5 35 



 

 
 

5 1 4 4 4 4 4 4 30 

3 2 4 4 4 3 2 2 24 

3 2 5 5 5 5 5 5 35 

5 2 5 5 5 5 5 5 37 

4 3 5 5 5 3 3 3 31 

4 1 4 4 4 4 4 4 29 

4 3 4 4 4 4 4 4 31 

 

FINANCIAL TECHNOLOGY (M) 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 Jml 

4 4 4 4 4 3 3 3 29 

4 5 4 4 5 4 5 5 36 

3 4 4 4 2 3 4 5 29 

5 5 5 5 5 4 4 4 37 

5 4 4 3 3 3 4 4 30 

4 4 4 3 4 3 3 3 28 

4 4 3 3 4 3 4 3 28 

5 4 4 4 4 4 4 4 33 

5 5 5 5 5 5 5 5 40 

4 4 4 4 3 4 3 4 30 

4 4 4 4 3 4 4 4 31 

4 4 4 4 4 4 4 3 31 

4 4 5 5 5 4 5 5 37 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

5 4 3 4 4 4 4 4 32 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

3 4 3 4 4 4 3 4 29 

4 4 4 3 4 3 3 3 28 

5 5 5 5 5 5 4 5 39 

4 3 4 4 4 4 3 3 29 

4 3 4 4 5 5 4 4 33 

4 4 4 3 3 3 3 3 27 

4 4 4 3 4 4 5 4 32 

4 4 4 4 4 3 4 3 30 

4 4 4 4 4 3 4 4 31 

3 4 4 3 4 4 4 4 30 

4 4 4 4 4 3 4 4 31 

4 4 4 4 4 4 4 3 31 

5 5 4 4 4 3 4 4 33 

4 5 5 3 3 5 4 5 34 



 

 
 

3 4 4 3 2 4 5 5 30 

4 4 5 4 4 5 4 5 35 

4 5 3 3 4 4 5 5 33 

4 4 3 4 4 4 3 4 30 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 4 3 3 3 3 4 3 27 

5 4 3 4 3 4 3 3 29 

5 5 5 3 5 3 3 4 33 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 4 4 4 4 4 2 4 30 

4 3 3 3 3 3 3 3 25 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 5 4 4 4 4 4 4 33 

5 4 4 3 3 3 3 3 28 

4 4 4 4 4 3 4 3 30 

5 5 5 3 4 4 4 5 35 

4 4 3 3 4 3 4 4 29 

3 3 4 3 3 3 4 4 27 

5 5 5 5 5 5 5 5 40 

5 5 5 5 5 5 4 4 38 

5 4 5 3 4 3 4 5 33 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 3 4 4 4 3 4 3 29 

 

KINERJA PERUSAHAAN (Y) 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Jml 

4 4 3 4 4 4 4 4 31 

4 4 4 5 4 3 3 4 31 

4 4 3 4 5 5 3 4 32 

4 4 4 4 3 4 4 4 31 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

3 4 4 5 5 4 3 4 32 

4 4 3 3 3 3 3 3 26 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

2 2 2 5 3 3 3 4 24 

4 3 4 3 3 4 4 4 29 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

5 5 5 5 5 4 3 5 37 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 



 

 
 

3 4 4 4 3 4 4 4 30 

3 3 4 4 4 4 4 4 30 

4 3 3 4 4 4 4 3 29 

4 3 4 4 4 4 4 4 31 

5 4 5 4 5 5 5 5 38 

3 3 3 4 4 4 4 3 28 

4 4 3 4 5 5 4 4 33 

4 4 3 3 3 3 3 4 27 

4 4 4 4 5 5 5 5 36 

3 3 3 3 2 3 2 3 22 

3 4 4 4 4 4 4 4 31 

4 4 3 4 4 4 3 4 30 

3 4 4 4 4 4 4 4 31 

3 3 3 3 4 4 4 4 28 

3 3 3 3 4 4 3 4 27 

4 4 5 5 4 3 4 5 34 

5 4 4 4 5 4 4 4 34 

4 5 4 4 4 5 5 5 36 

4 3 3 5 3 4 3 5 30 

2 3 2 4 5 5 5 4 30 

4 4 4 4 3 3 3 3 28 

3 3 3 3 4 4 4 3 27 

3 3 3 3 3 3 3 3 24 

3 3 4 4 3 4 3 5 29 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 3 4 4 4 3 3 4 29 

2 3 3 3 4 4 4 4 27 

4 4 5 5 4 4 4 5 35 

3 4 4 4 3 4 4 4 30 

3 3 3 4 4 3 4 4 28 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

3 3 3 3 3 4 4 4 27 

3 3 3 3 3 3 4 4 26 

3 5 5 3 4 3 3 5 31 

4 4 4 4 5 4 4 4 33 

3 3 3 4 3 5 3 5 29 

4 4 4 4 4 5 3 5 33 

3 3 3 3 4 3 3 3 25 

 



 

 
 

STATISTIK DESKTIPTIF 

A. Statistik Deskriptif Indikator 

 

 

 

 



 

 
 

B. Statistik Deskriptif Variabel 
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UJI KUALITAS 

DATA 

A. Uji Validitas 

1. Inklusi Keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. Literasi Keuangan Pertama 

 



 

 
 

3. Literasi Keuangan Kedua 

 



 

 
 

4. Perilaku Keuangan Pertama 

 



 

 
 

5. Perilaku Keuangan Kedua 

 



 

 
 

6. Financial Technology 

 



 

 
 

7. Kinerja Perusahaan 
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B. Uji Reliabilitas 

 

 

 

 

 

Inklusi Keuangan                             Literasi Keuangan 

 

 

 

 

                 Perilaku Keuangan  Financial Technology 

 

 

 

 

 

 

                                                   Kinerja Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

UJI ASUMSI KLASIK 

A. Uji Normalitas 

 

 

 

 

 



 

 
 

B. Uji Multikolinearitas 

 
C. Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 



 

 
 

D. Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

UJI HIPOTESIS 

A. Analisis Regresi Linear Berganda 

 

 

 

B. Moderate Regression Analysis 
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