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ABSTRAK 
Nama    :  Arni Ardani Damar 

Nim       :  90200118024 

Judul     :  Bias Perilaku, Persepsi Risiko dan Keputusan     Investasi 

                  masyarakat 

Di era globalisasi ini generasi muda maupun lanjut usia sudah banyak 

yang memiliki penghasilan yang membuat mereka harus memanajemen uangnya 

agar bermanfaat dimasa depan dengan cara mengalokasikan dananya melalui 

keputusan investasi. Namun, dalam teori behavioral finance mengungkapkan 

bahwa manusia tidak berperilaku rasional karena keputusan mereka terkadang 

dipengaruhi oleh faktor psikologinya. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa 

investor berfikir secara rasional, namun dalam praktiknya mungkin berbeda.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perilaku herding 

dan bias overconfidence terhadap keputusan investasi serta untuk mengetahui 

persepsi risiko memediasi perilaku herding dan bias overconfidence terhadap 

keputusan investasi pada investor di Kota Makassar. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian 

menggunakan data primer melalui pembagian kuisioner pada investor yang berada 

di Kota Makassar dengan jumlah sampel yang digunkaan sebanyak 253 

responden. metode statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM-PLS 

dengan menggunakan software SmartPLS. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku herding dan bias 

overconfidence memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan 

investasi, perilaku herding dan bias overconfidence memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap persepsi risiko, persepsi risiko memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap keputusan investasi, persepsi risiko mampu 

menjadi variabel intervening yang menguatkan hubungan perilaku herding 

terhadap keputusan investasi, dan persepsi risiko tidak mampu memediasi 

hubungan bias overconfidence terhadap keputusan investasi. 

Kata Kunci : Herding Behavior, Bias Overconfidence, Persepsi Risiko, 

Keputusan Investasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di tahun 2018 masyarakat Indonesia kini lebih teredukasi mengenai hal 

investasi. Diketahui bahwa angka rata-rata peminat investasi naik sekitar 0,25 dari 

angka rata-rata tahun lalu. Berdasarkan data lembaga riset pemasaran, sekitar 40 

persen responden memiliki investasi saat ini. Setengah respoden memiliki 

investasi emas, deposit 37 persen, properti 30 persen, reksadana 22 persen, dan 

saham 17 persen (Republika, 2018). 

Dari penjelasan data diatas dapat dilihat bahwa investasi saham merupakan 

investasi yang paling sedikit diminati karena merupakan instrument investasi yang 

paling berisiko. Kestabilan harga saham yang tidak pasti, yakni harga yang biasa 

naik atau turun kapan saja membuat investasi saham memiliki risiko yang tinggi. 

Oleh karenanya, masyarakat lebih memilih instrumen investasi yang aman-aman 

saja seperti investasi emas (Andhika, 2020).  
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Gambar 1.1 

Grafik Pertumbuhan Investor 2017-2020 

 

                    Sumber: KSEI, 2020 

Grafik diatas menunjukkan jumlah investor di pasar modal mencapai 3 juta 

atau naik sebesar 21,66 persen dengan pertumbuhan terbesar pada investasi 

reksadana, yaitu 30 persen atau 2,3 juta investor. Sementara pertumbuhan Surat 

Berharga Negara (SBN) meningkat sebesar 21,09 persen atau mencapai 382.972 

investor serta jumlah investor saham yang dapat dilihat di grafik C-BEST 

meningkat sebanyak 15,88 persen secara year to date menjadi 1,28 juta pada akhir 

Juli 2020 (Bareksa, 2020). 

Kepala eksekutif pasar modal beserta anggota dewan Komisioner Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa perkembangan reksadana paling tinggi 

ini disebabkan karena reksadana mempunyai saluran distribusi yang luas, bukan 

hanya maanjer investasi tetapi juga anggota bursa, perbankan dan Lembaga 

khusus penjual reksadana yang memiliki izin Agen Penjual Efek Reksadana 

(APERD) seperti Bareksa (Bareksa, 2020). Banyaknya investor yang lebih 
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memilih mengalokasikan dananya di reksadana karena kurangnya literasi 

keuangan masyarakat mengenai investasi saham. Selain itu, tingginya jumlah 

investor di reksadana daripada investor saham juga disebabkan karena instrumen 

pada reksadana memang dikhususkan untuk investor pemula dan juga dikelola 

oleh manajer investasi profesional (Bareksa, 2020). 

Pertumbuhan investasi di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan, 

ini dibuktikan pada data KSEI bahwa jumlah identifikasi investor (Single Investor 

Identification/SID) tumbuh 45,51 persen menjadi 3.615.019 SID, yang terdiri dari 

investor saham, surat utang, reksa dana, Surat Berharga Negara (SBN), dan efek 

lain yang tercatat di KSEI. Dari jumlah pemegang SID itu, 1.547.619 di antaranya 

tercatat memiliki asset saham, 2.905.718 SID memiliki asset reksadana dan 

452.635 SID memiliki asset SBN. Sedangkan dari demografinya, investor muda 

atau mereka yang berusia di bawah 30 sampai 40 tahun mendominasi, yaitu 

sebesar 73,83 persen. Berdasarkan data yang telah di catat di KSEI pada tanggal 

30 November 2020, KSEI mencatat 52,09 persen SID melakukan pembukaan 

rekening melalui Selling Agent Fintech (Financial Technology). Hal ini seperti 

yang terlansir di CNN Indonesia per Desember 2020. 

Per April 2021 jumlah investor saham ritel tumbuh sebanyak 2,17 juta dan 

Single Investor Identification (SID) sebanyak 1,69 juta investor. Investor ritel 

saham pemula, banyak yang terjung di investasi saham karena ikut-ikutan. Ini 

terjadi karena murahnya harga saham di awal pandemi covid-19. Hal ini sesuai 

dengan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang terlansir pada 

investasikontan (Dirgantara & Rahmawati, 2021).  
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Gambar 1. 1  

Grafik perkembangan Jumah Investor di Pasar Modal 2016-2021 

 

Sumber : KSEI, BEI, 2021 

Grafik diatas menunjukkan jumlah investor saham di BEI per Mei 2021 

mencapai 2,4 juta atau meningkat sebanyak 42 persen dibanding dengan akhir 

tahun 2020. Jumlah investor yang aktif bertransaksi hingga akhir Mei 2021 

mencapai 203 ribu investor perhari, yakni tumbuh sebesar 113 persen dari tahun 

2020. Data diatas juga menjelaskan bahwa rata-rata investasi perhari pada 

instrumen saham mencapai Rp13 triliun, yakni meningkat dua kali lipat selama 

lima tahun terakhir. Hal ini sesuai dengan data KSEI di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) yang terlansir pada investor.id  per Mei 2021 (Fadillah, 2021). 

Di era globalisasi ini generasi muda maupun lanjut usia sudah banyak 

yang memiliki penghasilan yang membuat mereka harus memanajemen uangnya 

agar bermanfaat dimasa depan dengan cara mengalokasikan dananya melalui 

keputusan investasi. Selain itu, adanya pandemi covid-19 yang merupakan virus 

berbahaya sangat mengguncang perekonomian di Indonesia. Oleh karenanya para 

investor harus lebih berhati-hati dan bersikap rasional dalam melakukan kegiatan 

ekonomi khususnya kegiatan investasi. Investasi adalah menyimpan uang atau 
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dana di masa sekarang dan mengharapkan mendapatkan return dimasa yang akan 

datang (Halim, 2005 dalam Fridana & Asandimitra, 2020). 

Sebelum melakukan investasi, investor perlu melakukan perencanaan dan 

strategi yang efektif sebelum melakukan penanaman modal, ini bertujuan agar 

risiko yang dihadapi tidak terlalu tinggi (Suad, 1996). Dalam berinvestasi dikenal 

istilah low risk low return dan high risk high return, artinya adalah dengan 

investasi yang rendah maka keuntungan yang didapatkan juga sedikit begitu juga 

dengan risiko yang tinggi maka berpotensi mendapatkan keuntugan yang tinggi 

(Riezki, 2021). 

Risiko merupakan hal yang melekat pada semua jenis investasi keuangan. 

Konsep persepsi risiko berarti cara investor memandang risiko aset keuangan 

berdasarkan pengalaman mereka. Persepsi risiko merupakan faktor penting yang 

memengaruhi keputusan investasis. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, 

berdasarkan tinjauan literatur diidentifikasi sejumlah faktor yang memengaruhi 

persepsi risiko investor. Faktor-faktor ini adalah faktor perilaku yaitu perilaku 

herding dan bias overconfidence. 

Dalam berinvestasi, seorang investor memiliki persepsi risiko yang 

berbeda-beda, bahkan investor yang memiliki pengetahuan mengenai pasar modal 

terkadang juga memiliki persepsi risiko yang berbeda-beda. Sebagian investor, 

berani mengambil risiko, dan sebagian juga tidak berani mengambil risiko. Dalam 

dunia investasi yang tidak bisa terlepas dari risiko. Oleh karenanya, semakin besar 

risiko yang diambil maka kemungkinan keuntungan yang diperoleh juga semakin 

tinggi (Nyoman et al., 2017). Persepsi memiliki peran penting terhadap risiko 
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yang ada pada setiap instrumen investasi terkait perilaku manusia dalam 

pengambilan keputusan, karena ketika mengetahui tentang adanya risiko terhadap 

suatu asset, tentunya yang dilakukan seseorang adalah mempersepsikan atau 

memikirkan tingkat risiko yang dihadapi. 

Risiko merupakan masalah persepsi yang identik dengan isu-isu dalam 

aspek bisnis keuangan. Kebanyakan orang memandang risiko sebagai akibat yang 

negatif. Namun Brachinger & Weber (1997) menyarankan bahwa risiko berfungsi 

untuk menguji dan menaksir pilihan dibawah ketidakpastian. Dalam bidang 

keuangan, risiko merupakan variabel penting dalam pengambilan keputusan 

investasi. 

Menurut Singh & Bhowal (2010) Risk perception is the subjective 

judgment that people make about the characteristics andseverity of a risk, ini 

menjelaskan bahwa persepsi risiko merupakan subjektif yang dibuat orang tentang 

karakteristik dan beratnya suatu risiko. Persepsi risiko juga menjadi pandangan 

investor yang mungkin tidak mendapatkan return seperti yang diharapkan (Tran, 

2017). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kim (2019) dengan menggunakan 

uji regresi berganda untuk mengetahui hubungan antara persepsi risiko dengan 

keputusan investasi menemukan bahwa terdapat hubungan antara persepsi risiko 

dengan keputusan investasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Sitkin & Weingart 

(1995) bahwa faktor psikologis atau emosional seperti herding dan 

overconfidence dapat berdampak pada keputusan investasi maupun dalam 

mempersepsikan risiko. 
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Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini & Lutfi (2019) 

menemukan bahwa risk perception berpengaruh signifikan dan negatif terhadap 

pengambilan keputusan investasi. Hal ini berimplikasi pada semakin tinggi tingkat 

persepsi risiko maka proporsi investasi pada aset berisiko tinggi akan semakin 

rendah. 

Yuwono, (2011) dalam Nasution, (2017) menganggap bahwa persepsi 

terhadap risiko berhubungan negatif dengan minat investasi. Peneliti 

mengungkapkan bahwa jika investor berinvestasi pada saham yang merupakan 

jenis investasi yang memiliki risiko yang tinggi maka akan mendapatkan return 

yang tinggi. 

Persepsi risiko juga menjadi dasar penilaian terhadap situasi yang berisiko 

dimana penilaian ini bergantung pada karakteristik keadaan dan psikologis 

investor tersebut (Lestari, 2013). Menurut Rana et al (2011) risk perception is a 

commucation source which can prepare investors to obtain risk according to their 

understanding and psychological factors, ini menjelaskan bahwa persepsi risiko 

adalah sumber komunikasi yang dapat mempersiapkan investor unuk memperoleh 

risiko sesuai pemahaman dan faktor psikologisnya. 

Adanya faktor psikologi tersebut mempengaruhi investasi dan hasil yang 

akan dicapai. Oleh karenanya, analisis berinvestasi yang menggunakan ilmu 

psikologi dan ilmu keuangan dikenal dengan tingkah laku atau perilaku keuangan 

(Behavior Finance). Shefrin (2000) mendefinisikan behavior finance adalah studi 

yang mempelajari bagaimana fenomena psikologi mempengaruhi tingkah laku 

keuangannya (Manurung, 2012). 
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Hermalin (2000) mengatakan bahwa setiap proses pengambilan keputusan 

seorang investor pasti akan melibatkan emosinya (Wijayanthi, 2015; Ματινα, 

2019). Keterlibatan emosi dalam proses pengambilan keputusan seringkali 

menyebabkan seorang investor menjadi kurang rasional. In financial management 

theories an investor will act rationally and make a decision to invest based on the 

rules in the financial management theory, ini menjelaskan bahwa didalam teori 

manajemen keuangan seorang investor akan bertindak secara rasional dan 

mengambil keputusan untuk berinvestasi berdasarjan kaidah-kaidah dalam teori 

manajemen keuangan. Namun kenyataannya, pengambilan keputusan untuk 

berinvestasi seringkali tidak rasional dan tidak sesuai dengan teori manajemen 

keuangan. Penyimpangan ini disebabkan oleh perilaku investor yang bias dalam 

mengambil keputusan (Tjandrasa & Tjandraningtyas, 2018). 

Faktor irasional mengacu pada psikologi, yang sering ditemukan dalam 

perilaku herding. Herding merupakan fenomena dimana investor lebih memilih 

untuk mengikuti perilaku investor lain, daripada analisis mereka sendiri. Herding 

adalah kondisi psikologis saat investor mengabaikan keyakinan pribadi mereka 

dan mengikuti keyakinan sebagian besar orang tanpa berpikir panjang (Devenow 

& Welch, 1996). Secara umum, faktor yang mendorong adanya perilaku herding 

adalah karena adanya ketidakpastian pasar, adanya sentimen berita negative 

terhadap saham yang dianalis, dan adanya risiko pasar (Rahayu et al., 2019). 

Dalam berinvestasi masyarakat masih kurang memperhatikan risiko yang 

akan mereka hadapi. Kebanyakan orang awam hanya ikut-ikutan dalam 

berinvestasi, terutama investasi saham. Hal ini terjadi karena investor tidak 
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melakukan analisis investasi secara mendalam (Pujiyanto, 2013). Oleh karenanya, 

apabila harga saham turun maka saham tersebut akan dijual karena melihat 

investor lain menjual saham mereka (Wijayanto et al., 2011). 

Dalam kasus krisis keuangan 2007-2008 ketika harga properti riil dan 

sekuritas yang didukung hipotek meningkat ke tingkat yang sangat tinggi yang 

menyebabkan terjadinya krisis keuangan ditahun tersebut. Perilaku herding 

merupakan salah satu penyebab krisis keuangan yang sangat besar tersebut. Hal 

ini terjadi karena banyaknya orang yang berbondong-bondong untuk membeli 

properti dengan mengikuti pembeli dan investor lain yang berinvestasi dalam 

sekuritas berbasis hipotek secara massal yang menyebabkan penilaian tidak 

realistis tanpa melakukan uji risiko (Khan, 2016). 

Naomi et al (2018) menemukan bahwa perilaku herding bukanlah suatu 

faktor penting dalam memengaruhi keputusan investasi. Studi tersebut 

merekomendasikan agar investor tidak meniru orang lain tetapi untuk 

mempercayai diri mereka sendiri dalam membuat keputusan. 

Rahayu et al (2021) menemukan bahwa sebagian besar investor Indonesia 

cenderung memilih perilaku herding dalam pengambilan keputusan investasi. 

Didapati bahwa investor memiliki kecenderungan untuk mengikuti keputusan 

investor lain. Perilaku herding  ini dipilih karena investor kurang memiliki 

keterampilan dalam analisis investasi dan minimnya infomasi. Disisi lain, pelaku 

pasar membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat untuk menghindari 

kehilangan kesempatan dalam mendapatkan keuntungan. 
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahayu et al (2019) investor yang 

berperilaku herding cenderung lebih mempersepsikan risiko. Menurutnya, 

herding dilakukan dengan tujuan untuk menghindari risiko dalam mengambil 

keputusan. Hal ini terjadi, karena sulitnya menilai jenis instrumen investasi 

terutama saham, dengan berperilaku herding seorang investor akan mengikuti 

keputusan yang berkembang diantara sejumlah analis atau investor yang 

berpengalaman. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahim 

(2016) kepada 253 pelabur di Kawasan kota Kinabalu menemukan bahwa 

perilaku herding menunjukkan hubungan positif dan signifikan dengan persepsi 

risiko. 

Bias overconfidence juga dapat memengaruhi keputusan investasi. Teori 

perilaku menilai bahwa investor yang terlalu percaya diri menilai kualitas 

informasi yang mereka ketahui sehingga meremehkan risiko. Menurut Baddeley 

et al (2012) investor yang terlalu percaya diri kecil kemungkinan untuk 

berperilaku herding, karena investor bergantung pada tingkat kepercayaan diri. 

Terlalu percaya diri terjadi saat investor membesar-besarkan keterampilan dan 

pengetahuan mereka sehingga mengabaikan risiko terkait dengan investasi (Tan et 

al., 2012). 

Menurut Pratiwi et al (2021) bias overconfidence secara tidak langsung 

berpengaruh terhadap persepsi risiko investasi. Artinya, semakin tinggi 

kepercayaan yang dimiliki investor maka akan semakin berani dalam 

pengambilan keputusan investasi. Seorang investor yang terlalu percaya diri selalu 

memiliki persepsi bahwa keputusan yang diambilnya kurang berisiko (Nofsinger, 
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2017). Menurutnya investor yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi atau 

overconfidence mempunyai persepsi risiko yang rendah. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rengku (2012) yang membuktikan bahwa semakin 

tinggi overconfidence maka persepsi risiko rendah dan semakin tinggi perilaku 

investor terhadap risiko. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kartika & Iramani, (2013) tidak 

terdapat pengaruh overconfidence terhadap persepsi risiko. Selain itu, hasil lain 

yang diperoleh peneliti adalah overconfidence memiliki hubungan positif yang 

searah akan tetapi tidak signifikan terhadap persepsi risiko. Menurutnya, 

apabilaoverconfidence tinggi maka persepsi investor terhadap risiko juga semakin 

tinggi. 

Tekçe & Yilmaz (2015) menemukan bahwa umumnya, investor yang 

rentan terkena overconfidence adalah invenstor dengan karakteristik pria, berusia 

muda, berpenghasilan rendah dan memiliki tingkat portfolio yang rendah. Investor 

yang terkena bias overconfidence karena keterbatasan informasi yang diterima 

sehingga membuat investor merasa memilki kemampuan dan pengetahuan yang 

melebihi investor lain (Pompian 2006). Knight et al (2001) mengungkapkan 

bahwa investor yang memiliki bias overconfidence selalu  mengira bahwa dia 

adalah investor yang baik daripada investor yang lainnya serta mengabaikan 

risiko. 

Hubungan antara bias overconfidence terhadap keputusan investasi telah 

dibuktikan secara empiris oleh Candraningrat & Sakir (2019) kepada 40 investor 

muda yang tergabung dalam club investor yang mengungkapkan bahwa 



12 
 

 

overconfidence memengaruhi keputusan investasi. Beberapa investor cenderung 

mengalami bias overconfidence dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan usia 

investor yang berkisar antara 18-25 tahun, hasil ini menunjukkan bahwa investor 

pemula cenderung terlalu percaya diri dengan kemampuan dan pengetahuan yang 

dimilikinya. Mereka yakin pilihan investasinya sesuai dengan yang diharapkan. 

Pikulina et al (2017) mengungkapkan bahwa kepercayaan berlebihan yang 

kuat menghasilkan investasi yang berlebih, ketidakpercayaan menyebabkan 

kurangnya investasi sedangkan kepercayaan berlebihan yang moderat 

menghasilkan investasi yang akurat. Peneliti juga menemukan hubungan antara 

kepercayaan berlebihan dan investasi kuat pada tingkat penghindaran risiko 

invidu, risiko proyek investasi dan perubahan dalam struktur insentif. 

Didalam pasar keuangan, memungkinkan untuk menginvestasikan lebih 

banyak sumber daya untuk mengumpulkan informasi yang lebih baik mengenai 

tingkat return. Misalnya, investor meluangkan waktu untuk mengikuti berita yang 

relevan atau memeriksa tren return on investment. Hal ini memungkinkan investor 

untuk memilih kualitas informasi sebelum menanamkan modalnya. 

Tanpa pengetahuan keuangan yang baik, sebagian besar investor 

kemungkinan hanya mengikuti tren yang menyebabkan volatilitas di pasar saham 

atau risiko yang pada akhirnya menyebabkan sebagian besar investor gagal 

bereaksi sesuai dengan krisis keuangan yang menyebabkan kerugian besar bagi 

investor dan perekonomian negara (Khan, 2016). Dari permasalahan yang telah 

dibahas diatas, maka penulis mengambil judul “Bias Perilaku, Persepsi Risiko 

Dan Keputusan Investasi Masyarakat”. 
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B. Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, olehnya 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah perilaku herding berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 

investasi investor di kota Makassar? 

2. Apakah perilaku overconfidence berpengaruh terhadap pengambilan 

keputusan investasi di kota Makassar? 

3. Apakah perilaku herding berpengaruh terhadap persepsi risiko? 

4. Apakah perilaku overconfidence  berpengaruh terhadap persepsi risiko? 

5. Apakah persepsi risiko berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 

investasi investor di kota Makassar? 

6. Apakah persepsi risiko mampu memediasi hubungan antara perilaku 

herding terhadap keputusan investasi? 

7. Apakah persepsi risiko mampu memediasi hubungan antara bias 

overconfidence terhadap keputusan investasi? 

C. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, olehnya 

pengembangan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh antara perilaku herding terhadap keputusan investasi 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu et al (2021) dengan judul Herding 

Behavior Model In Investment Decision On Emerging Markets : Experimental In 

Indonesia, yang bertujuan untuk menguji pengaruh model perilaku herding dalam 
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keputusan investasi di pasar berkembang. Hasil dari penelitian menunjukkan 

bahwa sebagian besar investor Indonesia cenderung memilih perilaku herding 

dalam pengambilan keputusan investasi. Didapati bahwa investor memiliki 

kecenderungan untuk mengikuti keputusan investor lain. Perilaku herding ini 

dipilih karena investor kurang memiliki keterampilan dalam analisis investasi dan 

minimnya infomasi. Disisi lain, pelaku pasar membutuhkan pengambilan 

keputusan yang cepat untuk menghindari kehilangan kesempatan dalam 

mendapatkan keuntungan. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chang & Lin (2015) yang berjudul 

“The Effect Of National Culture And Behavioral Pitfalls On Investors Decision-

Making: Herding Behavior In International Stock Markets”penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahu perilaku herding investor di pasar saham 

internasional, serta menguji pengaruh perangkap perilaku internal dan budaya 

nasional eksternal terhadap perilaku. hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 

diantara 50 pasar saham, hanya 18 yang menunjukkan perilaku herding yang 

signifikan. Tetapi, diantara pasar saham budaya konfusianisme dan pasar dengan 

kecanggihan investor rendah yang menunjukkan bahwa adanya perilaku herding 

yang signifikan. Peneliti juga menemukan bahwa faktor budaya  nasional 

memengaruhi perilaku herding secara signifikan. 

Dari penelitian Qasim et al (2019) untuk mengetahui pengaruh perilaku 

herding pada pengambilan keputusan investor Pakistan. Peneliti menemukan 

bahwa perilaku herding berpengaruh kuat terhadap keputusan investasi. Pasar 

Pakistan tidak berkembang dengan baik dan efisien, sehingga informasi tidak 
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tersedia secara merata untuk semua orang. Jadi untuk melindungi dari kerugian 

para investor pemula meniru strategi dari lembaga keuangan besar. Menurut 

Raddatz & Schmukler (2013) bahwa investor terpengaruh oleh herding behavior 

karena dua alasan, pertama untuk melindungi diri dari kerugian dan kedua untuk 

mendapatkan keuntungan yang maksimal. 

Berdasarkan uraian tersebut,  yang diajukan yaitu: 

H1 : Perilaku herding berpengaruh signifikan terhadap pengambilan 

keputusan investasi  

2. Pengaruh antara perilaku herding terhadap persepsi risiko 

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi et al (2021) yang berjudul “the 

effect overconfidence and herding on perception of investment performance in the 

capital market with investment decisions as mediation and financial literacy as 

moderators” peneliti menemukan bahwa herding secara langsung memengaruhi 

persepsi risiko pada kinerja investasi. Perilaku herding tidak hanya mengikuti tren 

pasar atau investor lain dalam pengambilan keputusan investasi, akan tetapi 

dikombinasikan dengan tidak adanya pengetahuan, pengalaman dan informasi lain 

yang terkait dengan pengambilan keputusan investasi saham. Apabila investor 

hanya mengikuti keputusan investor lain, maka investor tidak dapat menentukan 

tingkat pengembalian dan toleransi kerugian yang akan diterima. 

sejalan denganpenelitian yang dilakukan oleh Rahim (2016) kepada 253 

pelabur di Kawasan kota Kinabalu menemukan bahwa perilaku herding 

menunjukkan hubungan positif dan signifikan dengan persepsi risiko. 



16 
 

 

H2 : Perilaku herding berpengaruh signifikan terhadap persepsi risiko  

investasi  

 

 

3. Pengaruh antara perilaku overconfidence terhadap keputusan 

investasi 

Penelitian Candraningrat & Sakir (2019), menunjukkan bahwa variabel 

overconfidence berpengaruh positif dan signifikan pada keputusan investasi. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa investor cenderung selalu mengandalkan 

kemampuan psikologisnya dalam pengambilan keputusan. Penelitian juga 

menemukan bahwa investor pemula cenderung terlalu percaya diri dengan 

kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya. Mereka yakin pilihan 

investasinya sesuai dengan yang diharapkan. 

Didalam penelitian Combrink & Lew (2020) dengan judul Potential 

Underdog Bias, Overconfidence And Risk Propensity In Investor Decision Making 

Behavior yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh bias underdog, kepercayaan 

berlebihan dan kecederungan dalam perilaku pengambilan keputusan investor. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa overconfidence berbeda-beda dalam hal 

tahun pengalaman responden. Peneliti menemukan bahwa investor yang memiliki 

pengalaman investasi kurang dari lima tahun menunjukkan overconfidence yang 

jauh lebih sedikit dibandingkan investor yang memiliki pengalaman investasi 

lebih dari 26 tahun. Artinya, mereka yang memiliki pengalaman paling sedikit 

menilai kinerja diri mereka lebih rendah. Menurut peneliti meskipun ada 
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perbedaan besar dari pola progresif untuk kelompok usia tetap saja bahwa terlalu 

percaya diri muncul di semua kelompok. 

Tujuan dari penelitian Qasim et al (2019) untuk mengetahui pengaruh bias 

overconfidence pada pengambilan keputusan investor Pakistan. Studi ini 

dilakukan kepada 150 responden yang aktif di pasar saham. Hubungan antara 

pengambilan keputusan investor dan bias overconfidence yang diuji secara 

empiris menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Peneliti menemukan 

bahwa keputusan investor Pakistan dipengaruhi secara signifikan oleh perilaku 

bias overconfidence. Setiap individu menjadi terlalu percaya diri ketika 

pendidikan dan pengalamannya meningkat. 

Investor yang terlalu percaya diri meremehkan risiko penurunan mereka, 

menghasilkan portofolio yang kurang optimal, yang pada gilirannya memengaruhi 

kinerja investasi mereka secara negatif (Pompian, 2011). Knight et al (2001) 

menyatakan bahwa investor yang terkena overconfidence akan berfikir ahwa 

dirinya adalah investor yang baik daripada investor yag lainnya tanpa 

mengabaikan risiko.  

H3 : perilaku overconfidence berpengaruh signifikan terhadap pengambilan 

keputusan investasi 

4. Pengaruh perilaku overconfidence terhadap persepsi risiko 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi et al (2021) menemukan 

bahwa overconfidence secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap 

perspepsi risiko investasi. Artinya, semakin tinggi kepercayaan yang dimiliki 

investor maka akan semakin berani dalam pengambilan keputusan investasi.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Rengku (2012) yang berjudul “faktor 

internal dan pengaruhnya terhadap risk perception dan expected return 

perception” peneliti membuktikan bahwa overconfidence berpengaruh secara 

signifikan terhadap persepsi risiko. Peneliti mengatakan semakin tinggi 

overconfidence dalam diri investor maka semakin rendah persepsinya terhadap 

risiko. 

Menurut Nofsinger (2017) mengatakan bahwa bias overconfidence 

memengaruhi investor dalam mempersepsikan risiko, dimana investor yang 

rasional berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dan memperkecil risiko 

yang diambil. 

H4: Perilaku overconfidence berpengaruh secara signifikan terhadap 

persepsi risiko 

5. Pengaruh persepsi risiko terhadap keputusan investasi 

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini & Lutfi (2019) yang berjudul The 

Influence of Risk Perception, Risk Tolerance, Overconfidence, and Loss Aversion 

Towards Investment Decision Making. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel persepsi risiko yang bernilai negatif dengan tingkat signifikan lebih kecil 

0,01. Artinya, persepsi risiko memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pengambilan keputusan investasi, hal ini berimplikasi bahwa semakin tinggi 

tingkat persepsi risiko maka proporsi investasi pada aset berisiko tinggi akan 

semakin rendah. Jika seorang memiliki persepsi dan menganggap bahwa risiko 

suatu aset investasi berbahaya atau berisiko tinggi, maka orang tersebut cenderung 

menghindari pengalokasian dana ke aset tersebut dan lebih memilih berinvestasi 
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pada aset berisiko rendah, seperti tabungan dan deposito. Sebaliknya jika 

seseorang memiliki persepsi dan beranggapan bahwa risiko suatu aset sebenarnya 

berisiko tinggi memiliki risiko yang lebih rendah maka orang tersebut akan lebih 

memilih mengalokasikan dana ke aset yang berisiko lebih tinggi, seperti investasi 

pada properti dan emas. 

Didalam penelitian yang dilakukan oleh Ayu Wulandari & Iramani (2014) 

yang berjudul Experience Regret, Risk Tolerance, Overconfidence and Risk 

Perception Study On Economic Lecturer Investment Decision Making. Peneliti 

menemukan bahwa risk perception berpengaruh signifikan terhadap pengambilan 

keputusan investasi. Ini membuktikan bahwa dalam mengambil keputusan 

seseorang belum tentu sesuai dengan apa yang dipersepsikannya. Peneliti juga 

menemukan bahwa responden yang memiliki risk perception adalah mereka yang 

memiliki pengalaman investasi dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun. 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Sukamulja et al (2019) untuk 

mempelajari dan mendeskripsikan beberapa bias dalam prngambilan keputusan 

investai melalui tinjauan artikel penelitian di bidang perilaku keuangan. Penelitian 

ini mencakup pola keuangan generasi generasi Y yang akan menjadi variabel 

independen yaitu bias regret aversion, mental accounting, overconfidence, dan 

risk perception kepada generasi Y tentang bagaimana mereka mengambil 

keputusan investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi risiko 

mempunyai tingkat signifikan sebesar 0,0041, artinya persepsi risiko berpengaruh 

signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Semakin tinggi persepsi 

risiko maka semakin rendah niat berinvestasi seorang investor. Peneliti juga 
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menemukan bahwa jika investor memiliki persepsi risiko yang tinggi terhadap 

suatu kegiatan cenderung memiliki sikap kehati-hatian. 

H5: Persepsi risiko berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan 

investasi 

6. Pengaruh persepsi risiko dalam memediasi perilaku herding terhadap 

keputusan investasi 

Penelitian yang dilakukan oleh Qasim et al (2019) yang berjudul “Impact 

of Herding Behavior and Overconfidence Bias on Investor‟s Decision Making in 

Pakistan”. Peneliti menemukan bahwa perilaku herding menunjukkan bhawa 

perilaku herding berdampak terhadap keputusan investasi. Karena pasar saham 

Pakistan yang tidak berkembang dengan efesien yang menyebabka informasi 

tidak tersedia untuk semua investor. Hal ini menyebabkan seorang dipengaruhi 

oleh perilaku herding untuk melindungi diri dari kerugian. Dengan kata lain 

investor mempersepsikan risiko dengan memilih bergantung pada informasi yang 

diikuti oleh banyak orang dan bukan berdasarkan penilaainnya sendiri karena 

investor ini mempersepsikan rosoko bahwa pilihan atau keputusan investasi yang 

diambil mayoritas tidak mungkin salah. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahayu et al (2019) investor yang 

berperilaku herding cenderung lebih mempersepsikan risiko. Menurutnya, 

herding dilakukan dengan tujuan untuk menghindari risiko dalam mengambil 

keputusan. Hal ini terjadi, karena sulitnya menilai jenis instrumen investasi 

terutama saham, dengan berperilaku herding seorang investor akan mengikuti 



21 
 

 

keputusan yang berkembang diantara sejumlah analis atau investor yang 

berpengalaman. 

H6: Persepsi risiko secara positif dan signifikan mampu memediasi 

hubungan antara perilaku herding terhadap keputusan investasi 

 

7. Pengaruh persepsi risiko dalam memediasi bias overconfidence 

terhadap keputusan investasi 

Terlalu percaya diri merupakan konsep yang diambil perilaku keuangan. 

Studi-studi dengan jelas menunjukkan bahwa terlalu percaya diri dapat 

menyebabkan perdagangan yang berlebihan di pasar keuangan (Odean, 1999) 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Glaser et al (2015)  menemukan bahwa 

orang memiliki kecenderungan untuk meremehkan volatilitas pengembalian 

saham di masa depan. Seseorang Sebagian besar terlalu percaya diri baik mereka 

yang investor umum maupun yang sudah professional. 

Orang yang memiliki bias overconfidence diatas rata-rata dan individu 

yang memiliki persepsi positif yang tidak realistis tentang diri mereka sendiri 

(Cooper & Dunkelberg, 2017). Persepsi risiko dan terlalu percaya diri sangat 

berdampak para perilaku pengambilan risiko (Broihanne et al, 2014). Para 

pengambil keputusan yang terlalu percaya diri, menggunakan asumsi mereka 

sebagai fakta. Mereka mungkin tidak melihat ketidakpastian yang terkait dengan 

kesimpulan yang berasal dari asumsinya. Oleh karenanya, investor secara tidak 

akurat menyimpulkan bahwa Tindakan tertentu tidak berisiko. 
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Dalam penelitian Michailova dan Schmidt (2016) menemukan bahwa 

investor yang terlalu percaya diri kurang menghindari risiko dan lebih memilih 

untuk berinvestasi pada aset yang berisiko. Lebih lanjut, peneliti menemukan 

bahwa Sebagian besar investor terlalu percaya diri atas perkiraan harga dan 

mereka lebih optimis tentang keuntungan masa depan mereka daripada investor 

dengan overconfidence rendah.  

H7: Persepsi risiko secara positif dan signifikan mampu memediasi 

hubungan antara bias overconfidence terhadap keputusan investasi 

D. Definisi Operasional Variabel 

Variabel dalam penelitian menunjukkan adanya hubungan atau keterkaitan 

antara variabel satu dengan variabel lainnya. 

1. Variabel Independen (X) 

Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi variabel 

independen. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah herding 

(X1) dan overconfidence (X2). 

a. Herding 

Investor yang tidak rasional biasanya menggunakan perilaku herding 

dalam mengambil keputusan. Investor yang memiliki perilaku herding 

atau ikut-ikutan ini adalah mereka yang mengikuti keputusan investor lain. 

Perilaku herding ini dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan atau 

informasi investasi. Kebutuhan akan pengambilan keputusan. 

b. Overconfidence  
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Bias Overconvidence Dalam hal ini adalah sifat psikologis investor yang 

cenderung bersikap terlalu percaya diri atas keputusan yang telah mereka 

pilih tanpa memikirkan risiko yang akan mereka hadapi. Investor 

cenderung merasa terlalu percaya diri atas informasi atau pengetahuan 

yang mereka dapat tanpa memikirkan dampaknya.  

2. Variabel intervening 

Variabel intervening merupakan variabel yang dapat memengaruhi 

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen menjadi hubungan 

yang tidak langsung dan tidak dapat diukur. Adapun variabel intervening dalam 

penelitian ini adalah persepsi risiko. Ini dipilih karena risiko merupakan salah satu 

pertimbangan utama bagi investor dalam memilih investasi yang dapat 

memengaruhi keputusan investor mengenai jenis dan jumlah investasi. Ketika 

mengetahui tentang adanya risiko terhadap suatu investasi tentunya yang 

dilakukan investor adalah mempersepsikan tingkat risikonya. Apabila persepsi 

risiko tinggi maka investor akan memilih jenis investasi yang rendah, sedangkan 

investor dengan persepsi risiko yang rendah maka akan memilih investasi yang 

berisiko seperti saham. 

3. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengambilan keputusan 

investasi (Y) merupakan keputusan investasi yang menyinggung mengenai di 

mana dana akan diinvestasikan oleh investor dengan harapan untuk mendapatkan 

keuntungan di masa depan.  

Tabel 1. 1 

Indikator Variabel 
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Variabel Indikator Skala 

Herding 1. Keputusan jual beli berdasarkan investor 

lain. 

2. Menganggap bahwa keputusan yang diambil 

oleh orang lain dapat menjamin lebih banyak 

keuntungan dibandingkan dengan analisis 

mereka sendiri. 

3. Akan Bereaksi cepat terhadap keputusan 

yang diambil dan terpengaruh oleh tindakan 

orang lain  

4. Pengambilan keputusan berdasarkan suara 

mayoritas. 

5. Lebih suka membeli instrumen investasi jika 

instrumen investasi tersebut diminati diawal 

perdagangan. 

(Lin, 2011; Saxena et al., 2016; Subash, 2012)  

Likert 1-5 

Overconfidence 1. Mampu mengotrol hasil investasi 

2. Penilaian ketepatan pemilihan investasi. 

3. Tingkat keyakinan terhadap kemampuan dan 

pengetahuan yang dimiliki. 

4. Risiko yang ditimbulkan tidak terlalu berarti. 

5. Sangat yakin akan mendapatkan keuntungan 

yang sangat besar. 

6. Yakin dengan pilihan investasi yang 

dilakukan 

Jannah & Ady (2017) 

Likert 1-5 

Persepsi risiko 1. Persepsi risiko menjadi pertimbangan utama 

sebelum memulai investasi. 

2. Penggunaan pendapatan untuk investasi yang 

berisiko. 

3. Investasi tanpa pertimbangan. 

4. Ingin mendapatkan lebih banyak uang 

daripada tingkat pendapatan sendiri saat ini 

dalam jangka Panjang. 

5. Kepuasan dan keputusan investasi. 

6. Pertimbangan risiko dalam hal seberapa 

besar tingkat risiko investasi. 

7. Mengetahui arti dari high risk high return. 

(Ayu Wulandari & Iramani, 2014; Nasution, 

2017) 

Likert 1-5 

Keputusan 

investasi 

1. Uang adalah tujuan yang paling penting 

dalam hidup. 

2. Ketidakpastian pasar menjadi alas an tidak 

menginvestasikan dana. 

3. Investasi berdasarkan intuisi/perasaan 

4. Merasa lebih puas jika menghemat uang 

Likert 1-5 
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daripada menginvestaskannya. 

5. Menginvestasikan uang dalam jumlah yang 

banyak pada saham. 

6. Menginvestasikan uang dalam jumlah yang 

banyak pada selain saham. 

(Wulandari & Iramani, 2014; Ullah, 2015) 

 

E. Kajian Pustaka 

Berikut ini dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian saat ini sebagai berikut : 

Tabel 1. 2 

Penelitian Terdahulu 
No Nama Judul Variabel Teknik Hasil 

1. Budiman 

(2021) 

Pengaruh 

Overconfiden

ce Bias, 

Herding Bias, 

Representativi

ness Bias, 

Loss Aversion 

Bias dan Risk 

Perception 

Terhadap 

Investment 

Decision di 

Kota Batam 

Independen : 

1. Overconfide

nce Bias  

2. Herding 

Bias 

3. Representati

viness Bias 

4. Loss 

Aversion 

Bias 

5. Risk 

Perception 

Dependen : 

Investment 

Decision 

Partial 

Least 

Squares 

1. Overconfidence Bias 

berpengaruh positif 

dan signifkan 

terhadap keputusan 

investas. 

2. Herding Bias 

berpengaruh positif 

dan signifkan 

terhadap keputusan 

investasi. 

3. Representativiness 

Bias berpengaruh 

positif dan signifkan 

terhadap keputusan 

investasi. 

4. Loss Aversion Bias 

tidak berpengaruh 

terhadap keputusan 

investasi. 

5. Risk Perception 

tidak berpengaruh 

terhadap keputusan 

investasi. 

2. Rahayu 

et al 

(2021) 

Herding 

Behavior 

Model In 

Investment 

Decision On 

Emerging 

Idependen: 

Herding 

Behavior 

Dependen : 

Investment 

Decision 

Two-

Way 

Analysis 

of 

Varianc

e 

Herding behavior 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

keputusan ivestasi. 
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Markets : 

Experimental 

In Indonesian 

(ANOVA

) 

3. (Pratiwi 

et al., 

2021) 

“the effect 

overconfidenc

e and herding 

on perception 

of investment 

performance 

in the capital 

market with 

investment 

decisions as 

mediation and 

financial 

literacy as 

moderators” 

Independen: 

1. Overconfide

nc 

2. Herding 

3. Financial 

Literacy 

4. Investment 

Decisions 

Dependen: 

Perceptions of 

Investment 

Performance 

Structur

al 

Equatio

n 

Modelin

g 

1. overconfidence 

berpengaruh positif 

terhadap keputusan 

investasi. 

2. herding tidak 

berpengaruh 

terhadap keputusan 

investasi. 

3. literasi keuangan 

tidak memoderasi 

pengaruh 

overconfidence. 

4. Literasi keuangan 

memoderasi 

pengaruh negatif 

herding terhadap 

keputusan investasi. 

5. herding tidak secara 

langsung 

memengaruhi 

persepsi risiko pada 

kinerja investasi. 

6. Overconfidence 

berpengaruh 

terhadap persepsi 

risiko. 

4. Adielyani 

& 

Mawardi  

(2020) 

The Influence 

Overconfiden

ce, Herding 

Behavior, And 

Risk 

Tolerance On 

Stock 

Investment 

Decisions: 

The Empirical 

Study Of 

Millennial 

Investors In 

Semarang 

City 

Independen : 

1. Overconfide

nce 

2. Herding 

Behavior 

3. Risk 

Tolerance 

Dependen : 

Investment 

Decisions 

Multiple 

linear 

regressi

on 

1. Overconfidence 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap keputusan 

investasi. 

2. Herding 

behavior 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

investasi. 

3. Risk tolerance 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap keputusan 
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investasi. 

5. Nur Aini 

& Lutfi 

(2019) 

The Influence 

of Risk 

Perception, 

Risk 

Tolerance, 

Overconfiden

ce, and Loss 

Aversion 

Towards 

Investment 

Decision 

Making 

Independen : 

1. Risk 

Perception 

2. Risk 

Tolerance 

3. Overconfide

nce 

4. Loss 

Aversion 

Dependen : 

Investment 

Decision 

Making 

Structur

al 

Equatio

n Model 

(SEM) 

1. Risk Perception 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pengambilan 

keputusan investasi. 

2. Risk Tolerance 

berpengaruh 

signifikan dan 

positif terhadap 

pengambilan 

keputusn investasi. 

3. Overconfidence 

berpengaruh 

signifikan dan 

positif terhadap 

pengambilan 

keputusn investasi. 

4. Loss Aversion 

berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan 

terhadap 

pengambilan 

keputusn investasi. 

 

6. Tran Thi 

Kim Quy 

(2019) 

The Effect Of 

Demographic 

Characteristic

s on Risk 

Perception 

and 

Investment 

Decision an 

Empirical 

Study in 

Vietnam 

Independen : 

1. Demographi

c 

Characterist

ics 

Dependen : 

1. Risk 

Perception 

2. Investment 

Decision 

MANOV

A test, 

Multiple 

regressi

ons & 

two way 

ANOVA 

1. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan 

antara persepsi 

risiko dengan 

keputusan investasi. 

2. Pendapatan dan 

pengalaman 

investasi berpegaruh 

signifikan terhadap 

keputusan investasi. 

3. Faktor demografis 

berpengaruh 

signidikan terhadap 

persepsi risiko. 

7. Anastasia 

(2019) 

Heuristic and 

herding bias 

on property 

investment 

decision 

Independen : 

1. Heuristic 

2. herding bias 

dependen : 

property 

investment 

Partial 

Least 

Square 

(PLS) 

1. Heuristic 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan investasi. 

2. herding bias tidak 

berpengaruh 
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decision signifikan terhadap 

keputusan investasi. 

8. (Nguyen 

et al., 

2019) 

The Joint 

Influence Of 

Financial 

Risk 

Perception 

and Risk 

Tolerance On 

Individual 

Investment 

Decision 

Making 

Independen : 

1. Financial 

Risk 

Perception 

2. Risk 

Tolerance 

Dependen : 

Investment 

Decision 

Making 

Explorat

ory 

Factor 

Analysis 

(EFA) 

and 

Confirm

atory 

Factor 

Analysis 

1. Risk Perception 

memiliki hubungan 

negative dengan 

keputusan alokasi 

aset berisiko. 

2. Risk Tolerance 

memiliki hubungan 

langsung dan tidak 

langsung dengan 

keputusan alokasi 

aset berisiko. 

9. Mallik et 

al (2017) 

Impact Of 

Overconfiden

ce And Loss 

Aversion 

Biases On 

Investor 

Decision 

Making 

Behavior: 

Mediating 

Role Of Risk 

Perception 

Independen: 

1. Overconfide

nce 

2. Loss 

Aversion 

Biases 

3. Risk 

Perception 

Dependen: 

Investor 

Decision 

Making 

Linear 

Regressi

on & 

correlati

on 

analysis 

1. Overconfidence 

berpengaruh 

terhadap keputusan 

investasi. 

2. Loss Aversion bias 

berpengaruh 

terhadap keputusan 

investasi. 

3. Risk Perception 

tidak memediasi bias 

overconfidence dan 

keputusan investasi. 

4. Risk Perception 

tidak memediasi 

hubungan antara loss 

aversion bias dan 

keputusan investasi.  

10. Ayu 

Wulandar

i & 

Iramani 

(2014) 

Experience 

Regret, Risk 

Tolerance, 

Overconfiden

ce And Risk 

Perception 

Study On 

Economic 

Lecturer 

Investment 

Decision 

Making 

Independen : 

1. Experience 

Regret 

2. Risk 

Tolerance 

3. Overconfide

nce 

4. Risk 

Perception 

Dependen : 

Investment 

Decision 

Making 

Descript

ive 

analysis 

and 

multiple 

regressi

on 

analysis 

1. Experienced regret 

secara parsial 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

pengambilan 

keputusan investasi. 

2. Risk Tolerance 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pengambilan 

keputusan investasi. 

3. Overconfidence 

secara parsial 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

pengambilan 
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keputusan investasi. 

4. Risk Perception 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pengambilan 

keputusan investasi. 

 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui perilaku herding berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan investasi investor di kota Makassar. 

b. Untuk mengetahui perilaku overconfidence berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan investasi di kota Makassar. 

c. Untuk mengetahui perilaku herding berpengaruh terhadap persepsi 

risiko. 

d. Untuk mengetahui perilaku overconfidence  berpengaruh terhadap 

persepsi risiko. 

e. Untuk mengetahui persepsi risiko berpengaruh terhadap pengambilan 

keputusan investasi investor di kota Makassar. 

f. Untuk mengetahui persepsi risiko mampu memediasi hubungan antara 

perilaku herding terhadap keputusan investasi. 

g. Untuk mengetahui persepsi risiko mampu memediasi hubungan antara 

bias overconfindence terhadap keputusan investasi. 
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2. Kegunaan penelitian  

a. Kegunaan praktis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai contoh dalam mempelajari 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi investor dalam mengambil 

keputusan untuk investasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

berguna bagi para pelaku dan pihak-pihak terkait dalam pasar modal 

untuk menganalisis situasi pasar yang sedang berlangsung dan 

mengenali fenomena perubahan agresifitas investor yang dipengaruhi 

oleh efek herding behavior, overconfidence dan risk perception yang 

terjadi pada investor saat ini dalam pengambilan keputusan. 

b. Kegunaan bagi penulis 

Hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan dan pemahaman atas 

pentingnya edukasi mengenai investasi dan keprilakuan. Selain itu, 

hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai pengambilan 

keputasan dalam sebuah investasi dari seberapa besar pengaruh 

motivasi investasi dan pengetahuan investasi terhadap minat investasi. 

c. Manfaat akademis 

Penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan atau sebagai pembantu 

untuk meneliti mengenai topik bias-bias perilaku dalam pengambilan 

keptuusan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kotribusi 

bagi pengembangan literatur manajemen keuangan, bahan referensi 
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bagi penelitian selanjutnya, serta menambah wawasan bagi 

pembacanya. 

d. Untuk investor 

Untuk membantu investor mengetahui istilan bias dalam perilaku 

keuangan, sehingga dapat menggunakan sumber informasi dengan 

lebih baik dalam pengambilan keputusan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori Keputusan (Decision Theory)  

Teori keputusan adalah sebuah proses  pengambilan keputusan dengan 

melibatkan berbagai pertimbangan dan pertentangan yang terjadi sehingga 

terlihatdilematis dalam diri individu untuk mengambil keputusan. Decision theory 

adalah bidang studi tentang penilaian dan mengarah ke pilihan yang disengaja dan 

biasanya rasional (French, 2001). Decision Theory berbicara mengenai 

pengambilan keputusan yang paling menguntungkan dari lingkungan yang tidak 

pasti. Teori keputusan menyatukan  psikologi, filsafat, statistik dan matematika 

untuk menganalisis proses pengambilan keputusan. Deskriptif, preskriptif, dan 

normatif adalah tiga bidang utama teori keputusan dan masing-masing 

mempelajari jenis pengambilan keputusan yang berbeda (Eggleston, 2017). Teori 

normatif dan teori keputusan deskriptif merupakan metode teori keputusan yang 

paling terkenal. Teori keputusan normatif berdasarkan alasan yang rasional atau 

alasan yang masuk akal atau biasa dikenal dengan istilah teori logika. Sedangkan 

teori keputusan deskriptif berdasarkan empirik yaitu dari hasil pengamatan dan 

percobaan yang biasnya dikuatkan dengan statistik (Sumarwan, 2008). 

Proses pengambilan keputusan memerlukan pemahaman teori keputusan. 

Teori keputusan diawali dengan suatu pemahaman tentang bagaimana individu 

membuat keputusan yang rasional dibawah kondisi ketidakpastian. Teori 

keputusan dianggap paling penting karena dapat membantu memberikan 
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pemahaman mengapa informasi dapat mepengaruhi tindakan yang diambil oleh 

pelaku pembuat keputusan (Yenni, 2016). Dalam teori keputusan menurut Raiffa, 

H. (1968) terkait dengan keputusan dalam bukunya yang berjudul “Decision 

analysis: introductory lectures on choices under uncertainty. Addison-Wesley” 

memperkenalkan tiga pendekatan analisis keputusan yang memberikan pandangan 

lebih akurat dari proses fikir orang rasional. 

1. Analisis Normatif 

Ini berkaitan dengan solusi rasional untuk masalah yang dihadapi 

denganmendeskripsikan keinginan yang harus diupayakan melalui 

keputusan rasional. 

2. Analisis deskriptif 

Ini berkaitan dengan cara yang sebenarnya dalam membuat keputusan. 

3. Analisis preskriptif 

Ini berkaitan dengan saran dan alat praktis yang bisa membantu 

seseorang mencapai hasil yang lebih mendekati hasil analisis normatif. 

Menurut Kengatharan (2014) pengambilan keputusan dapat diartikan 

sebagai proses pemilihan alternatif tertentu dasri sejumlah alternatif. Ini adalah 

kegiatan setelah evaluasi yang tepat dari semua alternatif. Oleh karena itu, 

pengambil keputusan perlu selalu up-to-date dengan memperoleh informasi atau 

pengambil keputusan perlu selalu up-to-date dengan memperoleh informasiatau 

pengetahuan dari berbagai bidang sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas-

tugas yang harus mereka kerjakan. Seseorang dalam membuat keputusan 

seringkali mendapati sedikit kesulitan. Hal ini terjadi karena kebanyakan 
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keputusan yang diambil tidak menentukan hasil yang cukup signifikan dan tidak 

mendapatkan banyak perhatian. 

Ketika membuat keputusan harus memilih satu diantara sejumlah tindakan 

yang mungkin dan memiliki konsekuensi yang signifikan. Menurut Pompian & 

Ising (2006) saat mengambil keputusan yang tidak pasti, terdapat beberapa 

pedoman yang harus diikuiti oleh pembuat keputusan: 

1. Membuat daftar dari semua opsi yangtersedia untuk memperoleh 

informasi baik melalui eksperimen maupun tindakan. 

2. Membuat daftar fenomena yang mungkin terjadi. 

3. Menyusun informasi dan pilihan mengenai asumsi yang terkait. 

4. Urutkan kemungkinan konsekuensi yang akan dihadapi dalam berbagai 

tindakan.  

5. Menentukan kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak pasti. 

Dalam pengambilan keputusan investasi, manusia kadangkala 

dihadapkan pada risiko investasi, yaitu ketidakpastian yang muncul dalam sebuah 

kegiatan investasi. Risiko dapat didefinisikan sebagai ketiakpastian. Semakin 

besar ketidakpastian dalam suatu permasalahan yang harus diambil keputusan, 

makin kompleks proses pengambilan keputusan yang harus ditetapkan. Pada 

dasarnya ada tiga sikap dasar dalam menghadapi risiko yaitu berani mengambil 

risiko, yang kedua menghindari risiko dan yang ketiga cenderung memilih hasil 

yang memiliki ketidakpastian rendah dibanding hasil tertentu yang memiliki 

ketidakpastian yang tinggi atau lebih besar (Sinaga, 2021). Mereka yang 

menghindari risiko cenderung untuk berani mengambil keputusan sehingga akan 
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menggantung permasalahan atau keputusan yang diambil menjadi tidak jelas dan 

meragukan. 

Perilaku seseorang ketika menghadapi permasalahan tentunya berbeda-

beda begitupun dengan pengambilan keputusan. Dalam perspektif islam, investasi 

bagaimanapun bentuknya ketika menghadapi kerugian maupun keuntungan, 

hendaknya menjadi tanggungjawab dan hak kedua pihak dengan akad yang sudah 

diucapkan (Kurniawati, 2018). Allah swt berfirman dalam QS. Al-Ankabut/29 : 2-

3: 

فَ تَ نَّا ٱلَّذِينَ مِن  ۡ  وَلَقَد ٢تَ نُونَ ۡ  لََ يُف ۡ  اْ ءَامَنَّا وَىُمۡ  اْ أَن يَ قُولُوۡ  ركَُوۡ  أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُت

ۡ  لِِِمۡ  قَب ذِبِيَ ۡ  لَمَنَّ ٱلۡ  لَمَنَّ ٱللَّوُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَليََعۡ  فَ لَيَع ۡ  كََٰ   

Terjemahnya: 

“apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) 

mengatakan: ;kami telah beriman;, sedangkan mereka tidak diuji lagi? 

Dan sesungguhnya kami telah menguji orang0orang yang sebelum 

mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar 

dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.” 

(Kementrian Agama RI) 

Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah menyatakan “ ujian ini diberikan 

Allah swt. karena Allah-lah pencipta sebab-sebabnya dan hanya Allah-lah yang 

bisa menghilangkannya. Dan siapapun yang menerima ujian tersebut dan tetap 

mengikuti petunjuk maka jelas keteguhan imannya. Sedangkan, barangsiapa yang 

imannya terguncang karena takut terhadap ujian itu maka imannya telah goya.” 

(al-Riyad, 2015). 
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Ayat diatas menjelakan bahwa tiap-tiap masalah bersumber dari Allah 

swt, dan solusi pemecahan masalahnya pun harusnya melibatkan Allah swt. 

Sebagai manusia yang beriman, kita harus tetap meyakini bahwa Allah- lah 

sebaik-baiknya pemberi keputusan. Akan tetapi ketika menghadapi situasi 

ketidakpastian, masih banyak orang yang secara sistematis tidak mendeskripsikan 

masalah, tidak mencatat semua data yang diperlukan dan tidak menggabungkan 

informasi untuk mengambil keputusan. Kebanyakan orang lebih memilih jalan 

penalaran karena menurutnya ini lebih subjektif dalam menentukan arah tindakan 

degan penilaian dan peferensi dasar mereka.  

Keuangan modern dan ekonomi nonklasik didasarkan pada rasionalitas 

individu dalam membuat keputusan keuangan dan efesiensi pasar keuangan. Hai 

ini berarti bahwa individu berperilaku sebagai pemaksimal utilitias ketika 

mengambil keputusan (Guevara et al., 2020) Keputusan-keputusan yang diambil 

setiap individu dapat dipengaruhi oleh berbagai macam hal, baik dari latar 

belakang maupun pengalaman. Agar setiap individu lebih memahami dan lebih 

tepat dalam mengambil keputusan, maka mereka harus lebih banyak mempelajari 

tentang pengambilan keputusan serta bertukar pengalaman dengan orang lain 

(Andriani et al., 2019). 

Model ekonomi standar memprediksi bahwa pembuat keputusan 

membuat pilihannya untuk memaksimalkan utilitas atau kebahagiaannya. 

Terdapat banyak literatur psikologi yang memunjukkan  bahwa emosi yang positif 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan, perilaku dan 

pemecahan masalah (Hermalin, 2000). 
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B. Behavioral finance theory 

Behavioral finance merupakan pengembangan ilmu yang 

menggabungkan ilmu psikologi dan keuangan. Behavioral finance mempelajari 

hubungan penyimpangan emosional dan psikologi, sehingga mempengaruhi 

perilaku individu (Anastasia, 2019). Teori perilaku keuangan yang didasarkan 

oleh psikologi berusaha untuk mengetahui bagaimana emosi dan kesalahan 

kognitif memengaruhi perilaku setiap investor (Ghalandari & Ghahremanpour, 

2013). Psikologi adalah dasar dari keinginan, tujuan dan motivasi manusia dan 

merupakan dasar dari kesalahan yang bersumber dari manusia (Shefrin & Greed, 

2000). Psikologi kognitif adalah studi ilmiah mengenai kognisi, atau proses 

mental yang diyakini mendorong perilaku manusia. Psikologi kognitif membahas 

mengenai berbagai topik, termasuk ingatan, perhatian, persepsi, representasi 

pengetahuan, penalaran, kreativitas dan pemecahan masalah (Pompian, 2006). 

Perkembangan perilaku keuangan berawal dari karya Tversky (1979), di 

mana pengambilan keputusan yang dianalisis melalui serangkaian eksperimen 

yang dilihat dari sisi kelemahan asumsi rasionalitas, ditemukan bahwa keputusan 

dipengaruhi oleh bias dan psikologis (Guevara et al., 2020). Oleh karenanya, 

Kahneman & Tversky (1979) merumuskan teori prospek sebagai model alternatif 

untuk memberikan penjelasan yang lebih baik dalam perilaku keuangan. Dalam 

pasar saham, dipengaruhi oleh perolehan informasi, preferensi risiko dan faktor-

faktor lain sehingga keputusan dan perilaku investor menjadi tidak rasional. 

Sehingga muncullah prospect theory dalam ilmu perilaku ekonomi. Teori prospek 

menjelaskan mengenai emosi investor dan pengambilan keputusan irasional, 
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kemudian menganalisis perilaku keputusan investasi terhadap investor (Wan, 

2018). 

Kahneman menemukan bahwa keputusan seseorang lebih mengarah ke 

heuristic yang secara sistematis menyimpang dari prinsip-prinsip dasar 

probabilitas.  Pada dasarnya, teori prospek memperlihatkan bagaimana seseorang 

mengevaluasi keuntungan dan kerugian. teori ini menyebutkan dua proses 

pemikiran spesifik yakni editing dan evaluasi (Kahneman & Tversky, 1979). Hal 

ini menunjukkan bahwa proses keputusan seseorang ikut pada beberapa bias 

psikologis yang menyebabkan keputusan investasi yang dibuat investor menjadi 

tidak rasional seperti herding dan overonfidence. 

Perilaku investor yang irasional lebih banyak dipengaruhi oleh faktor 

psikologis yang tidak mengandalkan pemikiran rasional (Luong & Ha, 2011). 

Bakar & Yi, (2016) juga berpendapat bahwa faktor psikologis bergantung pada 

jenis kelamin individu.  Shefrin & Statman (1985)  menilai bahwa salah satu 

gejala psikologis yang sering dialami oleh investor di pasar modal adalah 

ketakutan akan adanya penyesalan yang menyebabkan investor bertindak tidak 

rasional. Karena diketahui bahwa seseorang akan merasa kecewa, marah dan 

sedih jika mereka membuat kesalahan sehingga mereka sangat berhati-hati agar 

penyesalan tersebut dapat dihindari (Suryawijaya, 2003). 

Bidang perilaku keuangan muncul untuk melihat masalah psikologis dan 

sosiologis yang berimbas pada proses pengambilan keputusan (Statman, 2008). 

Perilaku keuangan timbul karena pasar yang tidak efisien. Hal ini dapat 
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menimbulkan anomali pasar. Perilaku keuangan lebih mengarah terhadap perilaku 

investor yang tidak rasional terhadap keputusannya. Investor yang berada di pasar 

yang tidak efisien, dapat mengambil abnormal return (Addinpujoartanto & 

Darmawan, 2020). 

Teori-teori investasi umumnya berawal dari berbagai asumsi. Salah 

satunya ialah manusia selalu berfikir secara rasional dalam setiap pengambilan 

keputusan. Manusia dipandang selalu memperhatikan semua informasi yang ada, 

mampu untuk mempelajarinya dengan baik serta mampu untuk mencari jawaban 

berdasarkan hasil analisis rasional atas informasi tersebut (Suryawijaya, 2003). 

Menurut peneliti hipotesis perilaku investor yang rasional pada dasarnya 

bersumber pada literatur ekonomi klasik dan nonklasik, manusia dianggap mampu 

membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang logis dan transparan. 

Manusia yang berperilaku rasional berusaha untuk memaksimalkan 

kesejahteraan ekonominya yaitu dengan memilih strategi yang bergantung pada 

tujuan pengoptimalan utilitas. Pada hakekatnya, manusia yang rasional adalah 

mereka yang mencoba mencapai tujuan yang ditentukan secara terpisah ke tingkat 

yang komprehensif dan konsisten dengan meminimalkan biaya (Pompian, 2006). 

Investor yang terjung dipasar modal harus benar-benar mengetahui seluk-beluk 

dari instrumen yang mereka investasikan dan menginvestasikan dananya pada 

perusahaan yang layak. Allah swt. berfirman dalam surah An-Nisa/4 : 5 yang 

berbunyi: 
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هَا وَاكْسُوْىُمْ وَق ُ  مًا وَّارْزقُُ وْىُمْ فِي ْ وُ لَكُمْ قِيَٰ فَهَاءَۤ امَْوَالَكُمُ الَّتِِْ جَعَلَ اللَّٰ عْرُوْفاًوْلُوْا لَِمُْ وَلََ تُ ؤْتُوا السُّ قَ وْلًَ مَّ  

Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 

sempurna akalnya, harta yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. 

Berilah mereka belanja dan pakaaian dan ucapkan kepada mereka kata-

kata yang baik.” (Kementrian Agama RI) 

Tafsir Al-Mishbah, berhubungan dengan seorang wali dari anak-anak 

maupun anak yatim agar tidak memberikan harta kepadanya yang belum mampu 

mengelolahnya, hal ini justru akan memberikan kemudharatan daripada manfaat. 

Sebagai wali yang berhak untuk mengelolah harta tersebut dan perlu 

dikembangkan hartanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hasil pengelolaan 

tersebut, karena dalam ayat tersebut dikatakan fiha (هَا  ,bukan minha (وَّارْزقُُ وْىُمْ فِي ْ

artinya harta pokok bukan untuk dibelanjakan untuk kebutuhannya, karena jika 

harta yang pokok digunakan maka habis hartanya. Oleh sebab itu, kata fiha 

merupakan harta yang ada didalamnya yang merupakan hasil daripada harta yang 

dikelola. Dalam aktivitas ekonomi untuk melakukan pengelolaan tersebut adalah 

dengan menginvestasikan modalnya (Shihab, 2003) 

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa memercayakan harta kepada 

orang yang belum mampu mengelolahnya akan menjadi sia-sia atau 

mengakibatkan kerugian, dasar itulah pasar modal baik konvensional maupun 

syari‟ah sudah terbukti mampu untuk mengelolah dana dari investor dengan 

tujuan memperoleh keuntungan. Penanaman modal ini sangat diperbolehkan agar 

harta yang diinvestasikan lebih terurus dengan baik.  
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C. Bias perilaku 

Bias dalam perilaku rasional investor diyakini tidak dapat meningkatkan 

hasil keuangan (Shefrin, 2003). Saat ini investor seringkali mengambil keputusan 

investasi secara tidak rasional. Keputusan seringkali didasarkan pada penilaian 

mereka yang jauh dari asumsi rasional. Ketika investor menghadapi situasi risiko, 

terdapat beberapa objektivitas, emosi dan faktor psikologis lain yang biasanya 

memengaruhi pengambilan keputusan mereka (Wulandari & Iramani, 2014). 

Kahneman & Riepe (1998) mengkategorikan bias perilaku dalam tiga 

alasan: 

1. Bias penilaian (percaya diri, optimisme, melihat ke belakang dan rekasi 

berlebihan terhadap peristiwa yang kebetulan 

2. Kesalahan preferensi (pembobotan probabilitas nonlinier, 

kecenderungan oeang untuk menghargai perubahan, penggunaan harga 

beli sebagai titik acuan, adopsi pandangan pendek versus panjang. 

3. Bias yang berkaitan dengan konsekuensi keputusan (penyesalan 

kelalaian komisi, dan juga berimplikasi pada hubungan antara 

penyesalan dan pengambilan risiko). 

Menurut Pompian (2006) bias perilaku terbagi dalam dua kategori yakni 

kongnitif dan emosional. Dua jenis perilaku ini menghasilkan penilaian yang tidak 

rasional. Bias kognitif berasal dari logika yang salah, maka informasi dan nasihat 

masih bisa  memperbaikinya. Sebaliknya, karena bias emosional berasal dari 

intuisi daripada perkiraan secara sadar maka bias ini sulit diperbaiki. Beberapa 

penelitian juga mengkategorikan bias sebagai heuristik, dan ada juga yang 
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menyebutkannya sebaga keyakinan, penilaian, atau preferensi. Adapun bias 

perilaku dalam hal ini adalah: 

1. Herding 

Theory herd ialah perilaku seseorang yang setiap keputusannya bergantung 

pada orang lain. Teori ini merupakan ilmu filosofis yang dirumuskan oleh seorang 

ahli biologi Inggris yaitu Hamilton Smith, dimana dia berkata “Every member of 

a group that serves itself first and foremost as reducing the risk by engaging in 

group and conduct their behavior without thinking or planning” yang 

menjelaskan bahwa tiap anggota kelompok hanya memikirkan diri mereka sendiri 

mengenai pengurangan risiko yaitu dengan terlibat dalam kelompok dan 

mengikuti perilaku orang-orang didalam suatu kelompok tanpa berfikir atau 

merencanakan (Alquraan et al., 2016). 

Herding adalah kondisi psikologis saat investor mengabaikan keyakinan 

pribadi mereka dan mengikuti keyakinan sebagian besar orang tanpa berpikir 

panjang (Andrea & Welch, 1996). Perilaku herding di pasar keuangan  

digambarkan sebagai kecenderungan perilaku investor untuk mengikuti tindakan 

orang lain (Ghalandari & Ghahremanpour, 2013). Efek dari perilaku herding di 

pasar keuangan ditandai sebagai kecenderungan investor mengikuti gerakan orang 

lain. Investor yang berperilaku herding karena mereka percaya bahwa hal tersebut 

dapat membantu mereka mengetahui informasi yang berguna dan dapat 

diandalkan (Luong & Ha, 2011). Investor yang irasional seringkali hanya 

berpedoman pada naluri, ikut-ikutan atau herding behavior, tidak terbiasa 



43 
 

 

menganalisis secara rinci situasi dan kondisi. Faktor irasional mengacu pada 

psikologi, yang sering ditemukan dalam perilaku herding. 

Perilaku herding dapat diklasifikasikan sebagai perilaku yang disengaja 

dan tidak disengaja. Dalam kasus herding yang disengaja, investor dengan sengaja 

meniru tindakan satu sama lain. Jenis perilaku ini biasanya diamati pada investor 

yang kurang canggih dan mencoba meniru investor yang mapan, karna meniru 

investor yang lebih mapan maka akan menimbulkan biaya yang tinggi. Umumnya, 

perilaku herding yang disengaja dicirikan pada semacam asimetri imformasional 

atau professional. Dalam perspektif asimetri informasional, investor dapat 

berperilaku herding ketika mereka memiliki kekurangan informasional yang bisa 

menjadi kerugian actual yang dirasakan (Andrea &  Welch, 1996). 

2. Overconfidence 

Bias overconfidence mengarah pada keyakinan yang tidak beralasan 

melalui penalaran intuitif, penilaian dan kemampuan kognitif seseorang. Terlalu 

percaya diri mengacu pada cara bias dalam memandang suatu situasi. Ini diamati 

ketika kepercayaan subjektif orang pada kemampuan mereka sendiri lebih besar 

dari kinerja mereka yang sebenarnya (Rahman & Gan, 2020). Seperti yang 

dikatakan Malcolm S. Forbes “Too many people overvalue what they are not and 

undervalue what they are” ini mengindikasikan bahwa seseorang mengatakan diri 

mereka lebih pintar dan memiliki informasi yang lebih baik daripada yang 

sebenarnya mereka miliki (Pompian 2006). Mereka juga melebih-lebihkan 

ketepatan pengetahuan mereka relatif terhadap orang lain (Alquraan et al., 2016). 
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Teori perilaku menilai bahwa investor yang terlalu percaya diri menilai 

kualitas informasi yang mereka ketahui sehingga meremehkan risiko. Menurut 

Baddeley et al (2012) investor yang terlalu percaya diri kecil kemungkinan untuk 

berperilaku herding, karena investor bergantung pada tingkat kepercayaan diri. 

Terlalu percaya diri terjadi saat investor membesar-besarkan keterampilan dan 

pengetahuan mereka sehingga mengabaikan risiko terkait dengan investasi (Tan et 

al., 2012). 

Mereka yang memiliki bias overconfidence, umumnya mendapatkan 

informasi dari penasihat keuangan, atau membaca berita dari internet dan 

kemudian mereka mengambil tindakan membuat keputusan investasi berdasarkan 

pengetahuan yang mereka rasakan. Dari penelitian yang dilakukan oleh Barber & 

Odean (2001) menemukan bahwa investor yang terlalu percaya diri dengan 

melebih-lebihkan kemampuan mereka untuk mengevaluasi perusahaan sebagai 

investasi potensial. Hal ini mengakibatkan, investor tidak dapat membedakan 

informasi yang baik dan yang buruk. 

Lebih lanjut, Barber & Odean (2001) menemukan bahwa investor yang 

overconfidence umumnya dapat berinvestasi secara berlebihan karena meyakini 

bahwa mereka memiliki pemahaman yang tidak dimiliki orang lain. Investasi 

yang berlebihan terbukti menyebabkan return yang buruk dari waktu ke waktu. 

Investor yang terlalu percaya diri memiliki portofolio yang tidak baik, sehingga 

mengambil lebih banyak risiko tanpa memperhatikan risk tolerance, sehingga 

investor tidak mengetahui bahwa mereka menerima lebih banyak risiko daripada 

yang bisa mereka toleransi (Pompian & Ising, 2006). 



45 
 

 

Rasulullah SAW. Bersabda “ Janganlah seseorang itu memutuskan 

(perkara) antara dua orang sedangkan dia dalam keadaan marah” (HR. Muttafakun 

„alaih”. Hadis ini dipahami bahwa investor dilarang mengambil keputusan apabila 

dalam keadaan kondisi marah, panik atau keadaan emosinya tidak stabil, karena 

hal ini dapat memengaruhi kapasitas, kapabilitas, dan profesionalitas dalam 

pengambilan keputusan. 

Seorang individu sulit mengambil keputusan karena berfikir bahwa 

efeknya tidak sesuai dengan kenyataan yang diharapkan. Ketidak kenyataan tidak 

sesuai dengan harapan maka seseorang akan menyalahkan keputusan yang telah 

mereka ambil. Sedangkan islam melarang umatnya untuk menyesali atas apa yang 

telah terjadi. Rasulullah bersabda “apabila engkau tertimpa suatu kegagalan, 

janganlah engakau berkata seandainya aku berbuat demikian tentu tidak akan 

begini atau begitu, akan tetapi katakanlah   ُفَ عَلَ  شَاءَ  وَمَا اللَّوِ  قَدَر yang artinya ini 

telah ditakdirkan oleh Alah swt. dan Allah swt berbuat apa yang ia kehendaki. 

Karena sesungguhnya ucapan seandainya akan membuka (pintu) perbuatan 

syaitan”. (HR. Muslim). 

D. Persepsi Risiko 

Persepsi risiko merupakan cara seorang untuk menafsirikan risiko yang 

berbeda antara perkiraan atau pemikiran dengan kenyataan yang terjadi. Persepsi 

memiliki peran penting terhadap risiko yang ada pada setiap instrument investasi 

terkait perilaku manusia dalam pengambilan keputusan karna persepsi merupakan 

tahap pertama yang terkait dengan reaksi terhadap risiko. 
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Persepsi risiko dapat diselidiki dengan cara menanyakan langsung kepada 

para pelaku investasi tentang apa yang muncul di benak mereka ketika 

memikirkan risiko investasi. Investor yang cenderung menganggap berada pada 

situasi berisiko ketika mengalami kerugian akibat mengambil keputusan yang 

buruk. Ketika investor dihadapkan pada situasi pengambilan keputusan yang sama 

maka setiap individu memiliki persepsi risiko yang berbeda-beda yang sesuai 

dengan pemahamannya mengenai risiko dan dampaknya (Fahmi & Raprayogha, 

2021). 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Mutawally & Haryono (2019) 

menemukan bahwa persepsi risiko dapat menyebabkan investor lebih memilih 

untuk mengurangi kehati-hatiannya dalam berinvestasi. Hal ini mengarah pada 

kurangnya pengetahuan serta hanya memanfaatkan pengalaman investasi di masa 

lalu. Umumnya, dalam investasi terdapat dua karakteristik penting, yaitu waktu 

dan risiko. Ini menjadi penting karena investasi terjadi pada masa sekarang 

sedangkan besarnya return belum bisa dipastikan (Baghani & Sedaghat, 2016). 

Menurut Rane et al (2011) risk perception is a commucation source which 

can prepare investors to obtain risk according to their understanding and 

psychological factors, ini menjelaskan bahwa persepsi risiko adalah sumber 

komunikasi yang dapat mempersiapkan investor untuk memperoleh risiko sesuai 

pemahaman dan faktor psikologisnya. Risiko dalam pengertian tradisional 

merupakan kemungkinan menemukan kegagalan, kehilangan dan bahaya. Dalam 

kegiatan usaha terutama berinvestasi tidak seorangpun yang menginginkan 

terjadinya kerugian. Kaidah Syariah tentang imbal hasil dan risiko merupakan Al 
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ghunmu bil ghurmi, artinya risiko akan selalu menyertai setiap ekspektasi 

pengembalian atau imbal hasil. 

Dalam usaha mencari nafkah, seseorang mungkin akan dihadapi dengan 

banyaknya ketidakpastian. Boleh saja seseorang memiliki planning  mengenai 

investasi, namun mereka tidak dapat memastikan  hasil dari investasi tersebut 

apakah untung atau rugi. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah 

Luqman/31 : 34 yang berbunyi : 

وَ عِنْدَه اعَةِ  عِلْمُ  ۡ  اِنَّ اللَّٰ اذَا نَ فْسٌ  تَدْريِْ  وَمَا ۡ  الََْرْحَامِ  جِ  مَا وَيَ عْلَمُ  ۡ  الْغَيْثَ  وَيُ نَ زِّلُ  ۡ  السَّ  تَكْسِبُ  مَّ
وَ  اِنَّ  ۡ  تََوُْتُ  ارَْضٍ  باَِيِّ  ۡ  نَ فْسٌ  تَدْريِْ  وَمَا ۡ  غَدًا رٌ عَ  اللَّٰ ࣖلِيْمٌ خَبِي ْ  

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-nya sajalah pengetahuan tentang 

hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa 

yang ada dalam Rahim. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui 

dengan pasti apa-apa yang diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun 

yang dapat dibumi dimana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui Lagi Maha Mengenal.” (Kementrian Agama RI). 

Ayat diatas menjadi dasar adanya konsep risiko dalam islam, khususnya 

kegiatan usaha ekonomi yaitu investasi.Allah swt. secara jelas menyatakan bahwa  

kita sebagai manusia biasa tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok. Karena 

ketidaktahuan inilah, manusia diperintahkan untuk berusaha. Salah satunya 

dengan jalan berinvestasi untuk masa depan yang tidak pasti. Hasil dari usaha 

yang dilakukan ini adalah kuasa Allah swt.  

,Al-Tafsir Al-Musyassar, mengartikan ayat diatas “ Dan tiada seorangpun 

yang dapat mengetahui dengan apa yang akan diusahakan besok” Allah swt. 

mengetahui apa yang diperolehsetiap individu dan mengetahui apa yang 
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dilakukan individu pada keesokan harinya, padahal sesorang tersebut tidak 

mengetahuinya‟. Maksudnya adalah walaupun manusia tidak tahu menahu apa 

yang akan terjadi keesokan harinya atau masa depannya dengan selalu berusaha 

misalnya dengan berinvestasi. Hasil dari usaha yang dilakukan merupakan kuasa 

Allah swt, yang paling penting adalah niat dengan tujuan mengharapkan ridha 

Allah (Al-Qarni, 2009). 

Ayat diatas mengatakan bahwa dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan 

manusia pasti akan menimbulkan dua konsekuensi dimasa depan, yaitu baik itu 

kerugian maupun keuntungan. Manusai tidak bisa menjmain bahwa investasi yang 

mereka lakukan akan mendapatkan keuntungan. Oleh karenanya, sebagai investor 

yang irasional perlu mempersepsikan risiko sebelum melakukan investasi.  

E. Keputusan investasi 

Studi tentang teori investasi berperan yang sangat penting dalam 

kehidupan. Keputusan investasi menyinggung mengenai di mana dana akan 

diinvestasikan. Ini dibuat oleh investor atau direktur dan manajer investasi 

perusahaan. Investor disini sebagai seorang individu yang menggunakan uang 

untuk produk invetasi yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. 

Titik fokus investor ialah dapat memaksimalkan keuntungan sambil 

meminimalkan risiko (Rahman & Gan, 2020). Karena adanya korelasi positif 

antara pasar saham dengan perekonomian maka pasar saham akan berpengaruh 

positif terhadap perkembangan ekonomi. Keputusan investor memegang perang 

penting dalam menentukan trend pasar. Oleh karenaya, penting untuk mengetahui 

faktor perilaku yang memengaruhi keputusan investasi investor dan bagaiman 



49 
 

 

faktor-faktor ini memengaruhi kinerja investasi mereka (Ghalandari & 

Ghahremanpour, 2013). 

Dengan melakukan investasi seseorang dapat meningkatkan pendapatan, 

artinya dengan melakukan investasi seseorang dapat mencapai kebebasan 

finansial tanpa perlu khawatir dengan inflasi. Investasi adalah jawaban untuk 

seseorang yang mempunyai rencana masa depan. Seperti membeli rumah, mobil, 

melanjutkan pendidikan, liburan, dana pensiun, dan lain sebagainya. Menurut 

Djazuli dan dalam Pardiansyah (2017) didalam perspektif islam, investasi 

termasuk dalam bagian fikih muamalah, yaitu “asal hukum dalam semua bentuk 

muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Hal 

ini dibuat karena islam memperhatikan hak semua pihak dan menghindari sifat 

saling mengzalimi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dalam berinvestasi 

para investor diwajibkan untuk tahu menahu mengenai batasan dan aturan 

berinvestasi. 

Investasi yang tidak diperbolehkan yaitu investasi yang mengandung 

kebohongan dan penipuan atau yang mengandung unsur-unsur kegiatan yang 

dilarang dalam syariat islam. Dalam islam, berinvestasi sangat dianjurkan, karena 

di dalam ajaran islam harta yang diperoleh bukan hanya untuk disimpan begitu 

saja, akan tetapi harus diproduktifkan agar bisa mendatangkan manfaat di masa 

depan. Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam surah Al-Hasyr/59 : 7 yang 

berbunyi : 

 ... ۡ  يَْ الََْغْنِيَاءِۤ مِنْكُمْ ب َ  ۡ   دُوْلَةً  يَكُوْنَ  لََ  كَيْ 
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Terjemahnya: 

“…agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja 

diantara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah. Dan 

apa yang dilarangnya supaya harta itu tidak beredar diantara orang-orang 

kaya saja di antara kalian”. (Kementrian Agama RI). 

Anjuran untuk berinvestasi juga tertulis dalam QS Yusuf/12 : 47-49 : 

 ثَُّ ٧٤ - تأَْكُلُوْنَ  مَِِّّّا قَلِيْلً  اِلََّ  ۡ  ۡ  بلُِوۡ  فَمَا حَصَدْتُُّّْ فَذَرُوْهُ حِْ سُنْ  ۡ  قاَلَ تَ زْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيَْ دَابَاً
لِكَ  بَ عْدِ  ۡ  مِنْ  يأَْتِْ  مْتُمْ  مَا يَّأْكُلْنَ  شِدَادٌ  سَبْعٌ  ذَٰ  بَ عْدِ  ۡ  مِنْ  يأَْتِْ  ثَُّ ٧٤ - تُُْصِنُ وْنَ  مَِِّّّا قلَِيْلً  اِلََّ  لَِنَُّ  قَدَّ

لِكَ   ٧٤ - ࣖعَامٌ فِيْوِ يُ غَاثُ النَّاسُ وَفِيْوِ يَ عْصِرُوْنَ  ذَٰ

 ٧٤ - ࣖالنَّاسُ وَفِيْوِ يَ عْصِرُوْنَ 
Terjemahnya: 

“Dia berkata kamu bercocok tanam tujuh tahun sebagaimana biasa, maka 

apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit 

untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan dating tujuh tahun yang 

amat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk 

menghadapinya kecuai sedikit dari apa-apa yang kamu simpan. 

Kemudian setelah itu, akan dating tahun yang padanya manusia diberi 

hujan (dengan cukup) di masa itu mereka memeras”. (Kementrian 

Agaam RI). 

Ayat diatas menjelaskan ketika raja bermimpi dan para masyarakat 

bertanya kepada Nabi Yusuf as. kemudian dijawab oleh nabi Yusuf as. agar 

menanam gandum pada masa tujuh tahun seperti biasanya dengan baik, karena 

tujuh tahun yang akan datang akan terjadi kekurangan bahan makanan dan terjadi 

kekeringan yang panjang, dan setelah itu keadaan Kembali normal. Maka untuk 

menanggulangi masalah ketika terjadi kekeringan dan masa yang sangat sulit ini 

dengan menyimpan hasil dari menanam dengan sungguh-sungguh tersebut setelah 

tujuh tahun. 
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Ayat diaats mengajarkan bahwa kita sebagai manusia tidak tahu menahu 

tentang apa yang kaan terjadi di masa depan. Oleh karenanya, untuk 

mengantisipasi adanya sesuatu yang tidak diinginkan maka dengan melakukan 

investasi merupakan cara terbaik untuk menghadapi hal itu. Dlaam ayat diatas 

diterangkan bahwa nabi Yusuf as melakukan investasi jangka waktu tujuh tahun 

untuk mrnghadapi paceklik tujuh tahun kemudian, maka kita sebagai manusia 

yang tidak tahu mengenai ketidakpastian di masa depan juga perlu 

mempersiapkan sesuatu yang kaan datang dengan hal baik seperti yang 

dicontohkan nabi Yusuf as. dengan melakukan investasi sedini mungkin. 

Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang dikemukakan oleh Syaikh Dr. 

`Umar bin `Abdul `Aziz al-Matrak (Al-Matrak, al-Riba wa al-Mu‟amalat al-

Masyhrafiyyah, [Riyadh: Dar al-„Ashimah 1417 H], h. 369-375, yaitu “ saling 

bermusahamah (saling bersaham) dan bersyarikah dalam perusahaan tesebut 

dengan menjualbelikan saham. Apabila perusahaan tersebut dikenal dan tidak ada 

unsur ketidakpastian maka hukumnya boleh. Hal ini disebabkan karena saham 

merupakan bagian dari modal yang mampu memberikan keuntungan sebagai hasil 

dari perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal, tanpa diragukan.” 

Kegiatan investasi merupakan landasan teori untuk menentukan bagaimana 

investor menginvestasikan dananya. Pelopor teori investasi tradisional terutama 

teori portofolio  modern adalah Markowitz (1952) seorang ekonomi Amerika 

terkenal dan peraih nobel di bidang ekonomi yang mengusulkan teori investasi 

portofolio modern (Yin, 2019). Portofolio modern metode Markowitz menurut 

Hartono dalam Rolanda (2015)  metode markowitz membentuk perangkat yang 
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efisien dan portofolio yang optimal dengan pendekatan kuantitatif dengan 

menghubungkan risiko yang diukur dengan deviasi standar atau varian dengan 

ekspektasi return atau rata-rata return (mean), sehingga metode ini juga dikenal 

dengan  mean variance method. Teori ini mengarah pada strategi investasi yang 

dapat menghasilkan return yang maksimal dengan risk yang minimal. 

Dalam pengambilan keputusan investasi investor harus memilih portofolio 

dengan hasil maksimal. Akan tetapi pengambilan keputusan investasi harus 

mempertimbangkan faktor risiko, durasi investasi dll (Sitek, 2020). Dari studi 

yang dilakukan oleh Hoffmann et al (2012) menemukan bahwa investor dalam 

mengambil keputusan investasi didorong oleh tujuan yang terkait dengan 

spekulasi yaitu aspirasi dan omset yang tinggi, mengambil lebih banyak risiko, 

menilai diri mereka lebih maju dibandingkan investor yang mengambil keputusan 

investasi untuk kebutuhan membangun keuangan atau menabung untuk pensiun. 

Lebih lanjut Hoffmann et al (2012) menemukan bahwa investor yang 

mengandalkan analisis fundamental memiliki aspirasi dan perputaran yang lebih 

tinggi, mengambil lebih banyak risiko, lebih percaya diri daripada investor yang 

mengandalkan analisis teknis. 

Menurut Kahneman & Riepe (1998) dari karyanya yang pertama kali 

menghubungkan teori keputusan dan nasihat keuangan mengatakan bahwa “untuk 

menasihati secara efektif maka penasihat dituntun untuk memberikan gambaran 

yang akurat dari kelemahan kognitif dan emosioal investor yang berhubungan 

dengan pengambilan keputusan investasi. Karena penilaian mereka terkadang 

salah mengenai kepentingan dan keinginan mereka sendiri. Investor cenderung 
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mengabaikan fakta yang relevan dan mengabaikan batas kemampuan mereka 

untuk meenrima nasihat tentang keputusan yang mereka buat”. 

Teori Kahneman dan Tversky dalam Wan (2018) juga menyebutkan bahwa 

pengambilan keputusan biasanya melalui dua tahap yaitu tahap koreksi dan tahap 

evaluasi. Pada tahap koreksi, investor mengumpulkan informasi, memisahkan dan 

menyamaratakan informasi untuk menentukan keputusan yang tepat. Jika hasil 

keputusan lebih baik dari titik referensi, maka akan mendapatkan keuntungan dan 

jika tidak maka akan mendapatkan kerugian. Di tahap ini terdiri dari pengkodean, 

kombinasi, pemisahan, pembatalan, penyederhanaan, dan pengecekan dominan. 

Tahap kedua dalam Wan (2018) ialah tahap evaluasi. Di tahap ini, pengambil 

keputusan mengevaluasi nilai yang diharapkan yang dikoreksi sebelumnya dengan 

pengukuran subjektif dan memilih rencana pengambilan keputusan yaitu dengan 

mengevaluasi dan memilih yang terbaik. Ukuran nilai yang diharapkan pada tahap 

ini ditentukan oleh fungsi nilai dan fungsi bobot keputusan secara bersama-sama. 

Seseorang akan menduga-duga mengenai kemungkinan terjadinya berbagai hasil 

saat membuat keputusan dan membuat pilihan yang tepat melalui penalaran 

probabilitas. Zhong (2018) juga mengatakan bahwa metode evaluasi membuat 

keputusan menjadi lebih masuk akal dan secara efektif dapat mengatasi kekeliruan 

dalam  pengambilan keputusan investasi. 

Menurut Ghalandari & Ghahremanpour (2013) keputusan investasi dan 

alokasi modal memainkan perang penting. Ketika membeli saham, investor akan 

memilih perusahaan dengan saham yang lebih tinggi, serta lebih memilih untuk 

berinvestasi pada pada saham jangka pendek atau jangka menengah atau jangka 
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Perilaku 

herding (X1) 

panjang dengan alokasi modal yang memadai. Ghalandari & Ghahremanpour 

(2013) juga menyebutkan bahwa investor dengan jumlah investasi yang lebih 

tinggi memiliki banyak keuntungan, artinya investor yang lebih banyak 

mencadangkan uangnya untuk investasi berikutnya kemungkinan akan 

mendapatkan keuntungan. Keputusan investor di pasar saham berperan penting 

dalam menentukan trend pasar yang dapat mempengaruhi perekonomian. Untuk 

memahami dan memberikan penjelasan yang tepat atas keputusan investor, 

penting untuk mengeksplorasi faktor perilaku apa yang mempengaruhi keputusan 

investor (Kengatharan & Kengatharan, 2014). Adapun faktor perilaku yang dapat 

memengaruhi keputusan investasi yaitu adanya bias overconfidence, herding 

behavioral yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh persepsi risiko. 

F. Kerangka Fikir 

Berdasarkan tinjauan teoritis, pada penelitian ini dapat dirancang suatu 

kerangka fikir untuk menggambarkan hubungan atau kaitan antara variabel-

variabel yang terdapat pada penelitian ini. Kerangka fikir dapat dilihat sebagai 

berikut: 

 

Gambar 2. 1 

Kerangka Konsep Hubungan Antara Bias Perilaku, Persepsi Risiko dan 

Keputusan Investasi 
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Keterangan: 

1. Perilaku herding dianggap berpengaruh terhadap keputusan investasi.  

2. Bias overconfidence dianggap berpengaruh terhadap keputusan investasi. 

3. Perilaku herding dianggap berpengaruh terhadap persepsi risiko. 

4. Bias overconfidence dianggap berpengaruh terhadap persepsi risiko. 

5. Persepsi risiko dianggap berpengaruh terhadap keputusan investasi. 

6. Persepsi risiko dianggap mampu memediasi hubungan antara perilaku 

herding terhadap keputusan investasi. 

7. Persepsi risiko dianggap tidak mampu memediasi hubungan antara bias 

overconfidence terhadap keputusan investasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini membahas 

hubungan antara perilaku herding dan overconfidence terhadap pengambilan 

keputusan investasi dengan persepsi risiko sebagai variabel intervening. Penelitian 

ini dipilih karena metode kuantitatif dirancang untuk memberikan ringkasan data 

yang lebih umum mengenai fenomena yang diteliti dan bertujuan untuk menguji 

dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat melalui beberapa tes pengelolaan 

data. 

Pengumpulan data menggunakan analisis data yang bersifat kuantitatif 

statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis mengenai hubungan antara 

perilaku herding dan overconfidence terhadap pengambilan keputusan investasi 

dengan persepsi risiko sebagai variabel intervening, kemudian diolah 

menggunakan software SmartPLS.  

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar. Karena merupakan salah 
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satu kota besar di Indonesia bagian timur. Sebagai kota metropolis, Makassar 

menduduki posisi tertinggi dengan pertumbuhan ekonomi diatas 9 persen. 

Pembangunan infrastruktur yang terus-menerus, seperti pembangunan jalan tol 

layang dan wahana bermain kelas duia Trans Studio merupakan salah satu faktor 

pendorong perputaran ekonomi di Kota Makassar (RakyatSulsel, 2012). Makassar 

merupakan daerah penyumbang investasi terbesar di Sulawesi Selatan pada 

triwuln I 2021 dengan total investasinya sebesar Rp4,44 triliun atau 68% 

(Antaranews, 2021) .  

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih 

karena pengumpulan datanya bisa penyebaran kuisioner, serta menggunakan data 

statistik sebagai alat untuk menghemat waktu dan sumber daya karena data dapat 

dihitung oleh komputer melalui penggunaan aplikasi statistik yaitu SmartPLS. 

Pendekatan kuantitatif juga melibatkan lebih banyak subjek dan akurasi 

hasil yang lebih besar. Penelitian ini dipilih karena metode kuantitatif dirancang 

untuk memberikan ringkasan data yang lebih umum mengenai fenomena yang 

diteliti.  Secara spesifik, penelitian ini menggunakan desain penelitian korelasi, 

karena di dalam penelitian ini mencoba untuk menemukan ada atau tidaknya 

hubungan antara perilaku herding dan overconfidence terhadap pengambilan 

keputusan investasi dengan persepsi risiko sebagai variabel intervening. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah mereka memiliki hubungan yang erat 

dengan masalah yang sedang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah para 
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investor di Kota Makassar. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

metode random sampling, yaitu purposive sampling dengan kriteria yaitu seorang 

investor dengan pengalaman investasi minimal 1 tahun yang berdomisili di kota 

Makassar. Dalam penelitian ini, pengukuran sampel menggunakan rumus Hair 

(2014), yaitu 10 x n indikator. Maka sampel dalam penelitian ini sebanyak 250 

responden. Untuk hasi yang lebih baik Hair menyatakan bahwa untuk 

mendapatkan pengukuran yang dianggap baik, maka jumlah partisipan adalah 

100-200. 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer dikumpulkan melalui pembagian kuisioner kepada investor di 

Kota Makassar. Penggunaan kuesioner memiliki manfaat tersendiri yaitu lebih 

murah dan lebih cepat dikelola untuk memperoleh informasi dalam jumlah besar 

dari banyaknya sampel. Karena dikelola sendiri, maka peneliti tidak perlu 

menyewa surveyor untuk melakukan wawancara tatap muka, maka penggunaan 

kuisioner merupakan cara yang hemat untuk mengumpulkan informasi. Selain 

murah kuisioner juga merupakan cara praktis untuk mengumpulkan data, karena 

peneliti dapat mengajukan beberapa pertanyaan dalam jumlah yang besar tentang 

subjek apapun  dengan format pilihan ganda atau pilihan terbuka.    

2. Data Sekunder 

Data diperoleh dari beberapa literatur, seperti dari media cetak elektronik, 

jurnal, buku, website, media sosial dan informasi lain yang relevan dengan 

penelitian ini.  
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E. Metode Pengumpulan Data 

1. Survei Kuisioner 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan mengumpulkan data primer berupa informasi dari investor. Teknik 

pengumpulan data ini dikenal sebagai wawancara tertulis. Ini dilakukan dengan 

menyusun pertanyaan-pertanyaan mengenai variabel yang diteliti dan harus diisi 

oleh respoden dengan memilih salah satu alternatif jawaban yang telah disediakan 

peneliti, ini bertujuan untuk memperoleh data primer dalam penelitian.   

2. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan ini digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat 

sekunder. Ini bertujuan untuk mengetahui dan memperjelas teori-teori yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini  digunakan untuk mengumpulkan, mengukur, dan 

menganalisis data. Karena penelitian menggunakan kuisioner yang merupakan 

daftar pertanyaan yang telah disediakan oleh peneliti. Ini dipilih karena, kuisioner 

mudah dalam memberikan penilaian, mudah dalam memberikan kode dan 

responden tidak perlu menulis banyak. 

Skala pengukuran menggunakan lima kategori pilihan jawaban yaitu 

Sangat Setuju (SS) dengan nilai 5, Setuju (S) dengan nilai 4, Kurang Setuju (KS) 

dengan nilai 3, Tidak Setuju (TS) dengan nilai 2, Sangat Tidak Setuju (STS) 

dengan nilai 1.  
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G. Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Model 

Partial Least Square (SEM-PLS) yang menjadi pilihan peneliti sebagai 

pendekatan untuk menguji semua hipotesis. PLS digunakan untuk menjelaskan 

ada tidaknya hubungan antar variabel laten. Hair dkk (2014) mengungkapkan jika 

ingin menguji model penelitian yang kompleks secara simultan maka SEM-PLS 

sangat tepat digunakan karna mampu melakukan pengujian tersebut. Analisis 

SEM-PLS juga diyakini mampu menganalisis unobserved variables dan 

memperhitungkan kesalahan yang terjadi pada pengukuran variabel tersebut 

(Smith dan Langfield, 2004; Sholihin dan Ratmono, 2013; Hair dkk., 2014). 

Analisis SEM-PLS terdiri dari dua sub model yakni, model pengukuran 

(measurement model) atau outer model dan struktural (structural model) atau 

inner model. 

1. Uji Model Pengukuran atau outer model 

Model pengukuran ini bertujuan untuk menguji validitas internal dan 

reliabilitas. Dengan menggunakan outer model ini, dapat memberikan gambaran 

bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. Prosedur 

pengujian validitas adalah: 

a. Convergent Validity 

Convergent validity adalah menyesuaikan skor item dengan construct 

score yang menghasilkan nilai loading factor. Nilai yang diharapkan 

adalah 0,50 sampai 0,60 (Ghozali & Latan, 2015).  

b. Discriminant Validity 
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Discriminant validity adalah cross loading antara indikator dengan 

konstruknya dengan membandingkan nilai loading pada konstruk yang 

dimaksud harus lebih tinggi disbanding dengan nilai loading dengan 

konstruk lainnya. Model dikatakan discriminant validity yang baik jika 

nilai AVE >0,50.  

 

 

c. Reliability 

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil atau pengukuran dapat 

dipercaya serta memberikan hasil pengukuran yang relatif konsisten 

setelah dilakukan beberapa kali pengukuran. Konstuk yang reliabel 

ketika nilai composite reliability dan Cronbach alpha  >0,60 (Ghozali 

& Latan,2015). 

2. Uji Model Struktural  

Melakukan uji structural model dengan tujuan untuk mengidentifikasi ada 

atau tidaknya pengaruh antar variabel atau korelasi antara konstruk-konstruk yang 

diukur. structural atau inner model dapat diukur dengan melihat nilai R-Square 

Model yang menunjukkan seberapa besar pengaruh antar variabel dalam model. 

R-square yang terdapat pada model Partial Least Squares dapat dievaluasi 

dengan melihat Q-square (Predictive Relevance) untuk model variabel. Q-square 

berfungsi untuk mengukur seberapa baik nilai observasi yang didapat dari model 

dan estimasi parameternya. Suatu model mempunyai nilai Predictive Relevance 
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ijika nilai Q-Square lebih besar dari 0 (nol), sedangkan suatu model yang kurang 

memiliki  Predictive Relevance mempunyai nilai Q-Square kurang dari 0 (nol). 

3. Uji Hipotesis 

Ini bertujuan untuk mengetahui signifikan pengaruh antar variabel dengan 

mengamati nilai koefisien parameter dan nilai signifikan T statistik melalui 

metode bootsrapping. (Ghozali & Latan, 2015). Menurut Ghozali (2016) 

Signifikan nilai t-tabel 1,96 (signifikan level 10%), nilai t-tabel 1,96 (signifikan 

level 5%) dan untuk nilai t-tabel 2,58 (signifikan level 1%). Uji hipotesis untuk 

outer model dengan indikator reflektif dilakukan dengan melihat nilai T-statistik 

loading dan membandingkan dengan nilai t-tabel = 1,96 pada tingkat signifikan 

5%. 

Jika T-statistik > t-tabel maka indikator reflektif valid dan reliable sebagai 

pengukur konstruk. Maka untuk alpha 5% nilai t-tabel yang digunakan adalah 

1,96. Dasar yang digunakan dalam pengujian hipotesis secara langsung adalah 

output gambar maupun nilai yang terdapat pada output patch coefficient jika nilai 

T statistik lebih besar dibanding dengan T tabel dan P-value lebih kecil daripada 

tingkat signifikan yang digunakan 5%. 

4. Uji Variabel Mediasi 

Uji pengaruh tidak langsung atau uji mediasi dilakukan untuk mendeteksi 

kedudukan variabel mediasi di dalam model. Pengujian mediasi dilakukan melalui 

specific Indirect Effect. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel 

Persepsi Risiko (Z) mampu memediasi pengaruh antara Herding Behavior dan 

Overconfidence Biases terhadap keputusan Investasi. Variabel intervening dinilai 
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mampu memediasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen jika 

nilai T statistik lebih besar dibanding dengan T tabel dan P-value lebih kecil 

daripada tingkat signifikan yang digunakan 5%. 

 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kota Makassar 

Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan kota dalam wilayah 

provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar dibentuk berdasarkan undang-undang 

Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan aerah-daerah tingkat II di Sulawesi, 

sebagaimana yang tercantum dalam Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 

1959 Nomor 74. Kota Makassar menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan 

berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 1965. 

Pada tanggal 1 September 1971, nama kota Makassar diubah menjadi 

Ujung Pandang, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1971. 

Wilayahnya dimekarkan dari 21 km2 menjadi 115,87 km2, yang terdiri dari 11 

wilayah kecamatan dan 62 lingkungan dengan penduduk sekitar 700 ribu jiwa 
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(Kasim, 2011). Nama Ujung Pandang dipakai sekitar tahun 1958-2000. adapun 

perubahan nama Makassar dengan Ujung Pandang ini dilator belakangi oleh nama 

Makassar yang menjadi nama sebuah suku bangsa di Makassar (majalah Tempo, 

1977). 

Nama Makassar diganti menjadi Ujung Pandang ditahun 1971 dan 

dibicarakan kembali dalam sebuah petisi dari 3 orang tokoh (Prof. Andi Zainal 

Abidin Faried SH, DR. Mattulada dan drs. H.D. Mangemba) yang meminta agar 

nama Ujung Pandang diubah kembali menjadi Makassar. Perubahan ini juga 

sesuai dengan kemauan masyarakat Ujung Pandang dan dukungan DPRD Ujung 

Pandang, pada pasal 5 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1999, bahwa 

perubahan nama daerah ditetapkan dengan peraturan peemrintah. Hingga sampai 

tanggal 13 oktober 1999, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 

1999 nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.  

Kota Makassar terbagi atas 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Bagian utara 

kota terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan 

Tallo, dan Kecamatan Ujung Tanah. Dibagian selatan terdiri atas Kecamatan 

Tamalate dan Kecamatan Rappocini. Di bagian timur terdiri atas kecamatan 

Manggala dan Kecamatan Panakkukang. Bagian barat adalah Kecamatan Wajo, 

Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, 

kecamatan Mamajang dan Kecamatan Mariso. 

Hingga tahun 2021 Kota Makassar telah berusia 415 tahun sesuai dengan 

peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar 

tanggal 9 November 1607, dan terus bertumbuh menjadi sebuah kota dunia 
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dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat progresif dari berbagai sektor, mulai 

dari sektor trasnportasi, yaitu memiliki bandara internasional Sultan Hasanuddin, 

memiliki terminal Region Daya dan Terminal Region Daeng Tata serta pelabuhan 

Kota Makassar. selain itu, Makassar menduduki posisi tertinggi dengan 

pertumbuhan ekonomi diatas 9 persen. Pembangunan infrastruktur yang terus-

menerus, seperti pembangunan jalan tol layang dan wahana bermain kelas dunia 

Trans Studio merupakan salah satu faktor pendorong perputaran ekonomi di Kota 

Makassar (RakyatSulsel, 2012). 

 

 

 

 

Gambar 4. 1  

Grafik Investasi Sulawesi Selatan Berdasarkan Kabupaten/Kota 

          

    Sumber: DPMPTSP 2021, diolah 
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 Dalam laporan perekonomian provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 

Makassar merupakan daerah penyumbang investasi terbesar di Sulawesi Selatan 

pada triwulan I 2021 dengan total investasinya sebesar Rp4,44 triliun atau 68%.  

B. Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini merupakan masyarakat Kota Makassar 

yang berjumlah 253 orang. Responden dipilih secara random antara perempuan 

dan laki-laki dari 14 kecamatan yang ada Kota Makassar. Adapun penyebaran 

kuesioner dalam penelitian ini melalui google form. Adapun beebrapa 

karakteristik responden dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:  

 

 

1. Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4. 1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frequensi Persentase (%) 

Valid 

Laki-laki 159 63% 

Perempuan 94 37% 

Total 253 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah responden 

sebanyak 253 orang. Adapun jumlah laki-laki yaitu sebanyak 159 orang atau 

sekitar 63% dari total sampel dan perempuan yaitu 94 orang atau sekitar 37% dari 
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total sampel. Hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki sebagai proporsi 

yang lebih besar dibandingkan jenis kelamin perempuan. 

2. Berdasarkan Usia 

Berdasarkan responden menurut umur, dilakukan untuk mengetahui 

Batasan usia responden, yang dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4. 2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Umur Frequensi Persentase (%) 

17-25 159 62,8% 

26-35 82 32,4% 

36-45 11 4,3% 

>46 1 0,4% 

Jumlah 253 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022 

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah responden diusia 17-20 tahun 

berjumlah 20 (8%), usia 21-25 tahun dengan jumlah responden paling banyak 

yaitu 199 (56%), usia 31-40 tahun dengan jumlah responden sebanyak 32 (13%), 

sedangkan responden paling sedikit mengisi kuesioner adalah usia >41 tahun  

berjumlah 2 (1%) orang. 

3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Dari 253 responden, tingkat Pendidikan terakhir yang dimiliki masyarakat 

Kota Makassar dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok yakni: SMP, SMA, D-3, 

dan S-3. Adapun deskripsi resonden menurut jenis Pendidikan terakhir dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4. 3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
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Pendidikan Frekuensi Persentase 

SMP 1 0,4% 

SMA 74 29,2% 

D1/D2/D3 16 6,3% 

S1/S2/S3 162 61,1% 

Jumlah 253 100% 

           Sumber: Data Primer yang diolah, 2022 

Berdasarkan dari tingkat pendidikan yang telah ditentukan, dari 253 

terdapat 1 orang memiliki tingkat SMP, 74 responden yang memiliki tingkat 

pendidikan SMA, 16 responden yang memiliki tingkat pendidikan D1/D2/D3, dan 

162 responden yang memiliki tingkat pendidikan S1/S2/S3. 

 

 

4. Berdasarkan Pilihan Investasi 

Karakteristik responden dengan jenis investasi dimaksud untuk 

mengetahui komposisi instrument investasi apa yang diminati responden. Berikut 

ini disajikan jenis investasi responden  berikut: 

Gambar 4. 2  

Grafik Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Investasi 
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     Sumber: Data Primer yang diolah, 2022 

Dari grafik diatas menunjukkan jumlah responden paling banyak 

berinvestasi pada saham yaitu sebanyak 210 orang atau sekitar 57%. Sementara 

pada investasi emas sebanyak 72 orang atau sekitar 19%, untuk instrument 

investasi obligasi yaitu 21 orang atau sekitar 6%, untuk investasi property terdapat 

27 orang atau sekitar 7%, untuk investasi pada reksadana dan cryptocurrency 

sebanyak 16 orang atau sekitar 4%, dan untuk jenis investasi lainnya terdapat 10 

orang atau sekitar 10%. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pada saham 

merupakan instrument investasi paling banyak yang diisi oleh responden.  

 

 

5. Berdasarkan Pengalaman Investasi 

Karakteristik responden dengan pengalaman investasi dimaksud untuk 

mengetahui seberapa lama responden melakukan kegiatan investasi.  

Tabel 4. 4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Investasi 

Cripto 
4% 

lainnya 
3% 

emas 
19% 

Obligasi 
6% 

saham 
57% 

Property 
7% 

Reksa dana 
4% 

Cripto

lainnya

emas

Obligasi

saham

Property

Reksa dana
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Pengalaman Investasi Frekuensi Persentase 

<1 Tahun 83 32,8% 

1-3 Tahun 123 48,6% 

>3 Tahun 47 18,6% 

Jumlah 253 100% 

           Sumber : Data Primer yang diolah, 2022 

C. Hasil Analisis Data 

1. Pengujian Kualitas Data melalui Outer Model 

Adapun model pengukuran untuk uji validitas dan reliabilitas, koefisien 

determinasi model dan koefisien jalur untuk model persamaan, dapat dilihat pada 

gambar 4.2 berikut: 

Gambar 4. 3  

Tampilan Hasil PLS Algorithm 

     
                  Sumber: Data Primer yang DiIolah SmartPLS,2022 

a. Convergent Validity 

Covergent validity bertujuan untuk melihat validitas hubungan antara 

indikator dengan variabel laten. Validitas konvergen dari model pengukuran 

dengan refleksi indikator dinilai berdasarkan korelasi antara skor item atau 
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component score dengan skor variabel laten atau construct score yang diestimasi 

dengan program PLS. Validitas convergent yang dapat diterima yaitu nilai 

loading factor 0,50 sampai 0,60 (Ghozali & Latan, 2015). 

        Tabel 4. 5 

Awal Outer Loading (Measurement Model) 

Indikator 

Herding 

Behavior 

Overconfidence 

Bias 

Investment 

Decision 

Risk 

Perception 

Herd1 0.847       

Herd2 0.817       

Herd3 0.871       

Herd4 0.801       

Herd5 0.633       

Conf1   0.429     

Conf2   0.466     

Conf3   0.476     

Conf4   0.738     

Conf5   0.853     

Conf6   0.397     

Inv1     0.563   

Inv2     0.716   

Inv3     0.822   

Inv4     0.764   

Inv5     0.127   

Inv6     0.403   

Risk1       -0.019 

Risk2       0.704 

Risk3       0.881 

Risk4       0.196 

Risk5       0.126 

Risk6       -0.129 

Risk7       -0.276 
 Sumber: Data Primer yang diolah, 2022 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa ada beberapa hasil kuesioner 

yang tidak memenuhi syarat signifikan 0,50 atau tidak valid. Pada tabel data 

terdapat beberapa indikator yang tidak memenuhi syarat signifikan yang sudah 
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ditentukan, yaitu nilai Conf1 (0,429), Conf2 (0,466), Conf3 (0,476), Conf6 

(0,397), Inv5 (0,127), Inv6 (0,403), Risk1 (-0,019), Risk4 (0,196), Risk5 (0,126), 

Risk6 (-0,129) dan Risk7 (0,276). 

Hal ini dapat dilihat dari hasil olah data menggunakan SmartPLS nilai 

loading factor berada 0,50 sehingga indikator tersebut tidak memenuhi 

convergent validity. Ditemukan 11 indikator yang tidak valid. Setelah beberapa 

indikator pada perhitungan sebelumnya dieliminasi dari model. Maka peneliti 

mendapatkan hasil kuesioner yang valid yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4. 6 

Revisi Indikator Berdasarkan Kriteria Outer Loading 

Indikator 

Herding 

Behavior 

Overconfidence 

Bias 

Investment 

Decision Risk Perception 

Herd1 0.849       

Herd2 0.821       

Herd3 0.873       

Herd4 0.798       

Herd5 0.627       

Conf4   0.791     

Conf5   0.865     

Inv1     0.564   

Inv2     0.746   

Inv3     0.819   

Inv4     0.789   

Risk2       0.712 

Risk3       0.920 

     Sumber: Data Primer yang diolah SmartPLS, 2022 

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua loading factor memiliki nilai 

diatas 0,50 sehingga construct untuk semua variabel sudah tidak ada dieliminasi 

dari model dan sudah dikatakan valid karena sudah memenuhi validitas dengan 

loading factornya memiliki nilai di atas 0,50. 
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Selanjutnya, validitas konvergent juga dinilai melalui AVE (Average 

Variance Extracted). Suatu model yang memiliki nilai AVE diatas 0,50 

dikategorikan mempunyai convergent validity yang tinggi. Setelah dilakukan 

modifikasi dari loading factor yang memiliki nilai dibawah 0,50 maka model 

tersebut mempunyai nilai AVE sebagai berikut: 

Tabel 4. 7 

Average Variance Extracted (AVE) 

Variabel 

Average Variance Extracted 

(AVE) 

Herding Behavior 0.637 

Overconfidence Bias 0.684 

Investment Decision 0.730 

Risk Perception 0.676 

       Sumber: Data Primer yang diolah SmartPLS, 2022 

Tabel AVE diatas menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini telah 

memenuhi syarat kedua validitas konvergen. Gabungan dari penilaian dari outer 

loading dari uji Average Variance Extracted (AVE ) telah memenuhi syarat untuk 

dilanjutkan ke tahap uji validitas diskriminan (Discriminat Validity). 

b. Discriminant Validity 

Discriminant validity dari model pengukuran bisa dilihat dari nilai cross 

loading pengukuran dengan konstruk. Apabila korelasi konstruk pengukuran 

memiliki nilai lebih besar dari konstruk lainnya, maka hal ini menunjukkan bahwa 

konstruk laten memiliki ukuran pada blok mereka lebih baik dari ukuran pada 

blok lainnya (Ghozali, 2014). Berikut ini merupakan hasil output dari uji 

discriminant validity menggunakan SmartPLS 3.0. 

Tabel 4. 8  

Discriminat Validity (Cross Loadings) 

Indikator Herding Overconfidence Investment Risk 
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Behavior Bias Decision Perception 

Herd1 0.849 0.124 0.479 0.458 

Herd2 0.821 0.132 0.452 0.473 

Herd3 0.873 0.102 0.500 0.497 

Herd4 0.798 0.016 0.441 0.374 

Herd5 0.627 0.080 0.332 0.316 

Conf4 0.077 0.791 0.185 0.094 

Conf5 0.112 0.865 0.202 0.191 

Inv1 0.232 0.136 0.564 0.231 

Inv2 0.380 0.199 0.746 0.269 

Inv3 0.549 0.203 0.819 0.525 

Inv2 0.321 0.211 0.789 0.367 

Risk2 0.329 0.099 0.237 0.712 

Risk3 0.524 0.182 0.512 0.920 

Sumber: Data Primer yang diolah SmartPLS, 2022 

Dari tabel 4.8 diatas, menunjukkan nilai cross loading dari masing-masing 

terhadap konstruknya lebih besar daripada nilai cross loading dengan konstruk 

lainnya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai cross loading menunjukkan 

adanya discriminate validity yang baik. Sebagai contoh loading factor Herd1 

(indikator pertanyaan untuk herding behavior) adalah sebesar 0,849 yang lebih 

tinggi daripada loading factor dengan konstruk lain, yaitu Conf (0,124), Inv 

(0,479) dan Risk (0,458). 

Tabel diatas juga menunjukkan bahwa indikator-indikator overconfidence 

juga memiliki nilai loading factor yang lebih tinggi daripada loading factor 

dengan konstruk lain. Hal ini juga tampak pada indikator risk perception yang 

memiliki konstruk laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik 

dibandingkan dengan indikator di blok yang lain. 

Metode berikutnya yang dapat digunakan untuk melakukan penilaain 

terhadap discriminant validity adalah dengan membandingkan nilai akar kuadrat 
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dari average variance extracted untuk setiap konstruk dengan korelasi antara 

konstruk satu dengan konstruk lainnya dalam model. Untuk mendapatkan 

discriminant validity yang baik dari suatu penelitian maka akar dari AVE 

(Average variance extracted) pada konstruk harus lebih tinggi disbanding korelasi 

konstruk dengan variabel laten lainnya. Untuk melihat nilai akar kuadrat dari 

AVE dapat dilihat pada tabel Fornell Lacker Criterium, sebagai berikut: 

Tabel 4. 9 

Discriminat Validity (Forell Lacker Criterium) 

Indikator 
Herding 

Behavior 

Overconfidence 

Bias 

Investment 

Decision 

Risk 

perception 

Herding Behavior 0.798       

Overconfidence 

Bias 0.116 0.827     

Investment 

Decision 0.557 0.233 0.854   

Risk Perception 0.538 0.180 0.489 0.822 

   Sumber: Data Primer yang diolah SmartPLS, 2022 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator yang 

digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas diskriminan. 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) AVE construct herding behavior sebesar 0,798 lebih tinggi daripada 

korelasi antara construct overconfidence yang hanya sebesar 0,116, lebih 

tinggi daripada korelasi antara Investment decision yang hanya sebesar 

0,557 dan lebih tinggi daripada korelasi antara risk perception yang hanya 

sebesar 0,538. 

2) AVE construct overconfidence sebesar 0,827 lebih tinggi daripada korelasi 

antara construct herding behavior yang hanya sebesar 0,116, lebih tinggi 

daripadakorelasi antara investment decision yang hanya sebesar 0,233 dan 
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lebih tinggi daripada korelasi antara risk perception yang hanya sebesar 

0,180. 

3) AVE construct investment decision sebesar 0,854 lebih tinggi daripada 

korelasi antara construct overconfidence yang hanya sebesar 0,233, lebih 

tinggi daripada korelasi antara herding behavior yang hanya sebesar 0,557 

dan lebih tinggi daripada korelasi antara risk perception yang hanya 

sebesar 0,489. 

4) AVE construct risk perception sebesar 0,822 lebih tinggi daripada korelasi 

antara construct investment decision yang hanya sebesar 0,489, lebih 

tinggi daripada korelasi antara bias overconfidence yang hanya sebesar 

0,180 dan lebih tinggi daripada korelasi antara herding behavior yang 

hanya sebesar 0,538. 

c. Composite Reliability 

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil atau pengukuran dapat 

dipercaya serta memberikan hasil pengukuran yang relatif konsisten setelah 

dilakukan beberapa kali pengukuran. Konstruk yang reliabel ketika nilai 

composite reliability dan Cronbach alpha >0,60 (Ghozali, 2014). Adapun tabel 

nilai Conposite Reliability adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 10 

Conposite Reliability dan Cronbach's Alpha 

Indikator 
Cronbach's 

Alpha 
rho_A 

Composite 

Reliability 

Average 

Variance 

Extracted 

(AVE) 

Herding Behavior 0.855 0.871 0.897 0.637 

Investment 

Decision 0.713 0.755 0.822 0.642 

Overconfidence 0.717 0.746 0.837 0.632 
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Biases 

Risk Perception 0.700 0.715 0.816 0.628 

   Sumber: Data Primer yang diolah SmartPLS, 2022 

Berdasarkan tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa semua konstruk telah 

memenuhi kriteria Cronbach alpha dan composite reliability yang nilainya lebih 

dari 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memiliki 

reliabilitas yang baik. 

2. Analisis Model Struktur (Inner Model) 

Setelah melakukan uji outer model, maka langkah selanjutnya yaitu 

melakukan uji inner model. Pengujian inner model dilakukan untuk melihat 

hubungan antara konstruk, nilai signifikan dan Rsquare dari model penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 4 

Model Structural 
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Sumber: Data Primer yang diolah SmartPLS, 2022 

Evaluasi model structural SmartPLS diawali dengan melihat R-square 

setiap variabel laten dependen. Analisis R-Square digunakan untuk melihat besar 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.  Tabel 4.10 dibawah 

ini merupakan hasil perkiraan R-square dengan menggunakan SMartPLS. 

Tabel 4. 11 

Hasil Pengujian Goodness of Fit 

Variabel R-square 

Risk Perception 0.302 

Investment Decision 0.454 

Sumber: Data Primer yang diolah SmartPLS, 2022 

Tabel 4.11 diatas menunjukkan nilai R-square (R
2
) untuk variabel Risk 

Perception sebesar 0,302 atau 30,2 %. Nilai tersebut mengindikasi bahwa variabel 

Risk Perception dapat dijelaskan oleh variabel Herding Behavior dan 

Overconfidence Biases sebesar 30,3%. Sedangkan sisanya 69,8% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian. Nilai R
2  

untuk variabel 

Investment Decision sebesar 0,454 atau 45,4%. Nilai tersebut mengindikasikan 

bahwa variabel ini dapat dijelaskan oleh variabel Herding Behavior dan 
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Overconfidence Biases sebesar 38,1% sedangkan sisanya sebesar 54,6% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian. 

Selain itu, untuk mengukur mampu atau tidaknya model dapat diprediksi, 

bisa diukur melalui Q-Square (Q
2
). Jika Q-Square lebih dari 0, dapat diartikan 

model dapat di prediksi. Sedangkan jika model <0 maka model tidak dapat di 

prediksi. Nilai R
2 

masing-masing dalam penelitian adalah R
2
1 sebesar 0,303 dan 

R
2
2 sebesar 0,381. Berikut hasil perhitungan Q-Square dalam penelitian ini: 

Q
2 
= 1 – (1-R

2
1) (1-R

2
2) 

Q
2 
= 1 – (1- 0,302) (1- 0,454) 

Q
2
 = 1 – (0,698) (0,546) 

Q
2 
= 1- 0,381 

Q
2 
= 0,619 

Q
2 
= 62% 

Berdasarkan pengujian Q
2 

diatas menunjukkan nilai predictive relevance 

sebesar 0,619 atau 62%. Hal tersebut menunjukkan bahwa model tersebut 

dikatakan layak, karena keragaman data dapat dijelaskan oleh model tersebut 

sebesar 62%. Sedangkan sisanya sebesar 38% dijelaskan oleh variabel lain yang 

belum dijelaskan dalam model penelitian atau error. Hasil Q
2 

sebesar 62% 

menunjukkan bahwa model PLS yang terbentuk sudah baik, karena mampu 

menjelaskan 62% dari keseluruhan informasi. 

 

 

3. Uji Hipotesis 
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a. Uji Pengaruh Langsung 

Pengujian model hubungan struktural berfungsi untuk menjelaskan antara 

variabel-variabel dalam penelitian. Pengujian model struktural dilakukan melalui 

uji t. dasar yang digunakan dalam pengujian hipotesis secara langsung adalah 

output gambar maupun nilai yang terdapat pada output patch coefficient. Berikut 

lengkap mengenai pengujian hipotesis. 

Tabel 4. 12 

Hubungan Langsung 

Path Coffisien (Mean, STDEV, T-Values) 

Hubungan 

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

Herding Behavior -

> Investment 

Decision 0.401 0.400 0.056 7.146 0.000 

Overconfidence 

Bias -> Investment 

Decision 0.189 0.190 0.056 3.361 0.001 

Herding Behavior -

> Risk Perception 0.524 0.526 0.047 11.143 0.000 

Overconfidence 

Bias -> Risk 

Perception 0.117 0.116 0.055 2.129 0.034 

Risk Perception -> 

Investment 

Decision 0.300 0.302 0.061 4.896 0.000 

Sumber: Data Primer yang diolah SmartPLS,2022 

Pengujian secara statistik pada setiap hubungan yang dihipotesiskan 

menggunakan PLS dilakukan dengan cara simulasi, yakni dengan melakukan 

metode bootstrapping terhadap sampel. Berikut merupakan hasil analisis PLS 

dengan metode bootstrapping: 
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Tabel 4. 13 

Hasil Uji Hipotesis 

No Hipotesis Analisis Kesimpulan 

1 Herd -> Inv 

Nilai Koefisien 

= 0,401 

Hasil tersebut menunjukkan t-

statistik > t-tabel dan p values 

<0,05, maka H1 diterima, 

artinya terdapat pengaruh yang 

signifikan antara herding 

Behavior terhadap keputusan 

investasi. 

Pvalues = 0,000 

t-statistik = 7,146 

t-tabel = 1,96 

t-statistik> t-tabel 

2 Conf -> Inv 

Nilai Koefisien 

= 0,189 

Hasil tersebut menunjukkan t-

statistik > t-tabel dan p values < 

0,05 maka H2 diterima, artinya 

terdapat pengaruh yang 

signifikan antara 

Overconfidence Biases terhadap 

Keputusan Investasi.  

Pvalues = 0,001 

t-statistik = 3,361 

t-tabel = 1,96 

t-statistik > t-tabel 

3 Herd -> Risk 

Nilai Koefisien 

= 0,524 
Hasil tersebut menunjukkan t-

statistik > t-tabel dan p values < 

0,05 maka H3 diterima, artinya 

terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Herding 

Behavior terhadap Persepsi 

Risiko.  

Pvalues = 0.000 

t-statistik = 

11,143 

t-tabel = 1,96 

t-statistik > t-tabel 

4 Conf -> Risk 

Nilai Koefisien 

= 0,117 

Hasil tersebut menunjukkan t-

statistik > t-tabel dan p values < 

0,05 maka H4 diterima, artinya 

terdapat pengaruh yang 

signifikan dan positif antara 

Overconfidence Biases terhadap 

Persepsi Risiko.  

Pvalues = 0.034 

t-statistik = 2,129 

t-tabel = 1,96 

t-statistik > t-tabel 

5 Risk -> Inv 

Nilai Koefisien 

= 0,300 

Hasil tersebut menunjukkan t-

statistik > t-tabel dan p values < 

0,05 maka H5 diterima, artinya 

terdapat pengaruh yang 

signifikan dan antara Persepsi 

Risiko terhadap Keputusan 

Investasi.  

Pvalues = 0.000 

t-statistik = 4,896 

t-tabel = 1,96 

t-statistik > t-tabel 

Sumber: Data Primer yang diolah SmartPLS, 2022 
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Adapun model pengukuran untuk uji hipotesis dapat dilihat pada gambar 

4.5 berikut: 

Gambar 4. 5 

Uji Hipotesis  

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2022 

b. Uji Pengaruh Tidak Langsung 

Uji pengaruh tidak langsung atau uji mediasi dilakukan untuk mendeteksi 

kedudukan variabel mediasi di dalam model. Pengujian mediasi dilakukan melalui 

specific Indirect Effect pada software SmartPLS. Uji ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah variabel Persepsi Risiko (Z) mampu memediasi pengaruh 

antara Herding Behavior dan Overconfidence Biases terhadap keputusan 

Investasi. Berikut merupakan hasil perhitungan melalui SmartPLS. 
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Tabel 4. 14 

Hasil Uji Pengaruh Tidak Langsung 

Hubungan tidak langsung 

Origina

l 

Sample 

(O) 

Sampl

e 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviatio

n 

(STDEV

) 

T Statistics 

(|O/STDEV|

) 

P 

Value

s 

Herding Behavior -> Risk 

Perception -> Investment 

Decision 0.157 0.158 0.034 4.677 0.000 

Overconfidence Biases -> 

Risk Perception -> 

Investment Decision 0.035 0.036 0.019 1.867 0.063 

Sumber: Data Primer yang diolah SmartPLS, 2022 

Berdasarkan tabel 4.14 maka hasil pengujian mediasi dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1) Risk Perception mampu memediasi pengaruh Herding Behavior 

terhadap Keputusan Investasi dengan nilai P-Value <0,05.  

2) Risk Perception tidak mampu memediasi pengaruh bias Overconfidence 

terhadap Keputusan Investasi dengan nilai P-value >0,05 yaitu 0,063. 

D. Pembahasan 

Pembahasan ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan 

yang telah dirumuskan sebelumnya. Selanjutnya, dibahas mengenai penerimaan 

terhadap hipotesis penelitian yang disertai dengan fakta atau penolakan terhadap 

hipotesis penelitian yang disertai dengan penjelasan. Perhitungan ini 

menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan bantuan program 

software SmartPLS versi 3. Secara keseluruhan, pengujian hubungan herding 
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behavior, overconfidence biases, persepsi risiko dan keputusan investasi diuraikan 

sebagai berikut: 

 

 

 

1. Pengaruh Herding Behavior terhadap Keputusan Investasi 

Pembahasan mengenai pengaruh herding terhadap keputusan investasi 

adalah untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang menyatakan herding 

behavior berpengaruh terhadap keputusan investasi. 

Berdasarkan model analisis jalur inner model, menunjukkan bahwa 

Herding behavior (X1) berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi (Y). 

Hal ini dapat dilihat dari nilai perolehan koefisien jalur sebesar 0,410 dengan p-

values sebesar 0,000. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara herding terhadap pengambilan keputusan 

investor di Kota Makassar. hasil ini dapat dimaknai bahwa semakin besar perilaku 

herding yang dimiliki investor maka akan memengaruhi keputusan investasinya. 

Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Pratiwi et al (2021) yang menyatakan bahwa beberapa investor berfikir tidak tepat 

untuk berinvestasi hanya dengan mengikuti orang banyak. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Addinpujoartanto & Darmawan (2020) yang mengatakan bahwa herding behavior 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi di pasar 

Indonesia. Diperkuat kembali dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiman 
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(2021) dan Rahayu et al (2021) yang mengatakan bahwa herding behavior 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi. 

Hal ini sesuai dengan teori perilaku keuangan yang menyatakan bahwa 

seseorang bertindak selalu bersifat rasional tetapi juga irasional. Responden 

didalam penelitian ini dominan memiliki pengalaman investasi 1-3 tahun dan 

memiliki pengetahuan keuangan yang baik, akan tetapi dalam hal pengambilan 

keputusan masih ikut dengan investor lain yang memiliki pengetahuan lebih serta 

investor yang memiliki banyak pengalaman investasi.  

Perilaku herding ini bisa terjadi juga disebabkan karena adanya pandemi 

Covid-19 yang menyebabkan perekonomian Indonesia tidak berkembang dengan 

baik dan efesien, sehingga informasi tidak tersedia secara merata ke semua orang. 

Jadi, untuk terhindar dari kerugian, investor memilih mitra investasi atau aliansi 

yang baik untuk dipertimbangkan sebagai referensi untuk investasinya. Adapun 

alasan investor terpengaruh oleh herding ini karena dua alasan, yang pertama 

untuk melindungi diri dari kerugian dan yang kedua untuk mendapatkan 

keuntungan yang maksimal (Andrea & Welch, 1996). 

Dengan hasil tersebut, seorang investor dapat terhindari dari perilaku 

herding jika investor melakukan penelitian dan aanlisis sendiri, membuat 

keputusan sendiri dan siap mengambil risiko. Investor baik individual, maupun 

instansi harus lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan karena bias yang 

diakibatkan oleh perilaku herding akan berdampak pada keputusan yang buruk.  

2. Pengaruh Overconfidence  terhadap Keputusan Investasi 
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Pembahasan mengenai pengaruh overconfidence biases terhadap 

keputusan investasi untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang 

menyatakan bahwa overconfidence berpengaruh terhadap keputusan investasi di 

Kota Makassar. 

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa overconfidence berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan investasi di Kota Makassar, hal ini 

dibuktikan dengan nilai p-values  overconfidence sebesar 0,013 lebih kecil dari 

0,05.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Candraningrat & Sakir (2019) yang menyatakan bahwa overconfidence 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi. Didukung juga 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Combrink & Lew (2020) yang mengatakan 

bahwa overconfidence berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

investasi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa investor yang terlalu 

percaya diri berinvestasi lebih banyak karena mereka mendapatkan lebih banyak 

pengembalian di masa lalu (Zaiane, 2013). 

Beberapa investor cenderung mengalami bias overconfidence dalam 

pengambilan keputusan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa investor seringkali 

merasa sangat percaya diri dengan pengalaman dan kemampuannya dalam 

memilih jenis investasi terutama pada jenis investasi saham yang memiliki tingkat 

risiko yang tinggi. Berdasarkan usia investor, yaitu antara 18-25 tahun, hasil ini 

menunjukkan bahwa investor muda cenderung terlalu percaya diri dengan 
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kemampuan dan pengetahuannya serta memiliki keberanian dalam hal 

pengambilan keputusan. 

Setiap individu dapat menjadi terlalu percaya diri (overconfidence) ketika 

pendidikan dan pengalamannya meningkat (Qasim et al., 2019). Dapat dilihat 

dalam tabel 4.3 responden dominan dalam penelitian ini adalah  investor yang 

memiliki tingkat pendidikan S1-3 yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi 

dikarenakan memiliki pengalaman dan pengetahuan dibidang pengelolaan 

keuangan. Ketika seorang individu terlalu percaya diri dan tanpa melakukan 

analisis keuangan terlebih dahulu maka keputusannya tidak baik dan tepat. 

Hal ini tidak sejalan dengan teori keputusan yang menyatakan bahwa teori-

teori investasi umumnya berawal dari berbagai asumsi. Salah satunya ialah 

manusia selalu berfikir secara rasional dalam setiap pengambilan keputusan. 

Manusia dipandang selalu memperhatikan semua informasi yang ada, mampu 

untuk mempelajarinya dengan baik serta mampu untuk mencari jawaban 

berdasarkan hasil analisis rasional atas informasi tersebut (Suryawijaya, 2003). 

Sebaliknya bias overconfidence selalu merasa yakin terhadap rencana investasinya 

akan berhasil karena merasa mampu memprediksi dan mengidentifikasi investasi 

yang akan menguntungkan pada masa depan. Didukung dengan perasaan 

memiliki keterampilan dan pengalaman investasi yang lebih baik daripada rata-

rata investor lain yang sebenarnya perasaan tersebut belum tentu benar dimiliki 

oleh investor. Perasaan yang berlebihan tersebut dapat membahayakan keuangan 

investor, karena overconfidence bias dapat membuat investor menjadi salah dalam 

proses prediksi yang berdampak pada pengambilan keputusan akan keliru. 
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Investor akan lebih baik jika mereka yang tidak menahan sahamnya terlalu 

lama dan tidak menjual sahamnya terlalu cepat. Tujuan ini dapat dicapai dengan 

meningkatkan kecanggihan investor dengan mengedukasi generasi muda melalui 

literasi keuangan. Pendekatan sejenis ini juga banyak diterapkan di negara-negara 

maju. 

3. Herding berpengaruh terhadap Risk Perception 

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa perilaku herding 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi risiko. hal tersebut 

dibuktikan dengan nilai t-statistik sebesar 7,146 lebih besar daripada t-tabel 

sebesar 1,96 dan p-value <0,05. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu et al (2019) 

yang menemukan bahwa perilaku herding berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan investasi. Investor yang berperilaku herding cenderung lebih 

mempersepsikan risiko. Menurutnya, herding dilakukan dengan tujuan untuk 

menghindari risiko dalam mengambil keputusan. Hal ini terjadi, karena sulitnya 

menilai jenis instrumen investasi terutama saham, dengan berperilaku herding 

seorang investor akan mengikuti keputusan yang berkembang diantara sejumlah 

analis atau investor yang berpengalaman. 

Diperkuat kembali dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi et al 

(2021) yang menemukan bahwa sebagian besar investor cenderung memilih 

perilaku herding dalam pengambilan keputusan investasi. Didapati bahwa 

investor memiliki kecenderungan untuk mengikuti keputusan investor lain. 

Perilaku herding behavior ini dipilih karena investor kurang memiliki 
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keterampilan dalam analisis investasi dan minimnya infomasi. Disisi lain, pelaku 

pasar membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat untuk menghindari 

kehilangan kesempatan dalam mendapatkan keuntungan. 

Perilaku herding yang tidak rasional merupakan investor yang 

mengabaikan informasi pribadi mereka sendiri dan mengikuti perilaku investor 

orang lain. Dari keputusan investor lain tersebut, investor akan cepat bereaksi 

terhadap perubahan keputusan investor lain dalam berinvestasi. Selain itu juga 

investor lebih menyukai membeli saham jika saham tersebut diminati sejak awal 

diperdagangkan.  

Hal ini tidak sesuai dengan teori keputusan yang menyatakan bahwa 

individu harus membuat keputusan yang rasional saat menghadapi ketidakpastian 

(Scot, 1989). Perilaku herding awalnya menunjukkan sifat yang rasional, 

maksudnya adalah investor mempertimbangkan segala faktor return dan risiko 

yang akan didapatkannya dengan menggunakan seluruh informasi yang 

fundamental yang tersedia untuk membentuk ekspektasi rasional mengenai harga 

saham dimasa depan. Karena informasi tidak begitu saja tersedia bagi investor 

maka untuk memperoleh dan mengolah informasi, dibutuhkan waktu dan sumber 

daya lainnya. Sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan akan informasinya, 

investor berusaha mencari informasi yang dapat tersedia secara instan, salah 

satunya melalui informasi dari investor lain atau pelaku pasar lain yang telah 

berbentuk suatu rekomendasi atau keputusan investasi. Hal ini bertujuan untuk 

memperoleh informasi yang matang, valid atau setidaknya dapat dipercaya dalam 
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waktu singkat, sehingga investor dapat mengambil keputusan investasi dengan 

cepat. 

4. Pengaruh overconfidence terhadap Persepsi Risiko 

Overconfidence memiliki nilai t-statistik >1,96 dengan nilai p-value 

<0,05yang artinya adalah overconfidence berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap risk perception. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi et 

al (2021) yang menemukan bahwa overconfidence berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap risk perception. Lebih lanjut, hasil lain yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah semakin tinggi kepercayaan diri yang dimiliki investor maka 

akan semakin berani dalam pengambilan keputusan investasi.  

Penjelasan ini sejalan dengan pendapat Rengku (2012) yang membuktikan 

bahwa semakin tinggi overconfidence maka persepsi risiko semakin tinggi pada 

perilaku investor terhadap risiko. Hal ini menunjukkan bahwa apabila investor 

memiliki persepsi risiko yang tinggi, investor akan tetap memilih keputusan 

investasi meskipun mereka mengetahui bahwa investasi tersebut memiliki risiko 

yang tinggi. 

Hasil ini sejalan dengan teori perilaku keuangan, yaitu dengan terkenanya 

investor bias overconfidence ini maka mereka akan cenderung melebih-lebihkan 

kekuatan, pencapaian terdahulu dan pengetahuannya. Dengan mengabaikan 

ketidakakuratan informasi karena terlalu percaya diri, mereka akan membuat 

keputusan investasi yang tidak rasional (Mutawally & Haryono, 2019). 

5. Persepsi risiko terhadap Keputusan Investasi 
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Berdasarkan perhitungan dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis 5 

(H5) diterima. Melalui pengujian hipotesis memiliki nilai t-statistik sebesar 4,896 

>1,96 dan nilai signifikan 0,000 <0,05 yang artinya bahwa persepsi risiko 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi di Kota Makassar. 

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Loris & Jayanto (2021) 

yang menemukan bahwa persepsi risiko berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan investasi investor Syariah. Temuan penelitian ini 

membuktikan bahwa semakin baik persepsi risiko investasi maka semakin tinggi 

minat berinvestasi yang akan dilakukan oleh investor. 

Diperkuat oleh temuan Fahmi & Raprayogha (2021) yang menemukan 

bahwa persepsi risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

investasi. Peneliti menemukan bahwa persepsi risiko berperan penting terhadap 

pengambilan keputusan dalam keadaan yang tidak pasti. 

Semakin tinggi risiko yang dihadapi, maka minat berinvestasi masyarakat 

Kota Makassar semakin besar. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh rata-rata 

responden memiliki pendidikan S1-3 yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

yang notabene memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pasar modal, dimana 

untuk memperoleh hasil yang tinggi harus disertai dengan risiko yang tinggi juga. 

Hal ini dibuktikan pada rata-rata responden dalam penelitian ini juga lebih 

dominan pada saham, dimana saham merupakan jenis investasi yang mempunyai 

risiko paling tinggi dibandingkan jenis investasi lainnya dan tentunya memiliki 

tingkat pengembalian yang tinggi. Dengan melihat kondisi ini, bisa disimpulkan 

bahwa responden masyarakat Kota Makassar lebih suka memilih jenis investasi 
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yang dapat memberikan pengembalian atau return yang tinggi dibandingkan 

dengan jenis investasi lainnya. Artinya, return menjadi patokan responden dalam 

mengambil keputusan investasi walaupun responden memiliki persepsi yang 

tinggi terhadap risiko. 

Hal ini sesuai dengan teori keputusan yang menyatakan bahwa ketika 

membuat keputusan investor harus memilih satu tindakan diantara sejumlah 

Tindakan yang mungkin dan memiliki konsekuensi yang signifikan (Pompian & 

Ising, 2006).  Dengan pemilihan instrument investasi yang “berisiko” investor 

sudah mengambil keputusan sesuai dengan konsekuensi risiko dan return yang 

akan didapatkan. Dengan mengambil asumsi bahwa high risk high return, 

semakin tinggi risiko yang diambil maka tingkat pengembalian yang didapatkan 

juga akan semakin tinggi. 

6. Pengaruh persepsi risiko dalam memediasi hubungan antara perilaku 

herding terhadap keputusan investasi 

Berdasarkan uji mediasi risk perception memediasi hubungan antara 

perilaku herding  terhadap keputusan investasi. Hal ini dapat dilihat dengan nilai 

perolehan  P-value 0,000 atau <0,05 yang artinya risk perception secara positif 

dan signifikan memediasi hubungan antara perilaku herding terhadap keputusan 

investasi.  

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Rahayu et al 

(2019) investor yang berperilaku herding dalam pengambilan keputusan 

cenderung mempersepsikan risiko. Menurutnya, perilaku herding dilakukan 

dengan tujuan untuk menghindari risiko dalam mengambil keputusan. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Qasim et al (2019) yang menunjukkan 

bahwa perilaku herding memiliki dampak yang kuat terhadap keputusan investasi. 

Karena pasar saham Pakistan yang tidak berkembang dengan efesien yang 

menyebabkan informasi tidak tersedia untuk semua investor. Hal ini yang 

menyebabkan sesorang dipengaruhi oleh perilaku herding untuk melindungi diri 

dari dari kerugian. Seseorang yang menunjukkan perilaku herding ini adalah 

investor yang memilih bergantung pada informasi yang diikuti oleh banyak orang 

dan bukan berdasarkan penilaiannya sendiri karena investor ini mempersepsikan 

risiko bahwa pilihan atau keputusan investasi yang diambil mayoritas 

(kebanyakan) tidak mungkin salah. Hal ini sejalan dengan teori perilaku keuangan 

yang menilai bahwa salah satu gejala psikologis yang sering dialami investor di 

pasar modal adalah ketakutan akan adanya penyesalan yang menyebabkan 

investor bertindak irasional (Shefrin & Statman, 1985). 

7. Pengaruh persepsi risiko dalam memediasi hubungan antara bias 

overconfidence terhadap keputusan investasi 

Berdasarkan uji mediasi risk perception tidak memediasi hubungan antara 

overconfidence bias terhadap keputusan investasi. Maka hipotesis ketujuh ditolak. 

Hal ini dapat dilihat dengan nilai perolehan  P-value 0,063 atau <0,05 yang 

artinya risk perception tidak memediasi hubungan antara overconfidence terhadap 

keputusan investasi. 

Studi menemukan bahwa ketika terlalu percaya diri tentang kemampuan 

investasi, maka investor akan lebih banyak melakukan investasi. Dalam penelitian 
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sebelumnya menemukan bahwa terlalu percaya diri dan persepsi risiko sangat 

memengaruhi sikan pengambilan risiko (Broihanne et al, 2014).  

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bibi 

(2021) yang menemukan bahwa ketika persepsi risiko dari overconfidence 

meningkat, mereka membuat pilihan dari perdagangan yang lebih berisiko tetapi 

mereka juga berkinerja baik dengan mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi. 

Akan tetapi persepsi risiko dalam penelitian ini tidak menengahi diantara 

mereka. dalam data yang telah peneliti kumpulkan menemukan bahwa responden 

masyarakat kota Makassar lebih dominan ke investasi saham. Dengan memiliki 

bias overconfidence investor yang terlalu percaya diri lebih mengharapkan return 

yang tinggi sehingga peran persepsi sebagai mediasi dalam penelitian ini tidak 

dianggap. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad & 

Shah (2022) yang menyatakan bahwa risk perception tidak memediasi hubungan 

antara overconfidence bias dengan keputusan investasi. Peneliti menemukan 

bahwa  ketika membuat keputusan, investor di satu sisi menunjukkan perilaku 

terlalu percaya diri karena pengalaman sukses mereka sebelumnya dan disisi lain, 

investor membuat asumsi berdasarkan informasi yang mereka kumpulkan 

sehingga membuatnya sulit untuk mengenali ketidakpastian yang akan dihadapi 

sehingga mereka cenderung meremehkan risikonya. Peneliti mengungkapkan 

bahwa terlalu percaya diri juga dapat merusak kualitas keputusan investasi. Hal 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Yaowen et al (2015) yang 
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menyatakan bahwa jika terlalu percaya diri maka persepsi risiko dalam 

mengambil keputusan akan menurun.  

Sejalan dengan teori perilaku keuangan yaitu dengan terkenanya investor 

bias overconfidence ini maka mereka akan cenderung melebih-lebihkan 

kemampuan, pencapaian terdahulu dan pengetahuannya. Dengan mengabaikan 

ketidakakuratan informasi karena terlalu percaya diri, mereka akan membuat 

keputusan investasi yang tidak rasional (Mutawally & Haryono, 2019). Hal 

tersebut berarti bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan diri dan keyakinan 

seseorang maka semakin tinggi juga peluang untuk alokasi dana pada high risk 

asset, begitu juga sebaliknya. Seseorang dengan tingkat kepercayaan diri dan 

keyakinan berlebihan bisa jadi berpeluang untuk mengabaikan informasi 

mengenai suatu aset dari orang lain dan merasa bahwa apapun yang diputuskan 

maupun dilakukan pasti benar berdasarkan kemampuannya sendiri. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis PLS menggunakan SmartPLS dan pembahasan 

yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar 

dari hipotesis adalah diterima atau dengan kata lain terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Simpulan yang 

dapat diambil dari hasil analisis adalah: 

1. Hasil penelitian menyatakan bahwa perilaku herding mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan investasi di Kota Makassar. dari 

hasil pengolahan diketahui bahwa adanya informasi yang tidak merata 

kepada semua kalangan membuat seorang investor berperilaku irasional 

dalam mengambil keputusan investasi. Investor ini cenderung mengikuti 

pendapat dari investor lain tanpa melakukan aanlisis fundamental terlebih 
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dahulu sehingga pasar yang terbentuk tidak efesien. Perilaku herding 

dilakukan dengan tujuan menghindari risiko kesalahan  pengambilan 

keputusan dalam pemilihan jenis investasi yang sulit dinilai.  

2. Hasil penelitian menyatakan bahwa bias overconfidence mempunyai 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan investasi di Kota 

Makassar. Dari hasil penelitian diketahui bahwa seorang investor terkena 

bias overconfidence karena pengetahuan yang dimiliki serta meremehkan 

risiko. Hal ini menyebabkan investor akan lebih berani dalam mengambil 

keputusan sementara mereka yang tidak overconfident akan lebih berhati-

hati dalam membuat keputusan. Investor overconfidence selalu yakin 

bahwa akan memperoleh keuntungan. 

3. Hasil penelitian menyatakan perilaku herding mempunyai pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap persepsi risiko. Dari hasil pengolahan 

diketahui bahwa seorang investor yang berperilaku herding cenderung 

lebih mempersepsikan risiko.  

4. Hasil penelitian menyatakan bias overconfidence mempunyai pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap persepsi risiko. Dari hasil pengolahan 

diketahui bahwa semakin tinggi kepercayaan diri yang dimiliki investor 

maka akan semakin berani dalam pengambilan keputusan investasi.  

5. Hasil penelitian menyatakan bahwa persepsi risiko mempunyai pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap keputusan investasi. Persepsi risiko 

merupakan perilaku investor yang menyebabkan ketidakpastian keputusan 

investasi sehingga setiap individu berbeda-beda dalam mengsmbil 
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keputusan. Investor yang memiliki persepsi risiko yang tinggi maka akan 

mengalokasikan dananya pada instrument pasar modal, sedangkan investor 

dengan persepsi risiko rendah akan cenderung memilih investasi pada 

tabungan. Apabila investor memiliki persepsi risiko yang tinggi, maka 

investor tersebut akan berani mengambil risiko pada instrument pasar 

modal. 

6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara tidak langsung persepsi risiko 

secara positif dan signifikan memediasi hubungan perilaku herding dan 

keputusan investasi. Seseorang yang menunjukkan perilaku herding ini 

adalah investor yang memilih bergantung pada informasi yang diikuti oleh 

banyak orang dan bukan berdasarkan penilaiannya sendiri karena investor 

ini mempersepsikan risiko bahwa pilihan atau keputusan investasi yang 

diambil mayoritas (kebanyakan) tidak mungkin salah. 

7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi risiko tidak mampu 

memediasi hubungan antara bias overconfidence dan keputusan investasi. 

Ketika persepsi risiko dari overconfidence meningkat, mereka meremehkan 

risiko yang terkait dengan investasi mereka dan membuat pilihan yang 

lebih berisiko.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil Analisis dan pembahasan yang telak dilakukan, peneliti 

berharap untuk penelitian selanjutnya memperoleh penelitian yang lebih baik lagi 

kedepannya, melalui tahap analisis dari penelitian ini maka dapat diberikan saran: 

1. Peneliti 
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Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan variabel pada perilaku herding, 

bias overconfidence dan persepsi risiko sehingga memiliki nilai koefisien 

determinasi sebesar 62% dan sisanya sebesar 38% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Diharapkan 

peneliti selanjutnya menambah faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi 

keputusan investasi, seperti lingkungan yang memengaruhi, bias atribution, 

loss aversion, risk tolerance dan disposition effect. Peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat menggunakan variabel intervening lain seperti tingkat 

pengembalian yang diharapkan, pengetahuan yang dimiliki dan lain-lain. 

2. Bagi investor  

Dengan adanya penelitian ini, investor diharapkan untuk lebih berhati-hati 

dalam mengambil keputusan, karena perilaku bias dapat mengakibatkan 

keputusan yang tidak rasional dan salah. Analisis mendalam, 

mempertimbangkan berbagai aspek risiko yang ada serta memperkaya diri 

dengan lierasi keuangan untuk mendapatkan return yang diharapkan. 

Investor yang ingin ebrinvestasi sebaiknya harus siap untuk menerima 

segala risiko ataupun kegagalan dalam melakukan investasi. 
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