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ABSTRAK 

 

 

Nama : Rizky Awaliya 

Nim : 90200119007 

Judul : Efek Moderasi Literasi Keuangan Terhadap Hubungan Antara Konformitas 

Dengan Perilaku Konsumtif Pada Kaum Wanita Di Kota Makassar 

 
 

 

Saat ini tingkat kebutuhan dan gaya hidup membuat sebagian orang 

khususnya kaum wanita yang ada di Kota Makassar tidak sadar telah 

membelanjakan uangnya tanpa diperhitungkan kembali yang menyebabkan 

terjadinya perilaku konsumtif, dimana individu lebih mengutamakan keinginan 

daripada kebutuhannya sehingga seringkali mengalami masalah dalam hal 

keuangan. Hal tersebut juga biasa terjadi sebab adanya konformitas atau perilaku 

ikut-ikutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efek moderasi 

Literasi Keuangan terhadap hubungan antara Konformitas dengan Perilaku 

Konsumtif pada Kaum Wanita di Kota Makassar. 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probabilitas 

sampling dengan pengukuran sampel menggunakan rumus Joseph Hair, sehingga 

jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 200 responden. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kuantitatif. Objek penelitian ini yaitu kaum wanita 

yang ada di Kota Makassar. Teknik analisis data yang digunakan adalah SEM 

dengan menggunakan bantuan aplikasi SmartPLS. 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa konformitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif dan literasi 

keuangan tidak dapat memoderasi hubungan antara konformitas dengan perilaku 

konsumtif pada kaum wanita di Kota Makassar. 

 

 
Kata Kunci : Literasi Keuangan, Konformitas, Perilaku Konsumtif 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 
Manusia adalah makhluk ekonomi yang dituntut untuk memenuhi 

kebutuhan demi kelangsungan hidup. Berbagai kebutuhan dipenuhi melalui 

kegiatan konsumsi, dengan banyaknya kebutuhan dan keterbatasan alat 

pembayaran manusia harus bertindak secara rasional. Konsumsi masyarakat 

Indonesia yang berlebihan mendorong perilaku konsumtif. Individu dapat 

melakukan apapun yang mereka inginkan, termasuk membeli sesuatu yang berupa 

barang atau produk. Berbagai macam produk ditawarkan tidak hanya sebagai 

pemenuhan kebutuhan tetapi juga sebagai dorongan untuk memuaskan keinginan 

atau keinginan yang tidak terlalu berguna bagi kehidupan. 

Menurut Kotler, (2020) mendefinisikan perilaku konsumtif adalah tindakan 

individu dalam mengonsumsi barang dan jasa atas dasar keinginan atau keinginan 

tanpa mempertimbangkan sesuai kebutuhan. Artinya, individu berperilaku 

konsumtif berdasarkan keinginan sebagai bentuk gaya hidup tanpa 

mempertimbangkan kebutuhan yang harus dipenuhi. Perilaku konsumtif 

masyarakat Indonesia termasuk berlebihan jika dibandingkan dengan bangsa- 

bangsa di Asia Tenggara. Dapat dilihat bahwa masyarakat Indonesia lebih senang 

menggunakan uang dalam memenuhi kebutuhan yang kurang bermanfaat, yang 

menjadi syarat mutlak untuk kelangsungan status dan gaya hidupnya (Soegito, 

2017). 
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Perilaku konsumtif memberikan pengaruh kepada sebagian masyarakat 

Indonesia, tidak memandang usia, jenis kelamin ataupun status sosial. Perilaku 

konsumtif merupakan suatu kecenderungan manusia yang melakukan konsumsi 

tiada batas, dimana manusia lebih mementingkan keinginan dari pada kebutuhan. 

Konsumtif berasal dari bahasa inggris consumptive yang bermakna mengonsumsi, 

memakai, menggunakan, menghabiskan sesuatu, berperilaku boros untuk 

mengonsumsi sebuah barang secara berlebihan (Effendi, 2016). 

Konsumtif adalah aktivitas menghamburkan uang tanpa perencanaan 

maupun tujuan yang matang. Berlebihan dalam berperilaku konsumtif dapat 

menimbulkan bahaya karena jika dilakukan dalam jangka waktu yang lama akan 

berdampak pada kondisi finansial pelakunya. Oleh sebab itu, perilaku konsumtif 

adalah perilaku yang patut dihindari. Perilaku ini dipengaruhi oleh nafsu yang 

semata-mata untuk memuaskan kesenangan, sehingga tanpa pertimbangan yang 

cukup matang seseorang begitu mudah melakukan pengeluaran untuk berbagai 

macam keinginan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pokoknya. Perilaku 

konsumtif adalah perilaku tanpa perencanaan dan kebutuhan melainkan karena 

suatu pemenuhan keinginan yang tidak diimbangi dengan kondisi keuangannya. 

Hal ini melekat pada seseorang bila orang tersebut membeli diluar kebutuhan dan 

pembelian tidak lagi didasarkan pada faktor kebutuhan (need) tetapi sudah pada 

faktor keinginan (want) (Mowen, 2021). 

Perilaku konsumtif merupakan kecenderungan membeli barang-barang 

yang sebenarnya kurang dibutuhkan secara berlebihan dan tidak didasarkan melalui 

pertimbangan yang rasional, dimana individu lebih mementingkan faktor 
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keinginan daripada kebutuhan (Mintarti, 2016) . Namun ketika diperhatikan 

dengan seksama, perilaku konsumtif terjadi hampir disemua lapisan masyarakat, 

dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan tanpa sadar baik oleh pria maupun 

wanita. Pria dan wanita memiliki kecenderungan yang sama dalam melakukan 

perilaku konsumtif (Wirawan, 2013). Secara umum wanita memiliki tingkat 

kecenderungan yang lebih tinggi daripada pria dalam melakukan pembelian secara 

berlebihan dan tidak terencana. Jenis kelamin juga memengaruhi kebutuhan 

membeli karena wanita cenderung lebih konsumtif dibandingkan dengan pria, 

karena wanita yang berada pada simbol objek yang menimbulkan simbol kekayaan. 

Berikut data kaum wanita yang ada di kota Makassar. 

Gambar 1.1 

 

Jumlah Kelompok Umur Perempuan di Kota Makassar 

 

Kelompok Umur 2020 2021 2022 

0‒4 56288 56438 56514 

5‒9 55563 54641 54374 

10‒14 63032 61358 59346 

15‒19 62968 62603 62322 

20‒24 63547 63230 62878 

25‒29 63778 63614 63462 

30‒34 60961 61136 61299 

35‒39 54882 55086 55345 

40‒44 49974 50189 50324 

45‒49 44326 44922 45535 

50‒54 39551 40259 40945 

55‒59 33437 34321 35182 

60‒64 24471 25322 26236 

65+ 42039 43494 45065 

Jumlah 714817 716613 718827 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2023 
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Hal ini dipengaruhi sebab kebutuhan wanita dalam mempercantik diri lebih 

banyak daripada pria (Lestary, 2021). Sejalan dengan penelitian dari (Fauziah, 

2018) umumnya wanita berperilaku konsumtif semata-mata karena gaya hidup dan 

tidak ingin ketinggalan trend. Mudahnya kaum wanita terpengaruh akan perilaku 

konsumtif karena kian maraknya perkembangan zaman dan teknologi serta 

pengaruh sosial, sehingga pola hidup sulit untuk dikontrol dengan baik. Adapun 

dampak yang dirasakan individu dari segi ekonomi yaitu ketika melakukan perilaku 

konsumtif ini maka individu tidak lagi dapat mengatur keuangannya dengan baik. 

Sementara dampak yang dapat dirasakan individu dari segi sosial yaitu individu 

akan terus mengikuti atribut yang banyak digemari tanpa mau menjadi diri sendiri 

(Mujahidah, 2020). 

Salah satu ciri dari perilaku konsumtif adalah seseorang yang terlalu terikat 

pada unsur konformitas. Seseorang berperilaku konsumtif dapat dialami dari luar 

maupun dalam diri individu itu sendiri, biasanya yang muncul dari dalam diri 

individu tersebut adalah keinginan memenuhi kesenangan serta kenikmatan sebagai 

tujuan hidupnya (Tribuana, 2020). Perilaku konsumtif muncul saat seseorang 

mendapat pengaruh konformitas dalam bentuk compliance. Compliance adalah 

pengaruh konformitas yang dapat membuat seseorang melakukan perilaku 

konsumtif tanpa benar-benar mempercayai apa yang sedang mereka lakukan dan 

sesuai dengan tekanan kelompok (Myers, 2010). 

Konformitas (Conformity) merupakan perilaku individu sebagai usaha 

untuk menyesuaikan diri dengan norma kelompok. Adanya konformitas dapat 

dilihat dari perubahan suatu sikap atau perilaku yang diikuti oleh individu 
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dikarenakan individu tersebut berusaha untuk menyesuaikan diri dalam 

kelompoknya, dengan alasan karena individu tersebut ingin diterima dalam 

kelompok tersebut. Konsep konformitas didefinisikan oleh Maklufah, (2019) 

sebagai bentuk interaksi yang didalamnya seseorang berperilaku terhadap orang 

lain sejalan dengan harapan kelompok. Pada umumnya kita cenderung bersifat 

konformis, berbagai studi memperlihatkan bahwa manusia mudah untuk 

dipengaruhi oleh orang lain. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dikemukakan 

oleh Sherif, (2013) yang membuktikan bahwa dalam situasi kelompok orang 

cenderung membentuk norma sosial. 

Konformitas merupakan penyesuaian perilaku untuk mengikuti norma 

kelompok acuan, serta menerima ide atau aturan-aturan kelompok yang mengatur 

cara individu berperilaku ( Bashori, 2016). Konformitas sebagai perilaku individu 

untuk mengikuti sikap serta tingkah laku orang lain, selain itu konformitas juga 

dapat berperan secara positif atau negatif pada seseorang. Konformitas terbentuk 

dalam diri seseorang agar dapat diterima dan diakui oleh orang lain dengan 

kemampuan yang dimiliki, maka dari itu seseorang dalam berpakaian, berdandan, 

gaya rambut serta tingkah laku dan sebagainya dipengaruhi oleh pergaulan dengan 

teman sebayanya. 

Konformitas terhadap teman sebaya mempunyai efek yang kuat terhadap 

tingkah laku. Hal ini sering terjadi dalam perilaku konsumtif khususnya yang terjadi 

pada kaum wanita saat ini. Kuatnya pengaruh sosial yang terdapat dalam 

konformitas membuat seseorang cenderung untuk melakukan konformitas, 

mengikuti penilaian orang lain ditengah tekanan kelompok. Salah satu contoh 



6 
 

 

 

 

konformitas yang sering dialami kaum wanita saat ini ialah dalam hal pemilihan 

fashion, kosmetik, dan perawatan tubuh yang selalu menjanjikan penyempurnaan 

kekurangan yang dimiliki oleh wanita. 

Menurut Baron, (2018) bahwa alasan individu melakukan konformitas yaitu 

agar disukai oleh orang lain atau paling tidak untuk menghindari penolakan dari 

mereka dan hal ini pula yang pada biasanya menyebabkan seseorang berperilaku 

konsumtif. Bukan tanpa alasan orang-orang melakukan konformitas, sejatinya 

setiap manusia memiliki keinginan untuk disukai serta dipuji, salah satu caranya 

adalah dengan melakukan konformitas terhadap kelompok sosialnya. Alasan lain 

yaitu takut terhadap penolakan, orang akan cenderung melakukan konformitas agar 

bisa diterima oleh kelompok sosialnya serta keinginan untuk merasa benar, jika ada 

orang lain dalam kelompok ternyata mampu mengambil keputusan yang dirasa 

benar maka dirinya akan ikut serta agar dianggap benar. Di sisi lain, ada beberapa 

orang yang tidak mau melakukan konformitas. Hal ini bisa dipahami karena 

terkadang individu memiliki kebutuhan untuk berbeda dari orang lain 

(deindividuasi) serta keinginan untuk tetap mempertahankan kontrol terhadap 

hidupnya, dalam hal ini individu berkeinginan untuk menjadi bebas. 

Menurut Baroroh, (2019) literasi keuangan merupakan pengetahuan untuk 

mengelola keuangan (financial literacy is money management knowledge). Dalam 

hal ini literasi keuangan mampu memperkuat hubungan konformitas dengan 

perilaku konsumtif, disebabkan literasi keuangan dijadikan tolak ukur untuk 

mengatur keuangan. Literasi keuangan yang baik akan membuat seseorang 

mempertimbangkan keputusan dalam menggunakan uangnya, tidak hanya sekedar 
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berupa pengetahuan tetapi bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Literasi keuangan sangat penting bagi seorang individu karena dapat 

merencanakan dan membuat keputusan tentang alokasi keuangannya serta bijak 

dalam mengatur keuangan agar tidak salah dalam membuat keputusan tentang 

keuangannya. Literasi keuangan dapat dikaitkan dengan kesejahteraan seseorang 

karena pengetahuan untuk mengelola keuangan sangat diperlukan dalam kehidupan 

sehari-hari. Penerapan literasi keuangan memiliki manfaat yang baik dalam 

membuat kehidupan seseorang terlihat sejahtera (Pambudhi, 2015). Menurut Patel, 

(2019) literasi keuangan merupakan seperangkat keterampilan dan pengetahuan 

yang memungkinkan seorang individu untuk membuat keputusan yang efektif 

dengan semua sumber daya keuangan mereka. Literasi keuangan sebagai upaya 

dalam meningkatkan kemampuan membaca, menganalisis, mengelola, dan 

berkomunikasi tentang kondisi keuangan pribadi yang memengaruhi kesejahteraan 

materi. 

Pengetahuan dan pemahaman tentang literasi keuangan sudah menjadi 

keharusan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi life skill yang perlu 

dimiliki oleh setiap individu dalam menjalani kehidupan jangka panjang kearah 

yang lebih positif. Pengetahuan literasi keuangan sendiri termasuk dalam 

keterampilan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Berikut gambar 

mengenai Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang 

diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019. 
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Gambar 1. 2 

Presentase literasi dan inklusi keuangan nasional 
 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019 

 
Survei Nasional Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga 

yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 menunjukkan 

indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%. 

Angka tersebut meningkat dibanding hasil survei OJK pada tahun 2016 yaitu indeks 

literasi keuangan 29,7% dan indeks inklusi keuangan 67,8%. Dengan demikian 

dalam 3 tahun terakhir terdapat peningkatan yang pemahaman keuangan (literasi) 

masyarakat sebesar 8,33%, serta peningkatan akses terhadap produk serta layanan 

jasa keuangan (inklusi keuangan) sebesar 8,39%. Survei SNLIK OJK pada tahun 

2019 ini mencakup 12.773 responden di 34 provinsi dan 67 kota/kabupaten dengan 

mempertimbangkan gender dan strata wilayah perkotaan/perdesaan. 
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Berdasarkan survei SNLIK yang mengalami perkembangan dari tahun 2016 

ke tahun 2019 dimana pada tahun 2019 tersebut indeks literasi yaitu sebesar 

38,03%, hal tersebut menandakan masih minimnya literasi keuangan masyarakat 

Indonesia. Kurangnya pengetahuan mengenai literasi keuangan tersebut menjadi 

masalah serius dan menjadi tantangan besar bagi masyarakat di Indonesia. Hal itu 

menyebabkan masyarakat Indonesia berperilaku konsumtif. Oleh sebab itu, salah 

satu kecerdasan yang harus dimiliki oleh setiap individu pada era ekonomi global 

modern saat ini adalah kecerdasan finansial, yaitu kecerdasan dalam mengelola aset 

keuangan pribadi, dimana individu harus dapat mengelola keuangannya dengan 

cermat. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Efek Moderasi Literasi Keuangan Terhadap 

Hubungan Antara Konformitas Dengan Perilaku Konsumtif Pada Kaum Wanita Di 

Kota Makassar”. 

B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, olehnya 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah konformitas berpengaruh terhadap perilaku konsumtif? 

 

2. Apakah literasi keuangan memoderasi konformitas terhadap perilaku 

konsumtif? 
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C. Hipotesis 

 
Hipotesis merupakan jawaban yang berlaku sementara dalam permasalahan 

penelitian, hingga terbukti melalui data yang terkumpul. Dalam hal ini hipotesis 

menjadi langkah awal dalam sebuah penelitian untuk membuktikan suatu 

kebenaran. Dari rumusan masalah yang telah ditetapkan maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh Konformitas terhadap Perilaku Konsumtif 

 

Perilaku konsumtif pada seseorang biasanya dipengaruhi oleh konformitas 

terhadap kelompoknya, konformitas berkaitan dengan perilaku konsumtif. Menurut 

Bandura, (2009) dalam kaitannya perilaku konsumtif menyatakan bahwa tendensi 

perilaku konsumtif seseorang sebagian besar terbentuk dengan melihat serta meniru 

orang lain dalam konteks sosial. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan seseorang 

yang memasuki suatu kelompok maka pengaruh pemberian norma oleh kelompok 

tersebut akan timbulnya konformitas yang kuat. Konformitas mempengaruhi 

beberapa aspek dalam kehidupan seseorang seperti halnya dalam pilihan sosial 

yang diikuti, fashion, skincare, penampilan, dan nilai serta norma yang akan dianut. 

Berdasarkan hasil penelitian dari   (Susilarini,   2021)   konformitas   dan 

perilaku konsumtif memiliki hubungan yang signifikan. Sejalan dengan penelitian 

dari (Musritha, 2021) bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

konformitas dengan perilaku konsumtif produk sandang pada mahasiswa di Kota 

Solok. Begitu pula pada penelitian yang dilakukan oleh (Aqila, 2020) adanya 

hubungan antara konformitas dengan perilaku kosumtif, dengan asumsi semakin 

tinggi konformitas maka kecenderungan untuk berperilaku konsumtif juga semakin 
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tinggi, sebaliknya jika semakin rendah konformitas maka kecenderungan untuk 

berperilaku konsumtif juga semakin rendah. Berdasarkan hal tersebut, maka 

hipotesis yang diambil dalam penelitian ini yakni : 

H1 = Konformitas Berpengaruh Terhadap Perilaku Konsumtif 

 

2. Pengaruh Literasi Keuangan dalam Memoderasi Konformitas Terhadap 

Perilaku Konsumtif 

Konformitas adalah perubahan perilaku seseorang sebagai usaha agar dapat 

menyesuaikan diri dengan norma kelompok dengan acuan baik maupun tidak ada 

tekanan secara langsung yang berupa suatu tuntutan tidak tertulis dari kelompok 

sebaya terhadap anggotanya, namun memiliki pengaruh yang kuat dan dapat 

menyebabkan munculnya perilaku-perilaku tertentu pada seseorang. Salah satunya 

perilaku konsumtif yang berasal dari pengaruh konformitas. Perilaku konsumtif jika 

dilakukan secara terus menerus akan menganggu financial seseorang, oleh sebab 

itu tiap individu harus mengetahui literasi keuangan agar dapat mengelola dan 

menjaga kondisi keuangan dengan cermat. 

Berdasarkan penelitian dari Sulistyowati, (2022) hasil penelitian 

menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perilaku konsumtif. Seperti halnya penelitian yang dilakukan Krisnawati, (2019) 

bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif siswa 

SMA di Kota Bandung. Selain itu adapun penelitian dari Himatia, (2019) hasil 

analisis uji selisih mutlak menampilkan bahwa literasi keuangan mampu 

memperkuat pengaruh konsep diri terhadap perilaku konsumtif dan kelompok 

teman sebaya terbukti memengaruhi perilaku konsumtif. Namun literasi keuangan 
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mampu memoderasi pengaruh konsep diri dan teman sebaya terhadap perilaku 

konsumtif. Atas dasar hasil penelitian tersebut hipotesis yang penulis ambil dalam 

penelitian ini adalah : 

H2 = Literasi Keuangan Memoderasi Konformitas Terhadap Perilaku 

Konsumtif 

D. Definisi Operasional 

 

Agar menghindari serta mempermudah pemahaman perbedaan pembaca 

dalam mengartikan atau maksud dari judul proposal ini, maka dalam penelitian ini 

variabel bebas atau independen (X) yaitu konformitas, variabel yang terikat atau 

dependen (Y) yaitu perilaku konsumtif, dan variabel moderating atau variabel yang 

memengaruhi memperkuat dan memperlemah (Z) adalah literasi keuangan. 

Definisi operasional setiap variabel penelitian yang akan dibahas dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Konformitas 

 

Konformitas adalah perilaku ikut-ikutan terhadap orang lain, selain itu jenis 

pengaruh sosial dimana individu mengubah sikap dan perilakunya dengan norma- 

norma yang ada. Konformitas dapat terjadi sebab adanya pengaruh dari lingkungan, 

teman sebaya, serta status individu. Konformitas juga tidak selalu buruk dan tidak 

selalu baik tergantung pada individu masing-masing. 

2. Perilaku Konsumtif 

 

Perilaku konsumtif tidak akan bisa lepas dari kehidupan manusia. Karena 

kebutuhan manusia tidak terbatas dan selalu ingin lebih dalam memenuhi setiap 
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kebutuhannya. Namun pada hakikatnya manusia memang selalu merasa kurang 

serta merasa tidak puas akan sesuatu. Apabila satu kebutuhan sudah terpenuhi maka 

kebutuhan lain akan muncul. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya perilaku 

konsumtif. Dimana perilaku konsumtif yaitu niat membeli yang berkelanjutan 

untuk mendapatkan kepuasan pribadi atas barang dan jasa yang dibelinya tanpa 

mempertimbangkan kegunaannya. Perilaku konsumtif menjadikan seseorang atau 

kelompok menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil 

produksi secara berlebihan yang hanya didasari oleh keinginan dan tidak 

mempertimbangkan kebutuhan. 

3. Literasi Keuangan 

 

Literasi keuangan adalah rangkaian proses atau kegiatan untuk pengetahuan 

serta keyakinan agar seseorang mampu mengelola keuangan pribadi dengan baik. 

Literasi keuangan yang lebih tinggi mengarah pada kesejahteraan finansial yang 

lebih besar dan kekhawatiran finansial yang lebih sedikit. Akhirnya, kesejahteraan 

finansial mengarah pada kekhawatiran finansial yang lebih sedikit. Literasi 

keuangan jika diterapkan pada kehidupan sehari-hari juga akan berdampak positif 

pada kehidupan pribadi serta dapat meningkatkaan kesejahteraan. 

E. Penelitian Terdahulu 

 

Berdasarkan hasil studi relevansi terhadap penelitian ini diharapkan mampu 

membantu dan memperkuat rumusan kerangka fikir. Adapun penelitian-penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini disajikan sebagai berikut: 
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Tabel 1. 1 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

  

Sarah Aurelina 
 

Pengaruh Literasi 
 

Literasi keuangan dan 

Ibrahim dan Keuangan dan pengendalian diri terhadap 

Nurdin (2022) Pengendalian Diri perilaku konsumtif memiliki 

 
terhadap Perilaku hasil yang berbeda yaitu 

 
Masyarakat Milenial literasi keuangan berpengaruh 

  
signifikan terhadap perilaku 

  
konsumtif, pengendalian diri 

  
berpengaruh signifikan 

  
terhadap perilaku konsumtif 

  
masyarakat milenial di desa 

  
Cikalong kabupaten Bandung. 

2. 
 

Mochammad 
 

Pengaruh Literasi 
 

Kelompok generasi mampu 

 
Rizaldy Insan Keuangan terhadap menjadi mediasi dan moderasi 

 
Baihaqqy Perilaku Keuangan atas literasi keuangan terhadap 

 
(2022) dengan Kelompok perilaku keuangan. Hal ini 

  
Generasi sebagai menandakan bahwa penting 

  
Mediasi dan bagi setiap kelompok generasi 

  
Memoderasi untuk senantiasa meningkatkan 

   
literasi keuangan agar dapat 
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   memiliki perilaku keuangan 

 

yang baik. 

3. 
 

Hanif 

Ramadhan 

Fahmi Putra 

(2022) 

 

Peran Literasi 

Keuangan dan 

Pendidikan Ekonomi 

dalam Keluarga 

Terhadap Perilaku 

Konsumtif 

Mahasiswa 

 

Terdapat pengaruh antara 

literasi keuangan dengan 

perilaku konsumtif mahasiswa 

dalam bekonsumsi, jika 

mahasiswa menerapkan teori- 

teori ekonomi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4. 
 

Angelia 

Kaesarwati 

(2022) 

 

Pengaruh Literasi 

Keuangan, Gaya 

hidup, Konformitas, 

dan Pendapatan 

terhadap Perilaku 

Konsumtif pada 

Mahasiswa di STIE 

Surakarta 

 

Terdapat pengaruh antara 

konformitas dengan perilaku 

konsumtif, sedangkan literasi 

keuangan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap perilaku 

konsumtif. 

5. 
 

Desyntia 

Fatmawati dan 

Harsono (2021) 

 

Analysis of the Effects 

of Students’ Personal 

Financial Literature 

on Consumtive 

 

Terdapat hubungan antara 

literasi keuangan dengan 

perilaku konsumtif mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah 
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  Behavior at Surakarta. Seseorang dengan 

Universitas pemahaman literasi keuangan 

Muhammadiyah yang tinggi memiliki 

Surakarta kehidupan ekonomi yang lebih 

 
baik, membuat keputusan 

 
keuangan lebih mudah baginya 

 
dan memiliki perilaku 

 
konsumtif yang lebih rendah. 

6. 
 

Dhea 
 

The Influence of 
 

Hasil penelitian menunjukkan 

 
Raudyatuz Lifestyle, Financial bahwa terdapat pengaruh 

 
Zahra dan Literacy, and Social positif variabel literasi 

 
Pandji Anogara Demograpchis on keuangan terhadap perilaku 

 
(2021) Consumtive Behavior konsumtif mahasiswa. 

7. 
 

Joshua Prayogo 
 

Pengaruh Financial 
 

Financial Literacy 

 
Ciakrawinata Literacy dan berpengaruh signifikan 

 
dan Evelyn Financial Behavior terhadap sikap konsumtif 

 
(2021) terhadap Perilaku mahasiswa dan alumni UKP 

  
Konsumtif asal kota Tarakan. Hal ini 

  
Mahasiswa dan mengindikasikan bahwa 

  
Alumni Uk Petra financial literacy dapat 

  
Asal Kota Tarakan menjadi pertimbangan 

   
mahasiswa dan alumni dalam 
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   mengambil keputusan untuk 

bersikap konsumtif 

berdasarkan adanya financial 

literacy itu sendiri. 

8. 
 

Arifa Miftahul 
 

The Effect of 
 

Hasil penelitian menunjukkan 

 
Jannah, Financial Literacy, bahwa literasi keuangan 

 
Murwatiningsih Social Media, and berpengaruh negatif signifikan 

 
, dan Nina Environtment terhadap perilaku konsumtif. 

 
Oktarina towards The 

 

 
(2021) Consumtive Behavior 

 

  
of Student at SMA 

 

  
Negeri Kabupaten 

 

  
Jepara 

 

 

 
 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui pengaruh konformitas terhadap perilaku konsumtif. 

 

b. Untuk mengetahui literasi keuangan memoderasi konformitas terhadap 

perilaku konsumtif. 
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2. Manfaat Penelitian 

 

a. Bagi akademik 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang efek 

moderasi literasi keuangan terhadap hubungan antara konformitas dengan perilaku 

konsumtif. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan 

kontribusi berupa referensi peneliti-peneliti lain dimasa mendatang dalam mengkaji 

efek moderasi literasi keuangan terhadap hubungan antara konformitas dengan 

perilaku konsumtif. 

b. Bagi penulis 

 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan penulis mengenai 

efek moderasi literasi keuangan terhadap hubungan antara konformitas dengan 

perilaku konsumtif. 

c. Bagi masyarakat 

 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan suatu informasi dan 

pengetahuan kepada para masyarakat, terlebih untuk kaum wanita mengenai hal 

tentang efek moderasi literasi keuangan terhadap hubungan antara konformitas 

dengan perilaku konsumtif. 



 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Theory of planned behavior 

 

Theory of planned behavior (TPB) adalah pengembangan dari teori 

sebelumnya yaitu Theory of reasoned action (TRA) yang dikemukakan oleh 

(Ajzen, 1991). Fokus utama dari theory of planned behavior ini sama seperti theory 

reason and action yaitu niat atau intensi seseorang untuk melakukan suatu perilaku. 

Niat merupakan variabel antara yang menyebabkan terjadinya suatu perilaku dari 

sikap maupun variabel lainnya Sebelum seseorang melakukan suatu perilaku pasti 

akan didahului dengan adanya niat atau intensi. Intensi ini menunjukkan seberapa 

besar usaha yang akan dikeluarkan individu untuk melakukan suatu perilaku. 

Ajzen (1991) dalam teorinya theory reason and action menyebutkan bahwa 

ada dua faktor penentu intensi yaitu sikap pribadi dan norma subjektif. Kemudian 

(Ajzen, 1991) mengembangkan teori tersebut dengan menambahkan satu faktor 

yang menentukan intensi yaitu perceived behavioral control. Perceived Behavioral 

Control yang menjelaskan bahwa dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perilaku 

tidak hanya ditentukan oleh sikap dan norma subjektif semata, tetapi juga persepsi 

individu terhadap kontrol yang dapat dilakukannya yang bersumber pada 

keyakinannya terhadap kontrol tersebut (control beliefs). Ajzen, (1991) 

menunjukkan bahwa perilaku masyarakat sangat dipengaruhi oleh kepercayaan diri 

mereka dalam kemampuan untukmenunjukkannya yaitu dengan kontrol perilaku 

yang dirasakan. Theory of planned behavior menyimpulkan bahwa hampir seluruh 

perilaku manusia adalah hasil dari niat untuk melakukan suatu perilaku dan 
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kemampuan mereka membuat pilihan yang sadar dan keputusan dalam 

melakukannya (kontrol kehendak). Implikasi dari adanya theory of planned 

behavior adalah adanya tiga faktor yang mempengaruhi perilaku, yaitu sikap 

terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepi kontrol perilaku. 

B. Perilaku Konsumtif 

 

Manusia senantiasa disebut sebagai makhluk sosial ekonomi, karena 

memiliki rasa untuk memuaskan kebutuhannya yang sangat tidak terbatas. Ketika 

keperluan primer sudah terpenuhi, kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti 

keperluan sekunder pun manusia akan memenuhi kebutuhannya tersebut, akan 

tetapi alat pemuas untuk kebutuhan semuanya serba terbatas sehingga 

mengakibatkan terjadinya kelangkaan yang disebabkan oleh kerakusan manusia 

yang disebut konsumtif manusia (Kurniawan et al., 2022). Perilaku konsumtif 

adalah perilaku individu dalam mengonsumsi secara berlebihan serta tidak 

terencana terhadap jasa dan barang yang kurang atau bahkan tidak begitu 

diperlukan. Perilaku ini lebih banyak dipengaruhi oleh nafsu yang semata-mata 

hanya untuk memuaskan kesenangan serta lebih mementingkan keinginan daripada 

kebutuhan seperti yang dikemukakan oleh (Sukari et al., 2013). 

Perilaku konsumtif saat ini sangat mudah ditemukan dalam kehidupan 

sehari-hari dimasyarakat. Namun, kelompok remaja merupakan kelompok yang 

relatif paling mudah terpengaruh oleh pola konsumsi yang berlebihan (Patel, 2019). 

Perkembangan zaman yang semakin modern turut membawa perubahan terhadap 

perilaku masyarakat salah satunya dalam hal berkonsumsi sehingga 

berkembangnya perilaku konsumtif di masyarakat. Menurut Solihat et al., (2018) 
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perilaku konsumtif adalah kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa 

yang tidak berdasarkan kebutuhan melainkan faktor gengsi. Perilaku konsumtif 

merupakan kecenderungan seseorang untuk berperilaku irasional yaitu dengan 

membeli serta mengonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang diperlukan 

secara berlebihan tanpa didasarkan oleh pertimbangan rasional ((Pohan et al., 

2022). 

Menurut riset penelitian dari (J. I. I. Sosial, 2022) perilaku konsumtif terjadi 

karena adanya kecenderungan mahasiswi untuk melakukan konsumsi tiada batas, 

dengan membeli produk lipstik yang berlebihan secara tidak terencana, hal ini tidak 

berdasarkan pada kebutuhan tetapi didorong oleh hasrat dan keinginan. Perilaku 

konsumtif menjadi tindakan membeli barang bukan untuk mencukupi kebutuhan 

namun hanya untuk memenuhi impian atau keinginan sehingga yang dilkakukan 

secara berlebihan yang menjadikan pemborosan terhadap biaya. Perilaku konsumtif 

memiliki arti boros, yang mengonsumsi barang atau jasa secara berlebihan. 

Salah satu firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur’an terkait dengan 

perintah untuk tidak berperilaku boros yaitu pada QS Al-Isra’ /17:26-27 : 

ذَ   بَ   

يرَ   ’

 م ن

 ن

  ٱ
 َ

 ل

٢٦

 إَ   

 َ لَ   و

 رَ   ’ذَ   بَ   َ  ت

 اريذَ   بَ   َ  ت

بَ   س

 لي

َ   لٱ ن

 ب

 وٱ

يكَ   س

 ن

لَ  

   َ
 وٱ م

ح

َ  ق  َ

هۥ

  َ 

 اَ  ذ ت

  ٱ
 َ

رَ   َ  قل

 ىبَ   

 وءا

ب’َ   ٧٦  ارَ   وَ  فك

 رل هۦ

طَ  

 ن

  َ

ي
 ش 

 يط وكا لٱ ن
   َ

 ن

ش

   َ

 يَ   

خ لٱ ن

   َ

   َ
 و

َ  ناك

 ا  وَ   

 

Terjemahnya : 

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

orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu 

menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (26). Sesungguhnya 
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pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu 

sangat ingkar kepada Tuhannya (Kementrian Agama RI, 2012 : 84)”. 
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Kata tabzir (Pemborosan), sebagian ulama memahaminya sebagai suatu 

pengeluaran yang bukan haq, sehingga jika seseorang mengeluarkan hartanya 

sebanyak apapun tetapi untuk perkara yang benar (haq), maka orang tersebut 

tidaklah disebut sebagai pemboros. Namun sebaliknya, jika seseorang yang 

mengeluarkan hartanya walaupun hanya sedikit tetapi dikeluarkan untuk perkara 

yang bathil, maka tetap disebut sebagai pemboros (Shihab, 2002 : 259) dalam jurnal 

(Maklufah, 2013). Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sifat 

setan selain menakut-nakuti dan menyuruh kepada kejahatan yaitu perilaku boros. 

Persaudaraan setan dengan pemboros adalah persamaan sifat, serta mempunyai 

keserasian antar keduanya. Mereka berdua sama melakukan hal-hal yang bathil 

yakni tidak pada tempatnya. 

Berikut ini faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi perilaku 

konsumtif dalam penelitian (Maulina et al, 2020), yaitu sebagai berikut : 

1. Individu ingin tampak berbeda dari yang lain, kebanyakan sifat konsumtif 

muncul karena individu ingin memiliki barang yang tidak dipunyai orang lain, 

alhasil individu pun akan mencari barang langka atau limited edition yang tentu 

saja harganya pun juga pasti sangat mahal. 

2. Kebanggaan karena penampilan dirinya, sifat konsumtif juga biasa terjadi 

sebab rasa kebanggan yang berlebih terhadap penampilan. Biasanya, banyak 

diantaranya ada orang yang percaya diri bila memiliki barang barang branded 

dan selalu update/terbaru. 
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3. Ikut-ikutan, adapun sifat orang yang selalu ingin ikut-ikutan dengan orang lain 

sehingga apapun itu akan selalu dibeli dan ingin selalu memiliki barang-barang 

yang sedang viral atau terkenal seiring perkembangan zaman. 

4. Menarik perhatian dari orang lain, adalah salah satu yang paling berpengaruh 

terhadap perilaku konsumtif seseorang, biasanya orang yang selalu ingin 

menarik perhatian orang lain pasti memiliki cara, salah satunya dengan 

memiliki barang-barang yang up-to-date. Kecenderungan orang-orang akan 

memaksimalkan kegiatan belanja mereka bukan lagi sesuai kebutuhan primer 

sehari-hari akan tetapi selera mereka masing. 

Menurut Fatmawati et al., (2022) perilaku konsumtif bisa dilihat dari sisi 

negatif yang akan memberikan dampak : 

1. Pola hidup boros dan akan menimbulkan kecemburuan sosial, karena orang 

akan membeli semua produk atau barang yang diinginkan tanpa memikirkan 

harga barang tersebut murah atau mahal, barang tersebut diperlukan atau tidak, 

sehingga bagi orang yang tidak mampu mereka tidak akan sanggup untuk 

mengikuti pola kehidupan yang seperti itu. 

2. Cenderung tidak memikirkan kebutuhan yang akan datang. 

 

3. Mengurangi kesempatan untuk menabung, karena individu akan lebih banyak 

membelanjakan uangnya dibandingkan menyisihkan untuk ditabung. 

C. Konformitas 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia konformitas, adalah penyesuaian, 

kecocokan, dengan istilah kesesuaian sikap serta perilaku dengan nilai dan kaidah 
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yang berlaku KBBI, (2019). Konformitas adalah sikap individu yang mengikuti 

sehingga menyebabkan tindakan penyesuaian, dalam bentuk individu atau 

kelompok. Menurut riset (Rinjani, 2018) konformitas ialah salah satu faktor yang 

bisa mempengaruhi perilaku konsumtif, dimana harapan individu agar disukai dan 

diterima oleh kelompoknya menyebabkan individu terdorong untuk memakai apa 

yang dipakai oleh kelompoknya sehingga mejadi konsumtif. Hal tersebut sejalan 

dengan hasil riset (Fauziah et al, 2013) timbulnya ikatan konformitas dengan 

perilaku konsumtif karena pada dasarnya konformitas adalah salah satu faktor dari 

luar sehingga muncul perilaku konsumtif pada seseorang. Konformitas memiliki 

keterikatan dengan beberapa perilaku ekonomi, khususnya dalam perilaku 

konsumen seperti perilaku konsumtif pada produk kosmetik remaja putri 

(Zulfitriah, 2017). 

Konformitas merupakan suatu adaptasi dengan lingkungan sosialnya atau 

golongan sosialnya. Pengaruh lingkungan sosial dan budaya menyebabkan 

terjadinya perubahan perilaku masyarakat, berbagai cara dilakukan tak terkecuali 

generasi muda saat ini agar tetap eksis dilingkungannya mulai dari penampilan, 

memilih teman pergaulannya serta hal yang lainnya. Myers, (2012) berpendapat 

bahwa “konformitas merupakan meniru perilaku dengan kelompok acuan sehingga 

terhindar dari celaan ataupun keterasingan”. Adapun pendapat dari (Meiyuntari, 

2015) konformitas ialah perubahan persepsi, opini, dan perilaku individu 

berdasarkan informasi yang diberikan kelompok sehingga konsisten dengan norma 

kelompok dan dilakukan sebagai bentuk agar sesuai terhadap aturan kelompok 
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karena adanya tekanan baik yang nyata maupun yang hanya dibayangkan dengan 

tujuan agar diterima menjadi bagian dari kelompok tersebut. 

Menurut Baron, (2015) konformitas terbagi menjadi dua dimensi yaitu 

sebagai berikut : 

1. Normatif 

 

Dimensi ini disebut sebagai pengaruh sosial nofmatif, dimensi ini 

mengunggkap adanya perbedaan atau peneyesuaian persepsi, keyakinan maupun 

tindakan individu sebagai akibat dari pemenuhan penghargaan positif kelompok 

agar memperoleh persetujuan, disukai dan terindar dari penolakan. 

2. Infomatif 

 

Dimensi ini disebut sebagai pengaruh sosial informatif, dimensi ini 

mengunggkap adanya perubahan atau penyesuaian persepsi, keyakinan serta 

perilaku individu sebagai akibat adanya kepercayaan terhadap informasi yang 

dianggap bermanfaat yang berasal dari kelompok. 

Menurut Myers, (2012) konformitas dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya yaitu : 

1. Budaya 

 

Dari beberapa hasil penelitian yang ditemukan bahwa individu yang tinggal di 

sebuah negara dengan budaya kolektifis memiliki tingkat individualitas yang 

rendah dengan budaya kolektifis yang cenderung hidup berkelompok serta 

berorientasi pada nilai kelompok. 
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2. Kepribadian 

 

Tindakan individu tidak hanya tergantung pada situasi saat itu tetapi juga 

dipengaruhi oleh kepribadian dan suasana hati. 

3. Peran sosial 

 

Individu cenderung mengikuti norma-norma budaya yang ada dalam 

masyarakat sebagai bukti komitmen dalam berperan menyesuaikan lingkungan 

sekitarnya agar memiliki kesamaan dengan mayoritas kelompok. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi konformitas, sehingga setiap inidividu berpeluang untuk 

melakukan konformitas. Ada beberapa alasan mengapa individu tertarik untuk 

melakukan konformitas, diantaranya rasa takut akan penolakan sehingga individu 

sering melakukan konformitas untuk mendapatkan penerimaan dari kelompok atau 

lingkungan tertentu, keinginan agar disukai karena pada dasarnya orang senang 

akan pujian dan membuat individu menyesuaikan diri dengan keadaan. Adapun 

alasan mengapa seseorang bisa saja tidak melakukan konformitas yaitu 

(deindividuasi) hal ini terjadi ketika individu ingin berbeda dari orang lain sehingga 

individu akan menolak konform karena tidak ingin sama dengan yang lain, selain 

itu merasa menjadi orang bebas hal ini juga karena individu menolak untuk konform 

karena dirinya memang tidak ingin untuk konform karena menurutnya tidak ada hal 

yang bisa memaksa dirinya untuk mengikuti norma sosial yang ada ((N. Sosial, 

2020). 

Ikut-ikutan atau yang disebut dengan konformitas sama halnya dengan 

orang yang tidak memiliki pendirian dan hal tersebut bisa dikatakan dengan orang 
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yang tidak percaya diri. Diantara tanda-tanda lain orang yang tidak percaya diri 

ialah seorang yang tidak percaya diri memiliki satu kepribadian dan identitas yang 

kokoh dan mandiri. Di lingkungan manapun ia akan menyesuaikan diri dengan 

warna lingkungan tersebut. Konformitas dalam perspektif islam dapat dilihat dari 

Qs.Al-Baqarah ayat 41 yaitu ; 

َ   شت   روا    َ
 ت   ل

 و

    َ
ب

   َ  َ هۦَ 

    َ
ف

   َ  َ  َ

 كا ر

 ا  وَ   َ  نوك

َ   َ  أ وَ 

 ل

  َ  َ
 ت   ل

 و

  َ

 م
 ك

  َ
ع

 م 

’ل

 ام

دَ  

’

قَ   

 ص ا

  ز
 َ

 تل

 م

 َ  ام

َ  أ

 ن

وَ  نمَ   اءو

 بَ    ا  

َ  َ  تٱ ب ٤١

وَ  ق

 ن

إَ   و

   َ

   َ يَ 

 ي

  َ  َ

لَ   ل

 ي

َ   اَ  َ  ´

 يتَ   يَ   

 انَ   مَ   َ  ث

 

Terjemahnya : 

 

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka 

mengatakan: “Kami telah beriman”. dan bila mereka kembali kepada 

syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan: “Sesungguhnya kami 

sependirian dengan kamu, kami hanya berolok-olok. (Kementrian Agama 

RI, 2011 : 82) 

Menurut Angraini, (2017) dalam tafsirnya, Ma’limut Tanzil fit Tafsir wat 

Ta’wil, mengatakan surah Al-Baqarah ayat 41 turun perihal Ka’ab bin Asyraf 

pemuka-pemuka agama, dan tokoh-tokoh masyarakat Yahudi Madinah. Imam Al- 

Baghowi mengatakan, Surah Al-Baqarah ayat 41 melarang para pemuka Ahli Kitab 

di Madinah untuk ingkar terhadap Al-Qur’an karena kekufuran mereka akan diikuti 

oleh umat yang selama ini menjadi pengikut merekas sehingga dosa kufur pemuka 

Ahli Kitab memberikan jalan bagi dosa kufur pengikut mereka. Selain itu surah Al- 

Baqarah ayat 41 menganjurkan Ahli Kitab untuk beriman kepada Al-Qur’an yang 

maksudnya disini adalah memenuhi janji mereka sendiri terhadap Allah (Maulina, 
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D. Literasi Keuangan 

 

Literasi keuangan saat ini menjadi perhatian yang semakin meningkat, 

karena topik ini menimbulkan masalah yang berpotensi terhadap peran yang 

dimainkan oleh perbedaan perilaku sosial setiap orang dalam hal membentuk 

perilaku seseorang untuk menentukan keputusan keuangan. Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan bahwa literasi 

keuangan sebagai kesadaran, pengetahuan, keterampilan serta sikap yang 

dibutuhkan untuk membuat keputusan keuangan yang sehat sehingga dapat 

mencapai kesejahteraan keuangan individu (Soetiono et al., 2018). Literasi 

keuangan merupakan suatu keharusan bagi setiap individu untuk menghindari 

masalah keuangan karena individu sering dihadapkan pada trade off atau tarik ulur, 

yaitu situasi dimana seseorang harus mengorbankan satu kepentingan demi 

kepentingan yang lain (Wirsing et al., 2021). 

Definisi literasi keuangan menurut Remund, (2010) merupakan kompetensi 

seseorang untuk mengelola uang. Adapun secara lebih spesifik menurut Remund, 

(2010) literasi keuangan adalah tolak ukur pengetahuan seseorang untuk 

memahami konsep-konsep keuangan serta kemampuan dan keyakinan seseorang 

dalam mengelola keuangan pribadi melalui pengambilan keputusan jangka pendek 

yang tepat dan juga rencana keuangan jangka panjang yang sehat dengan 

memperhatikan lingkungan dan perubahan kondisi ekonomi yang terjadi. 

(Tribuana, 2020) menyatakan bahwa literasi keuangan adalah pengukuran terhadap 

pemahaman seseorang mengenai konsep keuangan serta memiliki kemampuan dan 

keyakinan dalam mengatur keuangan pribadi melalui pengambilan keputusan 
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jangka pendek yang tepat, perencanaan keuangan jangka panjang, dan 

memperhatikan kejadian dan kondisi ekonomi. 

Pendidikan keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu agar 

terhindar dari masalah keuangan. Kesulitan keuangan tidak hanya fungsi 

berdasarkan pendapatan saja (rendahnya pendapatan), kesulitan keuangan juga bisa 

terjadi apabila kesalahan dalam mengelola keuangannya. Literasi keuangan yang 

baik dapat menjadikan individu bisa memilih barang, mengatur keuangan dengan 

baik serta bisa merencanakan masa depan, selain itu individu yang mempunyai 

pemahaman akan literasi keuangan akan lebih cerdas dalam memilih dan 

memberikan komplain terhadap barang atau jasa yang mereka konsumsi (Sri Utami 

Ulfa Rahma et al., 2022). Menurut (program for International Student Assesment : 

2012) dalam (Susanti et al., 2020) literasi keuangan adalah pemahaman tentang 

konsep keuangan yang digunakan untuk membuat pilihan keuangan yang efektif, 

meningkatkan financial well-being (kesejahteraan keuangan) dari individu dan 

kelompok untuk berpatisipasi dalam kehidupan ekonomi . 

Menurut Bhushan et al., (2020) literasi keuangan merupakan “financial 

literacy is the ability to make informed judgments and to take effective decisions 

regarding the use and management of money” yang artinya literasi keuangan adalah 

kemampuan dalam membuat penilaian informasi dan mengambil keputusan yang 

efektif tentang penggunaan dan pengelolaan uang. Literasi keuangan menjadi suatu 

hal yang penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat untuk dapat 

mengelola keuangan dengan baik. Dalam hal ini literasi keuangan dibagi dalam 

lima kategori (Remund, 2010) yaitu : 
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1. Pengetahuan mengenai konsep keuangan. 

 

2. Kemampuan untuk mengkomunikasikan konsep keuangan. 

 

3. Kemampuan untuk mengelola keuangan pribadi. 

 

4. Keterampilan untuk membuat keputusan keuangan secara tepat. 

 

5. Kepercayaan diri untuk merencanakan keputusan keuangan secara tepat. 

 

Menurut Volpe, (1998) literasi keuangan memiliki aspek-aspek sebagai 

berikut : 

1. Pengetahuan tentang keuangan pribadi secara umum (General Personal Finance 

Knowledge), seperti beberapa pengetahuan yang berhubungan dengan 

pemahaman dasar mengenai keuangan pribadi. 

2. Tabungan dan pinjaman (Saving and borrowing), meliputi pengetahuan yang 

berkaitan dengan tabungan dan pinjaman. 

3. Asuransi (Insurance), hal ini meliputi pengetahuan dasar asuransi serta produk- 

produk asuransi seperti asuransi kendaraan atau asuransi jiwa. 

4. Investasi (Investment), bagian ini yaitu bagaimana pengetahuan tentang suku 

bunga, pasar, reksadana dan risiko investasi. 

Menurut Bhazar, (2019) faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan 

individu antara lain : 

1. Lingkungan sosial 

 

Lingkungan sosial adalah tempat dimana berlangsungnya interaksi sosial 

misalnya masyarakat yang saling berinteraksi dan melakukan sesuatu secara 

bersama-sama antar sesama maupun dengan lingkungannya. Contohnya 
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berinteraksi dengan suadara, teman, tetangga, dan orang-orang yang berada di 

lingkungan tempat tinggal kita. 

2. Perilaku orang tua 

 

Perilaku orang tua adalah tindakan atau aktivitas yang dimiliki orang tua 

kepada anaknya yang dipengaruhi oleh sikap, emosi, nilai, etika serta kekuasaanya. 

Contohnya mengajarkan hal-hal baik kepada anaknya. 

3. Pendidikan keuangan 

 

Pendidikan keuangan adalah pengetahuan yang benar mengenai cara 

pengelolaan keuangan. 

4. Pengalaman Individu terhadap keuangan yaitu pengalaman seseorang dalam 

keuangannya sendiri. 

Menurut Wise, (2013) terdapat beberapa indikator dalam literasi keuangan 

yaitu sebagai berikut : 

1. Pengetahuan sistematis dan pengetahuan standar seperti angka dasar serta 

kemampuan dalam memahami. 

2. Pemahaman keuangan terhadap sifat dasar dan bentuk uang, bagaimana uang 

digunakan dan konsekuensi dari keputusan konsumsi. 

3. Kompetensi keuangan, yaitu paham terhadap ciri-ciri utama dari layanan dasar 

keuangan, sikap dalam menggunakan uang dan tabungan, memahami pencatatan 

keuangan dan menyadari pentingnya membaca dan memeliharanya. 

4. Sadar akan risiko-risiko yang berhubungan dengan produk keuangan serta dapat 

memahami hubungan antara risiko dan pendapatan. 



34 
 

 

 

 

5. Tanggung jawab keuangan, yaitu kemampuan untuk membuat keputusan yang 

tepat mengenai keuangan, mengetahui hak dan tanggung jawab konsumen, 

kemampuan, serta kepercayaan untuk mencari bantuan ketika sesuatu berjalan 

tidak semestinya. 

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) literasi keuangan memiliki tujuan 

dan manfaat yaitu sebagai berikut : 

1. Dapat meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya less literate atau not 

literate menjadi well literate. 

2. Dapat meningkatkan jumlah penggunaan produk dan jasa layanan keuangan. 

 

3. Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan yang sesuai 

dengan kebutuhan. 

4. Memiliki kemampuan untuk melakukan perencaan keuangan dengan cermat. 

 

5. Terhindar dari aktivitas investasi pada instrument keuangan yang tidak jelas. 

 

Dalam hal ini mendapat pemahaman mengenai literasi keuangan dapat 

memberikan manfaat serta pengaruh baik bagi tiap individu jika diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Literasi keuangan juga memberikan manfaat besar bagi 

sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan dan masyarakat saling membutuhkan satu 

sama lain sehingga semakin tinggi tingkat literasi keuangan masyarakat, maka 

semakin banyak pula masyarakat yang dapat memanfaatkan produk dan layanan 

jasa keuangan. 

Dalam pandangan islam ayat yang menjelaskan bagaimana mengelola 

keuangan dengan baik terdapat pada Qs. Al-Isra/17:29-30 : 
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Terjemahnya : 

 
“ Dan janganlah engkau menjadikan tanganmu terikat dilehermu (tapi) 

jangan pula terlalu mengulurkan tanganmu karena itu kamu menjadi tercela 

dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa 

yang dia kehendaki dan menyempitkannya, dan sesungguhnya dia Maha 

mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya”. (Kementrian 

Agama RI, 2012 : 77) 

Menurut tafsir Qarada      , (2002) ayat 29 ini mengandung maksud agar tidak 

kikir, boros dan membuang-buang harta. Boros dan kikir adalah sifat tercela yang 

akan membawa celaka bagi diri sendiri. Kikir menimbulkan kebencian orang lain, 

menyakiti diri sendiri dan membawa tersisihnya dari masyarakat. Sedangkan boros 

menjadikan hidup ini tidak menentu, kekayaan yang didapat tidak ada berkatnya, 

apabila sedang berada akan dipuji-puji orang tetapi jika sedang melarat, maka akan 

melarat sendirian (Shaulina, 2020). Oleh sebab itu orang yang kikir akan tercela 

dalam pergaulannya, sebab dengan tidak didasarinya ia telah diperbudak oleh 

hartanya, bahkan ia rela memutuskan hubungan dengan keluarga demi hartanya. 

Sedangkan orang yang boros dan mengamburkan hartanya seakan tidak mempunyai 

kunci, akhirnya nanti akan menyesal karena hartanya telah habis keluar tanpa 

perhitungan. 

Berkaitan dengan ayat sebelumnya, maka turunlah ayat selanjutnya yaitu 

ayat 30, yang menerangkan bahwa Allah adalah Tuhan yang bersifat “Ar-Razzaaq” 

yang artinya memberi rezeki, Dia juga bersifat “Al-Qabid” yaitu yang menahan 
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segala sesiatu dalam tangan-Nya, dan Allah juga bersifat “Al-basit” yaitu 
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menghamparkan, meluaskan dan memberi tanpa batas. Maka sudah menjadi 

ketetapan, ada hamba yang dianugerahi kekayaan lebih banyak serta ada pula yang 

hanya sekadarnya saja. Begitulah takdir Tuhan, sehingga tidaklah manusia kaya 

semua atau miskin semua. Allah juga bersifat “Al-Ganiyyu” yang kaya raya hanya 

Allah. Jadi semua ada hikmahnya, dengan menjadikan manusia tidak sama, dan 

disitulah manusia akan insaf akan kekayaan Tuhan. Sebagaimana dikatakan Ibnu 

Arabi: “Dengan nampaknya beberapa kekurangan dalam alam, maka dsitulah 

manusia akan bertambah yakin bah a yang sempurna itu hanyalah Allah”. Jadi, 

Ayat 29-30 surah Al-Isra’ ini, melarang bersifat kikir dan memakan harta sendirian, 

serta bersifat boros, dengan artian manusia diajarkan agar lebih hemat dan 

sederhana, selain itu ayat ini juga mengajarkan bagaimana cara supaya harta yang 

dimiliki dapat dikelola berkecukupan, cukup untuk kebutuhan sekarang, nanti dan 

masa yang akan datang, serta cukup unutk bersedekah. Karena, apabila harta tidak 

dikelola dengan benar, maka akan membuat celaka dan tercela. 

E. Kerangka Konseptual 

 

Dengan adanya literasi keuangan merupakan bentuk investasi jangka 

panjang yang bermanfaat dalam mengelola dan menjaga kondisi keuangan 

seseorang. Namun banyak pula masyarakat yang tidak menerapkan literasi 

keuangan dengan baik sehingga timbul perilaku konsumtif, dimana individu lebih 

mementingkan membeli sesatu sesuai keinginannya tanpa berdasar pada 

kebutuhannya terlebih dahulu. Perilaku konsumtif juga biasanya dipengaruhi oleh 

konformitas atau perilaku ikut-ikutan, sehingga muncul perilaku konsumtif. 

Melalui analisis penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain dan penjabaran teori 
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Perilaku Konsumtif (Y) 

Literasi Keuangan (Z) 

Konformitas (X) 

 

 

untuk masing-masing variabel, maka tersusunlah kerangka penelitian yang dapat 

menjadi landasan awal dalam penelitian ini. Untuk memudahkan memahami 

penelitian ini, maka peneliti merumuskan kerangka konseptual sebagai berikut : 

Gambar 2. 1 

Kerangka Konseptual 

 
 



 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian dengan memperoleh data 

yang berbentuk angka. Data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur 

menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan, yang berkaitan dengan masalah 

yang akan diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono, 2018;13). 

2. Lokasi Penelitian 

 

Dalam penelitian ini lokasi atau sumber data yang diperoleh dari masyarakat 

terkhusus kaum wanita yang berada di kota Makassar. 

B. Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian adalah pendekatan kuantitatif, 

yaitu metode penelitian yang merupakan pendekatan ilmiah terhadap keputusan 

ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana penelitian yang 

dilakukan memperoleh data dalam bentuk angka, dalam hal ini menghubungkan 

efek moderasi literasi keuangan terhadap hubungan konformitas dengan perilaku 

konsumtif. 
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C. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

 

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu 

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

juga didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang kemudian ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono, 

(2019;126). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat khususnya 

kaum wanita yang berada di kota Makassar. 

2. Sampel 

 

Sampel adalah bagian populasi penelitian yang digunakan untuk 

memperkirakan hasil dari suatu penelitian. Sedangkan teknik sampling merupakan 

bagian dari metodologi statistika yang berkaitan dengan cara-cara pengambilan 

sampel. Teknik dari pengambilan sampel pada penelitian ini adalah nonprobability 

sampling. Menurut Sugiyono, (2017:82) nonprobability sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi 

setiap unsur atau anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel, purposive 

sampling ialah sebuah teknik yang digunakan untuk penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Alasan memakai purposive sampling ialah karena tidak 

semua sampel mempunyai kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh 

karena itu, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dengan menetapkan 

kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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a. Masyarakat khusus kaum wanita 

 

b. Bertempat di kota Makassar 

 

Sampel pada penelitian ini didapat melalui perhitungan sampel menurut 

Joseph F Hair (Jr et al., 2018) bahwa ukuran ideal dan representative dari responden 

terletak pada 5-10 dikalikan dengan jumlah keseluruhan indikator pada variabel. 

Pada penelitian ini memiliki 11 indikator, dengan demikian 10 x 11 indikator. Maka 

sampel dalam penelitian ini sebanyak 110 responden dari jumlah populasi. 

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

 

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan menggunakan data primer 

yang telah diolah lebih lanjut dalam berbagai bentuk yang lebih informatif seperti 

tabel, grafik, maupun diagram atau sebagainya, sehingga lebih mudah digunakan 

oleh pihak lain. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari kaum wanita yang 

berada dikota Makassar. 

E. Metode Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk 

mengungkap informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian. 

Adapun metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu : 

1. Kepustakaan 

 

Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mempelajari, mengutip, serta memasuki berbagai informasi dan teori yang 

dibutuhkan untuk mengungkap masalah yang dijadikan objek penelitian serta untuk 

menyusun konsep penelitian. 
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2. Penyebaran Kuesioner 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah memakai 

kuesioner online yang dibuat dengan google forms kemudian dibagikan melalui 

perantara media sosial. Digunakan untuk memperoleh data variabel 

penelitian.Untukpengukuran data dengan kuesioner dalam penelitian ini yaitu 

dengan skala likert, dengan kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3. 1 

Alternatif Jawaban dengan Skala Likert 
 

Simbol Alternatif Jawaban Nilai 

SS Sangat Setuju 5 

S Setuju 4 

N Netral 3 

TS Tidak Setuju 2 

STS Sangat Tidak Setuju 1 

 

 

Kemudian masing-masing jawaban ditabulasikan, sehingga nilai rata- 

ratanya dapat diperoleh. 

F. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian iniadalah suatu alat yang digunakan untuk 

memperoleh, mengolah, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari 

para responden yang dilakukan dengan menggunakan pola ukur yang sama. 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket atau 

kuesioner. Angket atau kuesioner ini berisi pertanyaan tertentu yang berkaitan 

dengan variabel yang ingin diteliti, dimana pengisian kuesioner ini dilakukan oleh 
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responden yang pengisiannya ini berdasarkan tentang informasi pribadi responden 

atau hal-hal yang responden ketahui. 

Tabel 3. 2 

Instrumen Penelitian 

 

No 
 

Variabel 
 

Indikator 
 

Skala Pengukuran 

1. Konformitas 

(X) 

1. Pengaruh normatif 

a. Disukai orang lain 

b. Terhindar dari 

penolakan 

2. Pengaruh 

informasional 

a. Menjadi benar 

b. Menerima 

Kebenaran 

(Baron & Byrne, 

2015) 

Skala Likert 

(1-5) 

2. Perilaku Konsumtif 

(Y) 

a. Pembelian secara 

impulsif 

b. Pembelian secara 

tidak rasional 

c. Pemborosan 

(wasteful buying) 

(Sumartono, 2002) 

Skala Likert 

(1-5) 

3. Literasi Keuangan 

 
(Z) 

a. Pengetahuan dasar 

keuangan pribadi 

Skala Likert 

 
(1-5) 
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  b. Tabungan dan 

pinjaman 

c. Asuransi 

d. Investasi 

(Mendari & Kewal, 

2013) 

 

 

 

 

G. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural 

Equation Modelling (SEM) sebuah metode yang dipakai untuk menutupi 

kelemahan yang ada dalam model regresi. Para ahli mengemukakan bahwa 

penelitian SEM (Structural Equation Modelling) dibagi dalam dua jenis pendekatan 

yaitu pendekatan CBSEM (Covariance Based SEM) dan Variance Based SEM atau 

disebut juga PLS (Partial Least Square). PLS adalah metode analisis powerfull, 

dimana pada metode ini tidak berdasarkan banyaknya asumsi. Pendekatan PLS 

merupakan distribution free atau pendekatan yang tidak mengasumsikan data-data 

tertentu, bisa berupa nominal, rasio, ordinal, kategori, dan juga interval. Partial 

Least Square (PLS) memakai metode boostrapping atau penggandaan yang 

dilakukan secara acak dimana asumsi normalitas tidak jadi masalah bagi PLS. 

Tidak hanya itu, dalam penelitian PLS (Partial Least Square) tidak memberikan 

syarat jumlah minimum untuk sampel yang akan digunakan. Jadi, penelitian tetap 

bisa menggunakan metode penelitian PLS meskipun sampel yang digunakan kecil, 

karena permodelan PLS tidak memerlukan data distribusi normal karena PLS 

termasuk dalam jenis golongan non-parametik. 
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Penggunaan PLS (Partial Least Square) bertujuan untuk melakukan prediksi 

hubungan antar konstruk, juga untuk membantu para peneliti agar mendapatkan 

nilai variabel laten dalam penelitiannya untuk membantu para peneliti agar 

mendapatkan nilai variabel laten dalam penelitiannya untuk melakukan prediksi. 

Variabel laten ialah linear agrerat dari indikator-indikatornya. Weight estimate 

untuk menciptakan komponen skor dari variabel laten didapat berdasarkan 

bagaimana inner model atau model struktural yang laten didapat berdasarkan 

bagaimana inner model atau model structural yang menghubungkan antar variabel 

laten, dan outer model atau model pengukuran hubungan antar indikator dengan 

konstruknya, dispesifikasi. Hasilnya yaitu residual variance dari variabel dependen 

(kedua variabel laten dan indikator diminimumkan). 

 

Adapun estimasi parameter yang didapatkan dengan PLS yaitu dikategorikan 

sebagai berikut : Pertama, weight estimate yang dipakai untuk menciptakan skor 

variabel laten. Kedua, mencerminkan estimasi jalur atau path estimate yang 

menjadi penghubung antar variabel laten dan blok indikatornya (loading). Ketiga, 

berkaitan dengan means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk 

indikator dan variabel laten. Agar mendapatkan tiga estimasi tersebut, PLS 

menggunakan proses literasi tiga tahap, kemudian estimasi yang dihasilkan dari 

ketiga tahap tersebut. 

 

Teknik yang digunakan pada metode Partial Least Square (PLS) yaitu sebagai 

berikut : 
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1. Analisa Outer Model 

 

Analisa outer model digunakan untuk mendapatkan kepastian bahwa 

measurement yang digunakan layak untuk dijadikan sebagai pengukuran (valid dan 

reliable). Pada analisa outer model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten 

dengan indikator-indikatornya. Analisa outer model dapat dilihat dari beberapa 

indikator berikut : 

a. Convergent Validity, merupakan indikator yang penilaiannya berdasarkan 

korelasi antara item score/component dengan construct score, yang dapat 

dilihat dari standardizedloading factor yang menggambarkan besarnya 

korelasi antar setiap item pengukuran atau indikator dengan konstraknya. 

Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi > 0,6 dengan 

konstruk yang ingin diukur. 

b. Discriminant Validity, adalah model pengukuran yang refleksif indikatornya 

dinilai berdasarkan crossloading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi 

konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk 

lainnya, maka menunjukkan ukuran blok mereka lebih baik dibandingkan 

dengan blok lainnya. Adapun metode lain untuk menilai discriminant validity 

yaitu dengan membandingkan nilai (AVE) squareroot of average variance 

extracted. 

c. Composite Reliability, merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur 

suatu konstruk pada view latent variable coefficients. Untuk mengevaluasi 

composite reliability terdapat dua alat ukur yaitu internal consistency dan 

cronbach’s alpha. Dalam pengukuran tersebut apabila nilai yang dicapai 
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adalah > 0,60 maka dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut memiliki 

reliabilitas yang tinggi. 

d. Cronbach’s Alpha, merupakan uji reliabilitas yang dilakukan agar memperkuat 

hasil dari composite reliability. Jika variabel memiliki nilai crinbach’salpha> 

0,6 maka variabel tersebut dinyatakan reliable. 

Uji yang dilakukan diatas tersebut merupakan uji pada outer model untuk 

indikator reflektif. Adapun untuk indikator formatif dilakukan pengujian yang 

berbeda pula Hussein, (2015). 

1) Significance of weights, artinya nilai weight indikator formatif dengan 

konstruknya harus signifikan. 

2) Multicollinearity, uji ini dilakukan untuk dapat mengetahui tentang hubungan 

antar indikator. Untuk mengetahui multicollinearity pada indikator formatif 

yaitu denga melihat nilai VIF. Indikator formatif dianggap mengalami 

multicollinearity apabila menunjukkan nilai FIV antara 5-10. 

2. Analisa Inner Model 

 

Analisa inner model atau yang biasa juga disebut inner relation, structural 

model dan substantive theory, yaitu memberikan gambaran dari hubungan antar 

variabel laten berdasarkan substantive theory. Evaluasi untuk analisa ini dengan 

menggunakan R-square untuk konstruk dependen, Stone Geisser Q-square test 

untuk predictive relevance dan uji t, serta signifikansi dari koefisien parameter jalur 

struktural. Penggunaan Partial Least Square (PLS) untuk mengevaluasi inner 

model dimulai dengan melihat R-square dari setiap laten dependen. Setelah itu, 

diinterpretasi dengan cara yang sama pada interpretasi regresi. Kemudian nilai R- 
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square ysng berubah bisa digunakan dalam penilaian pengaruh substantive antara 

variabel laten independen dan tertentu terhadap variabel dependen. Selain itu, pada 

model Partial Least Square (PLS), tidak hanya dengan melihat nilai R-square, 

tetapi juga dapat dievaluasi dengan melihat nilai dari Q-square prediktif relevansi 

untuk model konstruktif. Q-square mengukur seberapa baik nilai obrservasi yang 

dihasilkan dari model serta estimasi parameternya. Apabila nilai Q-square>0 , 

berarti model memiliki nilai predictive relevance, namun jika nilai Q-square < 0 , 

berarti model kurang memiliki predictive relevance. 

3. Pengujian Hipotesis 

 

Dalam pengujian hipotesis, bisa dilihat dari nilai statistik dan nilai 

probabilitas. Pengujian hipotesis dengan nilai statistik, untuk alpha 10% nilai 

statistik yang digunakan yaitu 1,65. Maka kriteriaa penerimaan/penolakan hipotesis 

ialah apabila t-statistik > 1,65 berarti Ha diterima dan H0 ditolak. 

Penolakan/penerimaan hipotesis dengan probabilitas maka Ha diterima apabila 

nilai p < 0,1. Untuk alpha 5% nilai statistik yang digunakan yaitu 1,96 maka 

penerimaan/penolakan hipotesis ialah apabila t-statistik > 1,96 berarti Ha diterima 

dan H0 ditolak. Penolakan/penerimaan hipotesis dengan probabilitas maka Ha 

diterima apabila nilai p < 0,05. 



 

 

 

 

 

 

BAB IV 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

1. Keadaan Wilayah Kota Makassar 

 

Kota Makassar adalah ibukota Provinsi Sulawesi Selatan serta salah satu 

kota terbesar di Indonesia dan menjadi salah satu kota metropolitan di Indonesia. 

Kota Makassar juga memiliki peran dalam hal pusat perdagangan dan jasa, pusat 

kegiatan pemerintah, pusat kegiatan industri, simpul jasa angkutan barang dan 

penumpang baik darat, laut, maupun udara, serta sebagai pusat pelayanan 

pendidikan dan kesehatan. 

2. Keadaan Kependudukan Kota Makassar 

 

Kota Makassar memiliki 14 kecamatan dan 143 kelurahan, serta terletak 

pada ketinggian antara 0-25m dari permukaan laut. Masyarakat Kota Makassar 

terdiri dari beberapa etnis seperti suku Makassar, suku Bugis, Toraja, Jawa, 

Tionghoa, Buton dan sebagainya, yang hidup berdampingan secara damai. 

3. Keadaan Geografis dan Topografis Kota Makassar 

 

Makassar adalah ibukota Sulawesi Selatan, yang terletak dibagian Selatan 

pulau Sulawesi, yang terletak antara 5°14’49’’ Lintang Selatan dan antara 

119°18’38’’ sampai 119°32’31’’ Bujur Timur, yang berbatasan sebelah barat 

adalah Selat Makassar, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Utara dengan 

Kabupaten Maros, dan juga melewati dua sungai yaitu Sungai Jeneberang dan 

Sungai Tallo. Kota Makassar secara teratur menghadapi genangan air selama 
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musim hujan, terutama saat hujan datang bersamaan dengan air pasang saat naik. 

Alasannya dikarenakan bahwa Makassar memiliki geografi dengan kemiringan 

lahan 0-2° (datar) dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang) dengan hamparan 

daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. 

Topografi Kota Makassar, dibagi atas dua bagian yaitu : 
 

1) Bagian Timur dengn keadaan topografi berbukit seperti kelurahan Antang 

kecamatan Panakkukang. 

2) Bagian Barat kearah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai. 

 

B. Gambaran Umum Objek Penelitian 

 

Memahami pengertian wanita tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik 

dan psikis. Dari sudut pandang fisik di dasarkan pada struktur biologis komposisi 

dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Sedangkan sudut pandang psikis 

didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas. Wanita dalam konteks 

psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk 

menjadi feminim (Shihab, 2020). Dalam hal ini (Psikologi et al., 2019) 

mengemukakan bahwa penelitian perilaku konsumtif seperti ini lebih cocok 

dikaitkan dengan kaum wanita yang masih mengutamakan sisi emosionalitas jika 

dibandingkan dengan laki-laki. Fenomena tersebut diidentikkan dengan subjek 

pada penelitian ini, yaitu kaum wanita dengan usia dewasa awal. Masa awal dimulai 

pada sia 17 tahun sampai 40 tahun. Dewasa awal juga disebut sebagai masa transisi 

dari masa remaja menuju dewasa, karena masa ini merupakan periode penyesuaian 

diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial yang baru. 



48 
 

 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Azam et al., (2012) 

yang mengungkapkan bahwa pada masa dewasa awal baik pria maupun wanita 

memiliki kecenderungan berperilaku konsumtif sebagai seorang konsumen. Hal ini 

dikarenakan karena individu pada masa ini lebih menyadari dan memerhatikan 

tentang fashion, brand, make-up, serta mengambil keputusan yang didasari oleh 

hal-hal yang berada dilingkungannya. Pada penelitian ini, dikatakan juga bahwa 

wanita lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial, fashion, serta hal-hal yang 

berkaitan dengan rekreasi atau hiburan dan kebingungan untuk memilih 

dibandingan dengan pria. 

Terlebih lagi maraknya trend online shopping yang kini lebih diminati oleh 

kaum wanita, karena keuntungan yang lebih menggiurkan dibandingkan melihat 

sisi negatifnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Menteri Sosial tahun 2017 Khofifah 

Indar Parawansa, yang mengungkapkan jika maraknya layanan online shopping 

yangt turut menyumbang sifat konsumtif bagi masyarakat terutama kaum wanita. 

Beragamnya produk menarik yang ditawarkan, kemudahan memilih barang dan 

bertransaksi, hingga proses pengiriman dalam waktu yang cepat menjadikan 

perilaku “gila belanja” semakin menjadi-jadi (Windayani & Astiti, 2017). 

C. Karakteristik Reponden 

 

Dalam penelitian ini responden yang berhasil dikumpulkan berjumlah 200 

orang secara acak perempuan, yang merupakan masyarakat Kota Makassar. 

Karakteristik responden tidak dapat dipisahkan dari variabel-variabel penelitian. 

Diketahui karakteristik reponden dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai 

berikut : 
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Tabel 4. 1 

Usia Responden 

Usia Jumlah Persentase% 

17-25 Tahun 179 89,1% 

26-30 Tahun 18 9% 

31-36 Tahun 3 1% 

36-40 Tahun 0 0% 

Total 200 100% 
 
 

D. Hasil Analisis Data 

 

Teknik Pengolahan data di penelitian ini menggunakan metode SEM 

(Structural Equation Modeling) yang memakai basis PLS (Patrial Least Square) 

dengan memakai dua tahap penelitian untuk menilai FIT model dari sebuah 

penelitian. Adapun tahapannya sebagai berikut : 

 

1. Pengujian Kualitas Data Melalui Penilaian Outer Model 

 

Teknik analisa data pada penelitian ini memakai software SmartPLS yang 

di dalamnya dipergunakan buat menilai outer model, yang merupakan pengujian 

terhadap pengukuran dari masing-masing variabel laten atau pengukuran indikator 

dari masing-masing variabel yang meliputi : 

a. Covergent Validity (Uji Validitas Konvergen) 

 

Menurut Chin yang dikutip oleh Ghozali (2017) dalam (Raprayogha & 

Rusnawati, 2020) nilai outer loading antara 0,5 – 0,6 sudah dianggap cukup. 

Sehingga batas loading factor yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 0,60. 
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Diproses awal analisis data dalam penelitian ini akan dieliminasi indikator yang 

memiliki nilai loading factor di bawah 0,5 kemudian peneliti memodifikasi dengan 

mengeksekusi kembali model tersebut. 

Tabel 4. 2 

Outer Loading (Measurement Model) 
 

Variabel Konformitas 
Literasi 

Keuangan 
Perilaku Konsumtif 

X1 0,760   

X2 0,796   

X3 0,753   

X4 0,835   

X5 0,759   

X6 0,777   

X7 0,485   

X8 0,475   

Y1   0,741 

Y2   0,826 

Y3   0,711 

Y4   0,779 

Y5   0,763 

Y6   0,815 

Z1  0,492  

Z2  0,674  

Z3  0,548  

Z4  0,573  

Z5  0,797  

Z6  0,840  

Z7  0,747  

Sumber: Data diolah,2023 

 
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa ada beberapa hasil kuesioner 

yang tidak memenuhi syarat signifikan 5% dengan nilai indikator dibawah 0,60 atau 

tidak valid. Pada modifikasi yang dilakukan terdapat beberapa indikator yang tidak 

memenuhi syarat signifikan yang sudah ditentukan, yaitu X7 (0,485), X8 (475), Z1 

(0,492), Z3 (548), Z4 (573). Hal ini dapat dilihat dari hasil olah data menggunakan 
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SmartPLS pada nilai loading factor dibawah 0,5 sehingga indikator tersebut tidak 

memenuhi convergent validity, dapat diketahui bahwa indikator yang tidak valid 

setelah dikeluarkannya beberapa indikator pada perhitungan sebelumnya sehingga 

indikator tersebut dikeluarkan dari model. Adapun hasil kuesioner yang valid 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. 3 

Modifikasi Outer Loading (Measurement Model) 

 

Variabel Konformitas Literasi Keuangan Perilaku Konsumtif 

X2 0,820   

X4 0,862   

X5 0,747   

X6 0,780   

Y1   0,741 

Y2   0,826 

Y3   0,707 

Y4   0,779 

Y5   0,765 

Y6   0,816 

Z2  0,660  

Z5  0,789  

Z6  0,868  

Z7  0,766  

Sumber: Data diolah, 2023 

 

Dari tabel modifikasi diatas dilihat bahwa semua loading factor memiliki 

nilai diatas 0,50 sehingga konstruk untuk semua variabel sudah tidak ada yang 

dieliminasi dari model dan sudah dikatakan valid serta memenuhi validitas dengan 

loading factornya memiliki nilai diatas 0,50. 

Berikutnya, Validitas Konvergen (Convergen Validity) juga dinilai melalui 

AVE (Average Variance Extracted). Suatu model yang mempunyai nilai AVE 

diatas 0,5 dikategorikan mempunyai validitas konvergen yang tinggi. Setelah 
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eliminasi dari Loading Factor yang dibawah 0,5 maka model tersebut mempunyai 

nilai AVE sebagai berikut : 

Tabel 4. 4 

AVE (Average Varianve Extracted) 
 

Variabel Average Variance Extracted (AVE) 

Konformitas 0,618 

Literasi Keuangan 0,600 

Perilaku Konsumtif 0,598 

Sumber: Data diolah,2023 

 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini telah 

memenuhi syarat kedua validitas konvergen (Convergent Validity). Gabungan dari 

penilaian dari outer loading dan uji AVE (Average Variance Extracted) 

menjelaskan penelitian ini valid konvergen dan memenuhi syarat untuk dilanjutkan 

ketahap validitasi discriminant (Discriminant Validity). 

 

b. Discriminant Validity 

 

Ada 2 (dua) tahap untuk melihat apakah penelitian ini memiliki validitas 

diskriminan yang baik, yaitu hasil cross loading dan hasil fornell larcker criterian. 

Menurut Ghozali dalam (Raprayogha & Rusnawati, 2020) mengukur nilai cross 

loading, yang mana hasil cross loading harus bisa memperlihatkan bahwa indicator 

dari setiap konstruk harus memiliki nilai lebih tinggi disbanding indicator dari 

setiap konstruk harus memiliki nilai lebih tinggi dibanding indikator pada konstruk 

lainnya. Berikut adalah uji cross loading : 
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Tabel 4. 5 

Cross Loading 

Indikator Konformitas 
Literasi 
Keuangan 

Perilaku 
Konsumtif 

X1 0,758 0,246 0,366 

X3 0,745 0,313 0,401 

X4 0,862 0,410 0,481 

X5 0,747 0,348 0,387 

X6 0,780 0,471 0,509 

Y1 0,344 0,147 0,741 

Y2 0,449 0,182 0,826 

Y3 0,400 0,313 0,707 

Y4 0,528 0,300 0,779 

Y5 0,376 0,222 0,765 

Y6 0,477 0,221 0,816 

Z2 0,358 0,660 0,159 

Z5 0,421 0,789 0,268 

Z6 0,321 0,868 0,290 

Z7 0,316 0,766 0,187 

Sumber: Data diolah,2023 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai cross loading dari masing- 

masing item terhadap konstruknya lebih besar daripada nilai cross loading dengan 

konstruk lainnya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada masalah pada 

validitas diskriminan. Seluruh indikator memiliki koefisien korelasi yang lebih 

besar dengan masing-masing konstruknya dibandingkan dengan nilai koefisien 

korelasi indikator pada blok konstruk di kolom lainnya. 

Metode berikutnya yaitu fornell larcker criterion, untuk mendapatkan 

diskrimanant validity yang baik dari suatu penelitian maka akar dari AVE pada 

konstruk harus lebih tinggi dibanding korelasi kontruk dengan variabel laten 
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lainnya. Berikut ini hasil uji fornell larcker criterion yang diperoleh dalam hasil 

penelitian ini : 

Tabel 4. 6 

Fornel Lacker Criterion 

Variabel Konformitas 
Literasi 
Keuangan 

Perilaku 
Konsumtif 

Konformitas 0,786   

Literasi Keuangan 0,452 0,774  

Perilaku Konsumtif 0,565 0,304 0,774 

Sumber: Data diolah,2023 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh variabel memiliki 

nilai yang lebih tinggi ketika menjelaskan variabelnya sendiri dibandingkan dengan 

variabel lain pada kolom yang sama, ketika diamati. Konformitas memiliki nilai 

0,786 yang lebih tinggi dibandingkan literasi keuangan dan perilaku konsumtif 

yang berada pada kolom yang sama. Sama halnya dengan literasi keuangan yang 

memiliki nilai sebesar 0,774 yang nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja 

keuangan yang terdapat pada kolom yang sama. Maka dari itu, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa model data yang diuji dalam penelitian ini telah memenuhi 

syarat yang menunjukkan bahwa konstruk pada model tersebut mempunyai 

discriminant validity serta sebagai tahapan awal sebelum melakukan pengujian 

hipotesis setelah melewati berbagai rangkaian pengujian. 

3. Composite Reliability 

 

Dalam menguji reabilitas data konstruk dapat dilihat dari nilai composite 

reliabity. Nilai Composite Realibilty secara spesifik yang dapat diiterima pada 

penelitian eksploratori adalah berkisar antara 0,60 hingga 0,70 (Hair, 2014) dalam 



55 
 

 

 

 

(Yang et al., 2017). Konstruk dikatakan memiliki reabilitas yang tinggi jika nilainya 

0,70. Adapun tabel nilai Composite Realibilty adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. 7 
 

Cronbach Alpa and Composite Reliability 

 

Variabel Cronbach's Alpha Composite Reliability 

Konformitas 0,876 0,907 

Literasi Keuangan 0,780 0,856 

Perilaku Konsumtif 0,866 0,899 

Sumber: Data diolah,2023 

 

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa semua konstruk reliabel. 

Untuk nilai Cronbach’s alpha dan Composite Reliability diatas 0,70 maka dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel dalam metode penelitian ini memiliki internal 

consistency reliability. 

 

Berdasarkan data yang telah disajikan sebelumnya, dapat disimpulkan 

bahwa dalam penelitian ini memiliki convergent validity yang baik, discriminant 

validity yang baik, serta intenal consistency reliability yang baik. Berikut tabel yang 

menunjukkan ringkasan validitas dan reabilitas. 
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Tabel 4. 8 

Ringkasan Hasil Meausurement Models 
 
 

 

Variabel 
 

Indikator 
Loading 
Factor 

Composite 
Reability 

 

AVE 
Discriminant 

Validity 

 

 
Konformitas 

X1 0,82  

 
0,907 

 

 
0,618 

 

 
Valid 

X2 0,862 

X3 0,747 

X4 0,78 

 

 
Literasi 
Keuangan 

Y1 0,741  

 

 
0,856 

 

 

 
0,6 

 

 

 
Valid 

Y2 0,826 

 

Y3 
 

0,707 

Y4 0,779 

Y5 0,65 

Y6 0,816 

Perilaku 

Konsumtif 
 

Z1 
 

0,66 
 

0,899 
 

0,598 
 

Valid 

Z2 0,789 

Z3 0,868 

Z4 0,766 

Sumber: Data diolah,2023 

 

2. Analisis Inner Model (Pengujian Model Struktur) 

 

Inner model dapat dievaluasi dengan melihat stabilitas dari estimasi yang 

dinilai menggunakan Uji T statistik yang dilihat melalui prosedur boostrapping 

(Ghozali dan Latan, 2015) dalam (Ermawati, 2018) Pengujian model struktural 

dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikan dan R-Square 

untuk konstruk dependen Uji T dan signifikansi dari koefisen parameter jalur 

struktural, dimulai denga melihat R-Square setiap variabel laten dependen. Adapun 

tabel hasil estimasi R-Square menggunakan SmartPLS sebagai berikut : 
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Tabel 4. 9 

Hasil R-Square 

Variabel R Square R Square Adjusted 

Perilaku Konsumtif 0,322 0,312 

Sumber: Data diolah, 2023 

 

Menurut Sujarweni, (2015) dalam Irman, (2018) determinasi (R
2
) bertujuan 

untuk mengukur seberapa besar pengaruh dari variabel independen pada variabel 

dependen. Menurut Chin, 1998 dalam (Adiwinata et al., 2021) nilai (R
2
) 

dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu jika nilai (R
2
) 0,67 dikatakan kuat, 0,33 

dikatakan moderat/sedang, dan 0,19 dikatakan lemah. Berdasarkan tabel diatas 

dapat dilihat bahwa nilai R-square dari perilaku konsumtif senilai 0,322 atau 

sebesar 32,2%. Hal ini menunjukkan bahwa 32,2% variabel perilaku konsumtif 

dipengaruhi oleh literasi keuangan dan konformitas. Sedangkan 68,8% dipengaruhi 

oleh variabel lain diluar penelitian ini. 
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Gambar 4. 1 

Model Struktur 

 

 

 

a. Uji Hipotesis 

 

Dalam Pengujian Hipotesis dalam penelitian ini yaitu menggunakan nilai 

yang terdapat pada output path coefficients. Menurut Ghozali, 2014 dalam 

(Raprayogha & Rusnawati, 2020) nilai statistik dengan pengujian hipotesis, untuk 

alpha 10% nilai statistik yang digunakan yaitu 1,96. Jadi kriteria 

penerimaan/penolakan hipotesis ialah apabila t-statistik yang digunakan > 1,96 

berarti Ha diterima dan H0 ditolak. Penolakan/penerimaan hipotesis dengan 

probabilitas maka Ha diterima apabila nilai p < 0,05. Tabel output estimasi untuk 

pengujian model struktural dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4. 10 

Hasil Uji Hipotesis 

 

 
 Original 

Sample 
(O) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

signicance 

levels (P<10%) 

Konformitas -> 

Perilaku Konsumtif 
0,532 8,435 0,000 

 

S 

Literasi Keuangan 

-> Konformitas dan 

Perilaku Konsumtif 

 

0,020 
 

0,256 
 

0,798 
 
 

NS 

Sumber: Data diolah, 2023 
 

Catatan : 

 

NS = Not Significant (Tidak Signifikan) 

S = Significant (Signifikan: P < 0,05) 

Dalam SmartPLS, pengujian secara statistik setiap hubungan yang 

dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan simulasi yang dihitung dengan 

boostrap terhadap sampel. Pengujian ini dilakukan untuk meminimalkan masalah 

ketidaknormalan data penelitian. Hasil pengujian dengan Boostrapping dari analisis 

PLS adalah sebagai berikut : 

a. Pengujian H1 (Konformitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Perilaku Konsumtif) 

Hipotesis satu (H1) yang menyatakan bahwa konformitas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

koefisien jalur 0,532 dengan nilai t-statistik 8,435. Dimana nilai ini lebih besar dari 

1,65. Begitu pula p-values (0,000) < α (0,05). Hal ini berarti bahwa konformitas 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis satu (H1) diterima. 

 

b. Pengujian H2 (Literasi Keuangan memoderasi hubungan antara 

Konformitas dengan Perilaku Konsumtif) 

 

Hipotesis dua (H2) yang menyatakan bahwa diduga literasi Keuangan 

memoderasi hubungan antara konformitas dengan perilaku konsumtif tidak 

terbukti. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien jalur 0,020 dengan nilai t-statistik 

0,256. Dimana nilai ini lebih kecil dari 1,65. Begitu pula terhadap nilai p-values 

(0,798) < α (0,05). Hal ini berarti bahwa literasi keuangan tidak mampu 

memoderasi hubungan antara konformitas dengan perilaku konsumtif. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa Hipotesis dua (H2) ditolak. 

E. Pembahasan Hasil Penelitian 

 

Berdasarkan berbagai pengujian hasil analisis yang telah dilakukan, 

selanjutnya akan dilakuka pembahasan mengenai hasil pengolahan data dalam 

penelitian ini, agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai 

pengaruh antar variabel-variabel dalam penelitian ini, baik hubungan secara 

langsung maupun hubungan yang tidak langsung yang dimoderasi dalam peneitian 

ini. variabel yang termasuk dalam penelitian ini adalah Konformitas (X), Perilaku 

Kosumtif (Y), dan Literasi Keuangan (Z). 
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1. Pengaruh Konformitas terhadap Perilaku Konsumtif 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa konformitas 

berpengaruh terhadap perilaku konsumtif. Nilai koefisien jalur yang ditemukan 

antara kedua variabel tersebut signifikan secara statistik. Kontribusi langsung 

variabel konformitas terhadap perilaku konsumtif secara positif. Hal ini 

mengungkapkan bahwa adanya pengaruh konformitas terhadap perilaku konsumtif 

pada kaum wanita, yang berarti kaum wanita yang telah melakukan perilaku 

konsumtif salah satunya dipengaruhi oleh konformitas. 

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Damayanti, 2020) bahwa terdapat hubungan signifikan antara 

konformitas dengan perilaku konsumtif, artinya semakin tinggi konformitas maka 

akan semakin tinggi pula perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif salah satu 

fenomena yang mempengaruhi khususnya kaum wanita, dimana wanita pada 

umumnya yang tidak lepas dari feminisme dan untuk menunjang penampilan 

tersebut kaum wanita cenderung berperilaku konsumtif. Individu yang memiliki 

konformitas yang tinggi dengan kelompok pertemanannya maka semakin besar 

kemungkinan bagi mereka untuk melakukan tindakan perilaku konsumtif 

(Solichah, 2019). Lingkungan dalam kelompok acuan sangat berpengaruh dalam 

hal berperilaku konsumtif, karena pada umumnya kaum wanita penampilan secara 

fisik, bentuk tubuh, cara berbusana dan kesenangan erat dikaitkan dengan kesan 

penilaian orang lain. 
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Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hayati et al., (2020) 

membuktikan bahwa konformitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap perilaku konsumtif. Sependapat juga dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Empati et al., (2022) menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan 

dari variabel konformitas dan perilaku konsumtif. Berdasarkan pemaparan diatas 

sudah dijelaskan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh 

konformitas terhadap perilaku konsumtif, adanya temuan ini diharapkan dapat 

mengurangi adanya konformitas serta dapat mengontrol diri untuk tidak 

berperilaku konsumtif. 

2. Pengaruh Literasi Keuangan dalam Memoderasi Konformitas terhadap 

Perilaku Konsumtif 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, literasi keuangan tidak 

berpengaruh terhadap perilaku konsumtif yang dimoderasi oleh konformitas pada 

kaum wanita di Kota Makassar. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa literasi 

keuangan tidak memoderasi hubungan antara konformitas dengan perilaku 

konsumtif. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa literasi keuangan rendah maka 

perilaku konsumtif akan tinggi, lain halnya ketika financial literacy tinggi maka 

seharusnya perilaku konsumtif akan rendah. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Deviyanti, (2022) yang menyatakan 

bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif. 

Hal ini juga sejalan dengan penelitian dari Indiani, (2018) yang mengungkapkan 

literasi keuangan tidak dapat memoderasi hubungan antara konformitas dengan 
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perilaku konsumtif. Dalam hal ini mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat 

literasi keuangan menyebabkan seseorang cenderung berperilaku konsumtif. 

Budaya konsumtif menimbulkan kecanduan dalam belanja, biasanya orang-orang 

tidak menyadari dirinya terjebak diantara keinginan dan kebutuhan. Individu yang 

memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah cenderung membuat keputusan 

yang tidak produktif, serta menggunakan uang untuk tujuan yang tidak berguna 

(Rahmawati et al., 2022). 

Herawati et al., (2018) mengatakan proses peningkatan kualitas hidup dan 

sumber daya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan literasi keuangan. 

Untuk itu individu yang cenderung mendapatkan konsep pengetahuan keuangan 

yang lebih banyak juga akan mudah membuat keputusan yang lebih baik. Namun 

berdasarkan hal tersebut Hung et al., (2011) mengungkapkan individu yang rendah 

akan literasi keuangan akan berdampak pada pemahaman yang terbatas, 

berperilaku tidak baik, serta tidak terampil dalam hal menghadapi guncangan 

keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Nur, (2022) bahwa literasi 

keuangan tidak memoderasi hubungan antara konformitas dengan perilaku 

konsumtif, dimana sebagian orang ada yang faham akan literasi keuangan namun 

tidak serta merta menerapkannya dengan baik sebab ada beberapa faktor seperti, 

seseorang yang memiliki perilaku untuk pengambilan keputusan tidak selalu dapat 

mengambil keputusan dengan cermat karena faktor lingkungan dan pergaulannya 

sehingga timbul perilaku konsumtif. 



 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Penelitian ini mengangkat judul “Efek Moderasi Literasi Keuangan 

Terhadap Hubungan antara Konformitas dengan Perilaku Konsumtif pada Kaum 

Wanita di Kota Makassar”. Jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

adalah 200 khusus kaum wanita yang berada di Kota Makassar. Setelah dilakukan 

uji hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa : 

 

1. Konformitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif 

terbukti. Nilai koefisien jalur yang ditemukan antara kedua variabel tersebut 

signifikan secara statistik. Hal ini berarti bahwa konformitas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis satu (H1) diterima. 

2. Pengaruh literasi keuangan tidak dapat memoderasi hubungan antara 

konformitas dengan perilaku konsumtif. Hal ini berarti bahwa literasi keuangan 

tidak mampu memoderasi hubungan antara konformitas dengan perilaku 

konsumtif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hipotesis dua (H2) 

ditolak. 

B. Saran 
 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, 

maka dari itu penulis sangat berharap kepada peneliti  selanjutnya agar lebih 
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menyempurnakan hasil penelitian sebelumnya, melaui tahap analisis dari penelitian 

ini maka dapat diberikan sebagai berikut : 

1. Untuk peneliti 

 

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya melalui penyebaran 

kuesioner saja, tetapi memperoleh data secara langsung berupa wawancara. Hal 

tersebut diusulkan guna mendapatkan hasil penelitian yang lebih menyeluruh dan 

akurat mengenai efek moderasi literasi keuangan terhadap hubungan antara 

konformitas dengan perilaku konsumtif di kota Makassar. 

2. Bagi pelaku 

 

Bagi pelaku diharapkan untuk lebih meningkatkan literasi keuangannya dan 

menerapkannya dengan baik agar dapat mengelola keuangan dengan baik serta 

terhindar dari perilaku konformitas dan perilaku konsumtif. 
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