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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
DAN KATEGORI SINGKATAN  

 

Pedoman Transliterasi Arab Latin,  pada prinsipnya yang digunakan 

dalam penulisan disertasi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) 

Menteri Agama R.I., dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1987, 

Nomor: 0543/b/U/1987. 

A. Transliterasi 

1. Konsonan 

Huruf hijaiyyah ditransliterasi ke dalam huruf latin, sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

1 2 3 4 

 alif tidak ilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te خ

 s\a s\ es\ (dengan titik di atas) ز

 jim j je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ر

 ra r er س

 zai z zet ص

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 {s}ad s} es ص

 d}ad d} d}e ض

 t}a t} t}e ط

 z}a z} z}et ظ

 ai ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g Ge ؽ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ن
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Lanjutan 

1 2 3 4 

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ه

 hamzah , apostrof ء

 ya y ye ى

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal 

bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya 

sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah a a ا َ

َِِ  kasrah i i اِ

 d}ammah u u ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ْٗ  fath}ah dan ya ai a dan i ـَ

 ْٕ  fath}ah dan wau iu i dan u ـَ

Contoh: 

ْٛـفَ   kaifa :كَـ

ْٕ لَ   haula :ْـَ
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 
Huruf Nama Huruf dan 

Tanda Nama 

  ٖ َ... ا   َ...
fath}ah dan alif atau 

ya 
a a dan garis di atas 

ـٗ ِِ  Kasrah dan ya i i dan garis di atas 

 d}ammah dan wau u u dan garis di atas   ــُـٕ

Contoh: 

 ma>ta :  يا خَ 

 <rama : رَمَى

ْٛمَ   qi>la :  لِ

خُ  ْٕ ًَٚ  : yamu>tu 

4. Ta marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang 

hidup ata mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasi-nya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata 

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

maka ta marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ضَحاُلأ طْفاَلِ   ْٔ سَ : raud}ah al-at}fa>l 

ُْٚحَاُنَْفاضِهحَُ   ذِ ًَ انَْ  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

حُ  ًَ  al-h}ikmah : انَحِكْ

5. Syaddah (Tasydi>d ) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d (  ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : سَتُّاَ   

ُْٛا   <najjai>na :  َجََّ

نحَكّ ُ ا  َِ  : al-h}aqq 

 al-h}ajj :  انَحَجّ ُ 
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 nu’ima :  َؼُّىَ  

  ٔ  aduwwun‘ :   ػَذُ

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>) ,(ىّ 

Contoh: 

  ٗ  Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ػَهِ

ّ ُّٗ ػَشَت : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma‘arifah) ال 

ditransli-terasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengi-

kutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

مْسُّ  ّ  al-syamsu (bukan asy-syamsu)  : الَش 

ّ  al-zalzalah (az-zalzalah)  : الَزَّلزَلةُّ

 al-falsafah  : الَفَلْسفَةُّّ

 al-bila>du  :    الَبلَادُّّ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contohnya: 

 ٌَ ْٔ  ta’muru>na : ذأيُشُ

ءُ   ْٕ ّانَُّ : al-nau’ 

ءٌ   ْٙ  syai’un : شَ

 umirtu :  أيُِشْخُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, 

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi. Misalnya kata Alquran (dari 
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alqura>n), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi 

secara utuh.  

Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

Al-‘Iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

ٍُ اللهِ     billa>h تاِاِللهِ  di>nulla>h دِٚ

Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

حِ اللهِ ُْ  ًَ ْٙ سَح ىْ فِ  hum fi> rah}matilla>h 

B. Singkatan 

Kategori singkatan yang dibakukan adalah: 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

Cf. =   Bandingkan dengan 

Cet. =   Cetakan 

swt =   subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw         =   s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

H = Hijrah 

h     =  halaman  

M = Masehi 

No. =  Nomor  

Pen. =  Penerbit 

pen. =  penulis 

Q.S.        =  Qur’an, Surah  

/… : ….   =  Nomor Surah : ayat 

r.a.          =  radiyalla>hu ‘anhu (’anha) 

s.M = sebelum Masehi 

t.d.     =  tanpa data 

t.p.   =  tanpa penerbit 
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t.t. =  tanpa tempat 

t.th. =  tanpa tahun 

w.  = wafat tahun 
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ABSTRAK 

Nama : Muhammad Zulhadi Mardan  

NIM : 80500221002 

Program Studi : Ekonomi Syariah 

Judul Tesis : Peran Literasi Keuangan dalam Memoderasi Pengaruh 
Motivasi dan Lingkungan terhadap Keputusan Investor 
Muda Berinvestasi di Pasar Modal Syariah Makassar 

 

Kemajuan teknologi dan kemudahan berinvestasi mendorong generasi 
muda untuk masuk ke pasar modal. Mereka juga mulai paham akan 
pentingnya perencanaan finansial. Pengaruh kuat dari informasi yang 
tersedia di dalamnya dapat menjerumuskan investor dalam kerugian. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Mengetahui 
pengaruh Motivasi terhadap Keputusan Investasi; 2) Mengetahui pengaruh 
Lingkungan terhadap Keputusan Investasi; 3) Mengetahui pengaruh Literasi 
Keuangan dalam memoderasi Motivasi terhadap Keputusan Investasi; 4) 
Mengetahui pengaruh Literasi Keuangan dalam memoderasi Lingkungan 
terhadap Keputusan Investasi pada Pasar Modal Syariah Makassar. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantatif dengan pendekatan 
deskriptif kuantitatif. 1. Sumber data adalah data primer dari kuesioner dan 
data sekunder dari website Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan; 
2. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, studi pustaka, 
dan kuesioner dengan skala Likert. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Motivasi berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap Keputusan Investasi; 2) Lingkungan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Keputusan Investasi; 3) Motivasi yang 
diperkuat oleh Literasi Keuangan berpengaruh terhadap Keputusan 
Investasi; 4) Lingkungan yang diperkuat oleh Literasi Keuangan tidak 
berpengaruh terhadap Keputusan Investasi pada Pasar Modal Syariah 
Makassar. 

Implikasi penelitian adalah: 1) Kepada peneliti selanjutnya untuk 
menambah jumlah responden dan menyebarkan lebih banyak kuesioner 
kepada para responden, sehingga bisa mendapatkan data yang lebih akurat; 
dan 2) Kepada peneliti selanjutnya usahakan untuk mendapatkan data 
berupa wawancara dari beberapa investor yang menjadi responden peneliti 
agar bisa mendapatkan data yang lebih nyata dan bisa keluar dari 
pertanyaan-pertanyaan yang terlalu sempit atau kurang menggambarkan 
keadaan yang sesungguhnya dari profesi investor. 
 
Kata Kunci: Motivasi, Lingkungan, Literasi Keuangan, dan Keputusan 

Investasi. 
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ABSTRACT 

 
N  a  m  e : Muhammad Zulhadi Mardan  

N I M : 80500221002 

Study Program : Sharia Economics 

Thesis Title : The Role of Financial Literacy in Moderating the 
Influence of Motivation and Environment on Young 
Investors' Decisions to Invest in the Makassar Sharia 
Capital Market 

Technological advances and the ease of investing encourage the 
younger generation to enter the capital market. They also begin to 
understand the importance of financial planning. The strong influence of the 
information available in it can plunge investors into losses. 

The objectives to be achieved in this research are: 1) Knowing the 
influence of motivation on investment decisions; 2) Knowing the influence of 
the environment on investment decisions; 3) Knowing the influence of 
Financial Literacy in moderating Motivation on Investment Decisions; 4) 
Knowing the influence of Financial Literacy in moderating the Environment 
on Investment Decisions in the Makassar Sharia Capital Market. 

This research is quantitative research with a quantitative descriptive 
approach. 1. Data sources are primary data from questionnaires and 
secondary data from the Indonesian Stock Exchange and Financial Services 
Authority websites; 2. Data collection methods are observation, interviews, 
literature study, and questionnaires with a Likert scale. 

The research results show that: 1) Motivation has a positive and 
significant effect on Investment Decisions; 2) The environment has a positive 
and significant effect on Investment Decisions; 3) Motivation strengthened by 
Financial Literacy influences Investment Decisions; 4) An environment 
strengthened by Financial Literacy has no effect on Investment Decisions in 
the Makassar Sharia Capital Market. 

The research implications are: 1) For future researchers to increase 
the number of respondents and distribute more questionnaires to 
respondents, so that they can obtain more accurate data; and 2) The next 
researcher will try to get data in the form of interviews from several 
investors who are research respondents so that they can get more real data 
and get away from questions that are too narrow or do not describe the real 
situation of the investor profession. 
 
 
Keywords : Motivation, Environment, Financial Literacy, and Investment 

Decisions. 
 

 



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Di era modern saat ini, salah satu yang menjadi upaya tiap individu 

agar terhindar dari risiko ketidakpastian yaitu dengan cara berinvestasi 

(Azzahra, 2020) Investasi sendiri yaitu penanaman dana atau modal dalam 

jumlah tertentu pada saat ini untuk mendapatkan hasil yang lebih besar di 

masa yang akan datang. Atau bisa juga dikatakan investasi adalah proses 

menabung yang berorientasi pada tujuan tertentu dan bagaimana mencapai 

tujuan tersebut. Selain itu investasi memiliki kelebihan dalam tingkat 

profitabilitas yang lebih tinggi dan pilihan instrumennya yang lebih beraneka 

ragam dibandingkan dengan tabungan (Septyanto, 2013:90). 

Secara umum investasi dibagi menjadi dua bentuk, yaitu investasi riil 

dan investasi keuangan. Investasi riil yaitu investasi yang dilakukan pada 

aset yang tampak secara nyata seperti tanah, bangunan, ruko, dan yang 

secara permanen melekat pada tanah (Fariqi, 2020:10). Sedangkan investasi 

ke-uangan yaitu investasi yang dilakukan pada surat berharga baik yang ada 

di pasar uang (money market) seperti deposito, maupun surat berharga di 

pasar modal (capital market) seperti saham, obligasi, dan berbagai bentuk 

surat berharga pasar modal lainnya. Salah satu tujuan investasi adalah 

kebebasan finansial atau financial freedom, di mana seseorang dianggap 

sudah bisa mendapatkan passive income dapat memenuhi kebutuhan hidup 

dalam jangka panjang. Bagi mereka yang bekerja, passive income adalah 

pendapatan di luar gaji yang diterima setiap bulannya dari tempatnya 

bekerja. Dengan kata lain, kebebasan finansial bisa didapatkan ketika 
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kebutuhan hidupnya bisa ter-penuhi meski seseorang memutuskan untuk 

tidak lagi bekerja (Rakhmatulloh & Asandimitra, 2019:796). 

Islam juga mendukung umatnya untuk memiliki kemerdekaan dalam 

hal keuangan, termasuk dengan investasi. Kegiatan berinvestasi dalam islam 

termasuk kegiatan muamalah yang mana hukum asal dari kegiatan 

muamalah adalah mubah (boleh) kecuali ada hukum akan larangan yang 

mengikutinya (haram). Islam memandang investasi sebagai akad 

mudharabah, yakni menyerahkan sejumlah modal kepada orang yang 

‘berdagang’, sehingga si investor mendapat bagi hasil dari keuntungan. 

Secara komperhensif islam mendukung invetsasi keuangan berdasarkan 

prinsip yang sama dengan ke-giatan usaha lainnya yaitu memelihara prinsip 

kehalalan dan keadilan. Ber-investasi dengan menggunakan norma syariah, 

merupakan sebuah ilmu dan amal. Karena itu, investasi sangat dianjurkan 

bagi muslim (Fariqi, 2020). Hal tersebut dijelaskan dalam QS Al-Hasyr/59:18. 

ُْظشُْ  نْرَ َٔ  َ
ٍَ اٰيَُُٕا اذَّمُٕا اّللهٰ ْٚ اَ انَّزِ ٰٓاَُّٚٓ ا ٰٚ ًَ ْٛشٌ تِۢ َ خَثِ

ٌَّ اّللهٰ َ اِۗ
اذَّمُٕا اّللهٰ َٔ يَدْ نغَِذ ٍۚ  ا لذََّ َفَْسٌ يَّ

 ٌَ ْٕ هُ ًَ  ذؼَْ

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 
untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, 
Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan (https://quran. 
kemenag.go.id)  

Tafsir Al-Hafizh oleh Ibn Katsir menjelaskan bahwa pada ayat ini Allah 

mengingatkan orang beriman agar benar-benar bertakwa kepada Allah dan 

memperhatikan hari esok, akhirat. Wahai orang-orang yang beriman! Kapan 

dan di mana saja kamu berada bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-

sungguh melakukan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-

Nya; dan hendaklah setiap orang siapa pun dia memperhatikan apa yang 



3 
 

 

telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni untuk hidup sesudah mati, di 

akhirat dengan berbuat kebaikan atas dasar iman, ditopang dengan ilmu dan 

hati yang ikhlas semata-mata mengharap rida Allah, sebab hidup di dunia ini 

sementara, sedangkan hidup di akhirat itu abadi; dan bertakwalah kepada 

Allah dengan menjaga hubungan baik dengan Allah, manusia dan alam (Ad-

Dimasqi et al., 2004:34). 

Berdasarkan tafsir tersebut telah jelas bahwasanya Allah Subhaanahu 

wa Ta'aala memerintahkan hamba-hamba-Nya yang mukmin untuk melaku-

kan kehendak dari keimanan dan konsekuensinya yaitu tetap bertakwa 

kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala. Sehubungan tentang upaya yang harus 

dipertimbangkan umat Muslim untuk memperoleh manfaat di masa yang 

akan datang. Hal ini yakni dalam melakukan kegiatan aktivitas ekonomi 

seperti investasi atau menabung hendaknya setiap mengambil keputusan 

atau me-nentukan perilaku yang akan diperbuatkan harus benar-benar 

diperhitung-kan. Karena semua yang hendak dilakukan tersebut akan 

mendatangkan manfaat bagi diri kita sendiri di masa datang (Fitrianingsih, 

2019:15). 

Sebagai salah-satu sarana investasi, pasar modal sangat bermanfaat 

bagi para investor dan dunia usaha pada umumnya. Pasar modal bertindak 

sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan maupun 

instansi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang 

seperti obligasi, saham, dan lainnya. Pasar modal berperan sebagai sumber 

dana yang bersifat jangka panjang, alternatif investasi untuk melakukan 

restrukturisasi permodalan perusahaan, dan media untuk melakukan 

divestasi. Manfaat pasar modal bagi investor adalah memberikan 

kesempatan atau hak kepada masyarakat untuk memiliki perusahaan yang 
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sehat dan mempunyai prospek yang baik dimasa depan dan merupakan 

alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan resiko 

yang bisa diperhitungkan (Maldini, 2014:40). 

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (2023) keseluruhan tran-

saksi yang ada di Indonesia lebih banyak yang dijalankan oleh investor 

domestik dengan proporsi 61,69% daripada investor asing yakni 48,31%. 

Para investor domestik ini, melakukan transaksi jual beli saham dengan total 

nilai transaksi Rp 1,55 miliar, jumlah tersebut meningkat dari tahun-tahun 

sebelumnya dimana total transaksi investor domestik hanya mencapai 

59,42% dari keseluruhan transaksi sebesar Rp 1,4 miliar. Data tersebut 

menunjukan bahwa keputusan berinvestasi di pasar modal pada masyarakat 

Indonesia cukup tinggi dan meningkat dari tahun ketahun.  Adapun sektor 

yang menjadi komoditas utama dalam pilihan investasi pasar modal adalah  

sektor keuangan dengan kapitalisasi pasar senilai 37.30% kemudian diikuti 

oleh sektor industri konsumsi  sebesar 13.34% dan sektor pertanian, 

properti dan real estate menempati posisi terakhir (Otoritas Jasa Keuangan, 

2023). 

Peningkatan aktivitas investasi ini didukung oleh kemajuan teknologi 

yang mempermudah investor untuk melakukan dan mengawasi transaksi 

yang dilakukan dengan mudah dengan memanfaatkan fasilitas investasi 

online maupun offline.  Investor pemula dahulunya menganggap jika investasi 

pasar modal lebih aman ketika dilakukan secara langsung melalui Bursa Efek, 

namun hal tersebut mulai berubah seiring dengan munculnya beragam 

pilihan aplikasi investasi aman yang telah komperhensif menawarkan 

berbagai jenis investasi. Melihat hal tersebut, investor dapat melakukan 

investasi hanya dengan mengandalkan handphone mereka tanpa perlu 
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mendatangi bursa efek secara langsung. Terlebih lagi, saat ini hampir semua 

aplikasi investasi juga memberikan wawasan dan petunjuk investasi bagi 

pemula sehingga mereka telah memiliki pemahaman mengenai sistematika 

investasi sebelum melaku-kan hal tersebut (Azzahra, 2020:10). 

Tabel 1.1 
Perkembangan Perdagangan Saham Sektoral 

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2023 

Akibat kemudahan investasi ini juga mendorong dominasi para kaum 

milenial atau investor muda di pasar modal syariah. PT Bursa Efek Indonesia 

(BEI) mengungkapkan investor muda mendominasi jumlah investor di pasar 

modal mulai tahun 2020. Alasan utama terjadinya fenomena ini adalah 

karena kehidupan para generasi muda lebih dekat dengan penggunaan 

teknologi dan mulai paham penting-nya perencanaan finansial. Berdasarkan 

data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per 8 Agustus 2023, 

investor dengan usia dibawah 30 tahun tercatat sebesar 57,26% dengan total 

aset sebesar Rp50,08 triliun. Kemudian usia 31 - 40 tahun sebanyak 23,18% 

dengan jumlah aset mencapai Rp112,66 triliun. Sementara investor berusia 

41 - 50 tahun sebanyak 11,29% dengan total aset mencapai sebesar 

Rp171,19. Usia 51-60 persen sebanyak 5,41% dengan kepemilikan aset 

sebesar Rp249,91 triliun serta investor di atas 60 tahun sebanyak 2,87% 
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dengan total aset mencapai Rp 891,90 triliun 

(www.cnbcindonesia.com/market/2023). Hal ini juga didukung oleh temuan 

The Harris Poll tahun 2018 dalam Onasie dan Widoatmodjo, bahwa 92% dari 

millennial sudah suka menabung dan telah menerapkan pengelolaan 

keuangan dengan investasi (Onasie & Widoatmodjo, 2020:318). 

Meskipun kelompok muda lebih dekat dengan media sosial dan 

platform digital yang menyajikan banyak informasi investasi, bukan berarti 

mereka berada dalam status aman dalam berinvestasi. Media sosial dan 

platform digital memang berkontribusi meningkatkan jumlah investor muda. 

Namun, pengaruh kuat dari informasi yang tersedia di dalamnya dapat men-

jerumuskan investor dalam kerugian. Sayangnya tidak setiap investor mem-

bekali dirinya dengan pengetahuan dan strategi investasi yang sesuai dengan 

profil dirinya. Bagi investor muda apalagi pemula, risikonya bertambah 

dengan adanya FOMO (Fear of missing out) serta banyaknya informasi yang 

belum tentu benar (https://www.kompas.id/baca/telaah/2022/03/28 

/geliat-kaum-muda-berinvestasi). 

Semakin banyak jumlah investor muda di pasar modal secara otomatis 

semakin banyak keputusan-keputusan investasi yang akan dibuat. Hal ini 

akan menjadi sorotan apakah investor sudah melakukan suatu keputusan 

investasi sesuai dengan dasar-dasar keputusan investasi dan sesuai dengan 

syariat islam. Keputusan investasi adalah bersifat individual dan tergantung 

sepenuh-nya kepada pribadi yang bebas (Widyaningrum, 2015:103). Namun 

sayang-nya, banyak dari investor muda masih terlalu gebabah dalam 

menentukan keputusan dan pilihan investasinya. Kesalahan dasar investor 

muda saat memulai investasi adalah terlalu mengikuti perasaan atau emosi. 

Hal ini berasarkan bahwa ketakutan dan keserakahan menguasai pasar 

terkadang membuat para investor kerap kali salah mengambil langkah pada 
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kegiatan investasinya. Padahal investor muda tersebut seharusnya tidak 

membiarkan rasa ketakutan atau keserakahan mengendalikan keputusan 

mereka. Sebalik-nya, mereka harus fokus pada pengetahuan dan 

perencanaan investasi yang matang dengan menimbang berbagai 

pertimbangan dari faktor-faktor yang akan mendorong terciptanya 

keputusan  investasi yang menguntungkan (Sitinjak, 2013:31). 

Selain itu, para investor pemula juga mengandalkan hanya pada satu 

jenis instrumen investasi karena masih minim dengan pengetahuan peren-

canaan keuangan yang matang atau ikut-ikutan pilihan investasi orang lain. 

Ketika para investor pemula ini tidak meraih keuntungan dari pasar saham 

atau instrumen investasi pilihannya, mereka cenderung menyalahkan orang 

lain dan menyesali keputusan investasi yang dilakukannya sehingga di ke-

sempatan berikutnya mereka akan merasa takut untuk berinvestasi kembali. 

(Mutawally & Haryono, 2019:942). 

Keputusan investasi bagi seorang investor menyangkut masa yang 

akan datang, yang berarti mengandung unsur resiko bagi investor. Seorang 

investor yang rasional, sebelum mengambil keputusan investasi harus mem-

pertimbangkan dua hal yaitu, pendapatan yang diharapkan (expected return) 

dan risiko (risk) yang terkandung dari alternatif investasi yang dilakukannya. 

Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya keputusan yang salah utamanya 

akibat dari menggunakan indikasi yang salah terhadap perspektif yang tidak 

berdasar. Sebelum sampai pada suatu keputusan investasi diharapkan sudah 

melalui banyak pertimbangan secara matang.terdapat beberapa faktor 

internal maupun eksternal yang mempengaruhi keputusan investasi, faktor 

internal dari sisi rasional dan faktor eksternal dari sisi investor (Hati & 

Harefa, 2019:281). 
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Faktor utama yang biasanya berpengaruh dalam pengambilan 

keputus-an investasi adalah Financial literacy atau literasi keuangan. Dimana 

Literasi keuangan yang merupakan seperangkat keterarmpilan dan 

pengetahuan yang memungkinkan seorang individu untuk membuat 

keputusan dan efektif dengan semua sumber daya keuangan mereka 

(Bakhtiar, Raprayoga & Mulia, 2022). Faktor tersebut memberikan dampak 

pada pengambilan keputusan investasi pada setiap investor, tidak hanya 

informasi yang relevan sebagai pertimbangan untuk investasi melainkan 

literasi keuangan penting agar ter-hindar dari masalah keuangan (Ariani et 

al., 2016:257). Literasi keuangan akan membantu investor dalam mengatur 

perencanaan keuangan pribadi dan juga kemampuan untuk menerapkan 

sehingga dapat mencapai kesejahteraan hidup (Mutawally & Haryono, 

2019:942). Pengetahuan keuangan yang beragam dari investor pasar modal 

dan pengetahuan keuangan yang berbeda akan mendorong investor untuk 

berperilaku berbeda dalam memanfaatkan fasilitas investasi online maupun 

offline (Susilawaty et al., 2018:1272). 

Selain literasi keuangan, keputusan investasi juga banyak di pengaruhi 

oleh motivasi yang dimilikinya. Motivasi investor adalah keadaan di dalam 

pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan 

kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Dengan adanya motivasi pada diri 

seseorang akan menunjukkan suatu perilaku yang diarahkan pada suatu 

tujuan untuk mencapai sasaran kepuasan (Putri & Simanjuntak, 2020:102). 

Tujuan suatu motivasi adalah dapat menggerakan atau memacu para 

investor agar dapat timbul keinginan dan kemauan untuk berinvetasi dan 

meningkat-kan jumlah investor yang berinvestasi di saham syariah sehingga 

tercapai tujuan dari perusahaan sekuritas tersebut, sesuai dengan yang 

diharapkan dan sesuai target (Virlics, 2013:169). 
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Selanjutnya adalah faktor lingkungan atau enviroment terhadap ke-

putusan investasi yang diukur dengan politik dan ekonomi menunjukan 

bahwa kebijakan politik dan ekonomi di negaranya mempengaruhi investor 

dalam melakukan investasinya. Faktor lingkungan merupakan faktor penting 

dalam menentukan kesadaran investasi yang berasal dari eksternal yang 

mempengaruhi seorang individu dalam melakukan investasi. Pengaruh 

faktor lingkungan investor perlu dipertimbangkan, karena mempengaruhi 

kesadar-an investasi, dimana investor seringkali melibatkan lebih dari satu 

individu (Susilawaty et al., 2018:1272). Faktor lingkungan seringkali diukur 

dengan kondisi politik, sosial dan ekonomi negara dan pengaruh lingkungan 

sekitar seperti rekomendasi teman, teman kerja dan keluarga (Perdana, 

2019:1689). 

Berbagai faktor yang telah disebutkan diatas telah terbukti dapat 

mem-pengaruhi investor dalam menentukan keputusan investasi yang akan 

dilakukan Hal ini didasarkan atas beberapa penelitian terdahulu diantaranya 

penelitian yang dilakukan Feby, Panjaitan dan Listiadi menunjukkan bahwa 

tingkat literasi investor berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 

inves-tasi yang dibuat investor tersebut (Feby et al., 2021:142). Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Widyaningrum dengan adanya minat 

individual serta keinginan untuk mendapatkan keuntungan dimasa depan 

dari investasi saham yang mereka beli, maka muncul kecenderungan untuk 

melakukan ke-giatan investasi guna untuk memperoleh keuntungan saham 

yang telah mereka jual (Widyaningrum, 2015:103). Hal ini didukung pula 

oleh temuan Addinpujoartanto dan Darmawan dalam penelitiannya berhasil 

mengemuka-kan adanya pengaruh yang cukup signifikan dari faktor 

psikologi terhadap seorang investor dalam membuat suatu keputusan 

investasi di pasar modal. Keputusan investasi biasanya melibatkan yang 
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namanya faktor kognitif (cognitive biases) dan faktor emosi (emotional 

biases) (Addinpujoartanto & Darmawan, 2020:175). 

Beradasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi keputusan investasi pada investor baik berupa 

faktor internal dan eksternal maka memungkinkan untuk peneliti melakukan 

penelitian lebih mendalam dengan mengelaborasikan faktor-faktor tersebut. 

Terlebih lagi melihat adanya fenomena dimana para investor utamnya 

investor muda kerapkali melakukan kesalahan dalam menentukan keputusan 

investasi akibat hanya mengandalkan analisis investasi yang masih sangat 

dangkal dan berlandaskan emosi semata sehingga menghiraukan aspek-

aspek penting yang seharusnya dipertimbangkan. Karena itu, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu: “Peran Literasi Keuangan 

dalam Memoderasi Pengaruh Motivasi dan Lingkungan terhadap 

Keputusan Investor Muda Berinvestasi di Pasar Modal Syariah 

Makassar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah motivasi berpengaruh terhadap keputusan investor muda 

berinvestasi? 

2. Apakah lingkungan berpengaruh terhadap keputusan investor muda 

berinvestasi? 

3. Apakah literasi keuangan mampu memoderasi pengaruh motivasi 

terhadap keputusan investor muda berinvestasi? 

4. Apakah literasi keuangan mampu memoderasi pengaruh lingkungan 

terhadap  keputusan investor muda berinvestasi? 
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C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang harus diuji. Pengujian 

itu bertujuan untuk membuktikan apakah hipotesis diterima atau ditolak. 

Hipotesis berfungsi sebagai kerangka kerja bagi peneliti, memberi arah kerja, 

dan mempermudah dalam penyusunan laporan penelitian. 

Hipotesis adalah suatu prediksi tentang kemungkinan hasil dari suatu 

penelitian. Lebih lanjut hipotesis ini merupakan jawaban yang bersifat 

semen-tara terhadap suatu permasalahan yang diajukan di dalam penelitian. 

Hipotesis ini belum tentu benar. Benar atau tidaknya sebuah hipotesis itu 

tergantung dari hasil pengujian data empiris (Fraenkel, 2010). 

1. Pengaruh Motivasi terhadap Keputusan Investor Muda Berinvestasi 

Menurut Kusumawati, motivasi adalah melakukan pengambilan ke-

putusan investasi dengan berdasar pada psikologi atau objek yang dipercaya 

oleh investor (Melisa, 2013). Rakhmatulloh dan Asandimitra melakukan 

penelitian mengenai keputusan investasi di kota Surabaya. Mereka menemu-

kan bahwa beberapa indikator dari variabel motivasi ini berpengaruh ter-

hadap keputusan investasi salah satunya yaitu advocate recommendation. 

Namun, ada pula beberapa indikator yang justru tidak berpengaruh terhadap 

keputusan investasi (Dwi, 2019). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: H1: Motivasi Berpengaruh Secara Positif dan 

Signifikan Terhadap Keputusan Investasi. 

2. Pengaruh Lingkungan Terhadap Keputusan Investor Muda Berinves-

tasi 

Faktor ini memainkan peran cukup penting dalam menentukan ke-

sadaran investasi. Pengaruh faktor lingkungan investor perlu dipertimbang-
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kan, karena dalam pengambilan keputusan investasi, investor seringkali 

melibatkan lebih dari satu individu (Abid, 2013). Individu-individu yang 

mem-punyai berbagai pengetahuan, keahlian, dan pengalaman berbeda ini 

dapat terlibat disepanjang proses investasinya, mulai perencanaan, 

pengawasan, sampai pengkoordinasian rencana investasi (Pratiwi, 2015). 

Faktor lingkung-an merupakan faktor yang berasal dari luar yang 

mempengaruhi kita dalam melakukan suatu kegiatan. Variabel faktor 

lingkungan seperti pengaruh teman, kondisi politik sosial, kondisi ekonomi. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: H2: Lingkungan Berpengaruh Secara Positif dan 

Signifikan Terhadap Keputusan Investasi. 

3. Pengaruh Literasi Keuangan Dalam Memoderasi Motivasi Terhadap 

Keputusan Investor Muda Berinvestasi 

Literasi keuangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan seseorang 

yang mencakup pengambilan keputusan investasi, pendanaan, dan asset 

dengan baik. Menurut Nayebzadeh dalam Pertiwi literasi keuangan memberi 

kemampuan untuk membaca, menganalisis, memahami pilihan ke-uangan, 

merencanakan masa depan, dan bereaksi dengan baik terhadap kejadian 

yang mempengaruhi keputusan keuangan sehari-hari (Pertiwi, 2018). 

Seseorang dengan pengetahuan literasi keuangan yang rendah akan 

buruk dalam mengambil keputusan investasi seperti kasus 30 wanita yang 

menjadi korban investasi bodong dengan total kerugian mencapai Rp 2,4 

miliar (Kompas.com, 2021). Sedangkan yang memiliki pengetahuan baik 

akan membuat keputusan investasi lebih tepat dan akurat. Hasil penelitian 

yang dilakukan Merawati dan Putra menunjukkan bahwa pengetahuan 

tentang investasi berpengaruh positif dan signifikan pada minat berinvestasi 

maha-siswa dimana pemahaman dasar tentang investasi yang meliputi jenis 
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investasi, return, risiko investasi ternyata lebih memudahkan seseorang 

untuk mengambil keputusan investasi (Merawati, 2015). Terkait dengan 

beberapa penelitian tersebut, literasi keuangan harus diimbangi dengan 

sikap dan perilaku yang sesuai agar dalam mengambil keputusan investasi 

tersebut lebih akurat dan mendapat keuntungan berkelanjutan (World Bank, 

2016). 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: H3: Literasi Keuangan Berpengaruh Secara Positif 

dan Signifikan Memoderasi Motivasi terhadap Keputusan Investasi. 

4. Pengaruh Literasi Keuangan dalam Memoderasi Lingkungan 

terhadap Keputusan Investor Muda Berinvestasi 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: H4: Literasi 

Keuangan Berpengaruh Secara Positif dan Signifikan Memoderasi 

Lingkungan terhadap Keputusan Investasi. 

D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini, penulis melakukan pengkajian terhadap hasil-hasil 

penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan subjek yang sedang diteliti. 

Pengkajian ini diharapkan mampu membantu penulis dalam me-mecahkan 

masalah dan menyusun tujuan penelitian yang akan dicapai. Banyaknya per-

bedaan dari hasil penelitian yang dilakukan memungkinkan adanya 

kesalahan dalam pengambilan sampel, kesalahan dalam menganalisis data, 

ataupun kesalahan dalam pengimputan data oleh peneliti sehingga, ter-jadi 

perbedaan antara hipotesis yang digunakan oleh peneliti yang meng-

akibatkan perbeda-an dalam hasil penelitiannya. Terdapat beberapa 

penelitian yang telah dilaku-kan terkait dengan faktor-faktor yang 
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mempengaruhi keputusan investasi. Secara lebih rinci penelitian terdahulu 

yang memiliki relevansi dan kontribusi terhadap penelitian ini adalah:  

Tabel 1.2 
Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Zarah 
Puspitaningtyas 
(2021) 

Perilaku Investor 
dalam Pengambilan 
Keputusan Investasi 
Di Pasar Modal 

Faktor pribadi lebih mendominasi 
investor sebagai pertimbangan dalam 
proses pengambilan keputusan inves-
tasi, sebab investor memiliki kecende-
rungan psikologis untuk lebih memper-
timbangkan sinyal pribadi dibandingkan 
sinyal publik. Fenomena psikologis ter-
sebut mengakibatkan harga saham tidak 
mencerminkan harga (nilai) wajarnya. 

2. Muhammad 
Faris Ekatama 
(2021) 

Pengaruh Literasi 
Keuangan dan Bias 
Keuangan Terhadap 
Keputusan Investasi 
Pada Investor di 
Yogyakarta 

Literasi keuangan berpengaruh positif 
signifikan terhadap keputusan investasi. 
Hal ini berarti bahwa semakin tinggi 
literasi keuangan yang dimiliki individu 
maka akan semakin baik dalam mema-
hami, mengelola, dan memiliki kemam-
puan dalam mengelola keuangan 
pribadi. 

3. Nutia Feby 
Hanes 
Panjaitan, 
Agung Listiad 
(2021) 

Literasi Keuangan dan 
Pendapatan pada 
Keputusan Investasi 
dengan Perilaku 
Keuangan sebagai 
Variabel Moderasi 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
literasi keuangan berpengaruh terhadap 
keputusan investasi, pendapatan tidak 
berpengaruh terhadap keputusan inves-
tasi, perilaku keuangan memoderasi 
pengaruh literasi keuangan terhadap 
keputusan investasi dan perilaku ke-
uangan tidak dapat memoderasi 
pengaruh pendapatan terhadap kepu-
tusan investasi 

4. Akhmad 
Darmawan, 
Kesih Kurnia, 
Sri Rejeki 
(2021) 
 

Pengetahuan 
Investasi, Motivasi 
Investasi, Literasi 
Keuangan dan 
Lingkungan Keluarga 
Pengaruhnya 
Terhadap Minat 
Investasi Di Pasar 
Modal 

Hasil penelitian menemukan jika penge-
tahuan investasi, motivasi investasi dan 
literasi keuangan secara simultan ber-
pengaruh signifikan terhadap minat 
investasi mahasiswa. Selain itu ling-
kungan keluarga mampu mempengaruhi 
perkembangan mahasiswa dalam me-
numbuhkembangkankeberminatan 
investasi. 

5. Rahmawati 
Muin,  Abdurah-
man Mansyur, 
Murtiadi 
Awaliddin, dan 
Muhammad Akil 
Rahman (2020) 

Perbandingan Faktor 
yang Memengaruhi 
Keputusan Investor 
Muda dalam 
Berinvestasi 
Konvensional Atau 
Syariah Di Kota 
Makassar 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa faktor-faktor yg mempengaruhi 
investor muda saham konvensional 
adalah Setup Value, diikuti oleh Return 
Attractiveness, dan Added Value, sedang-
kan untuk investor saham syariah 
dipengaruhi oleh faktor Spirituality, 
diikuti oleh Setup Value, Sharia Attrac-
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tiveness, dan Return Attractiveness. 
Implikasi dari penelitian ini adalah 
faktor Spirituality dan Sharia Attracti-
veness sebagai faktor pembeda antara 
investor saham konvensional dan 
syariah dalam memutuskan untuk 
berinvestasi 

6. Purnama 
Ramadani 
Silalahi (2020) 

Perilaku Investor 
Muslim dalam 
Pengambilan 
Keputusan Investasi 
Saham Di Bursa Efek 
Indonesia 

Hasil penelitian menemukan bahwa 
kualitas informasi akuntansi, norma 
subjektif dan risiko berpengaruh 
signifikan terhadap persepsi kontrol 
perilaku individu. Prinsip syariah tidak 
berpengaruh terhadap persepsi kontrol 
perilaku individu. Risiko berpengaruh 
signifikan terhadap persepsi kontrol 
perilaku individu. Kualitas informasi 
akuntansi, norma subjektif dan prinsip 
syariah tidak berpengaruh terhadap 
pengambilan keputusan investasi 
saham. 

7. Rorlen, Nyoman 
Suprastha dan 
Muladi 
Ajisasmito 
(2020) 

Pengaruh Financial 
Literacy, Financial 
Experience, Locus of 
Control, dan 
Experience Regret 
terhadap Keputusan 
Investasi pada 
Investor di Indonesia 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa financial literacy, locus of control, 
dan financial experience memiliki 
hubungan positif terhadap keputusan 
investasi mereka, sedangkan experience 
regret memiliki hubungan negatip 
terhadap keputusan investasi. Studi ini 
memberikan informasi yang dapat 
membantu untuk mengarahkan peneliti-
an dimasa depan dan membantu me-
rumuskan bagi pembuat kebijakan serta 
mendidik dalam memasukan factor-
faktor yang dapat mempengaruhi 
keputusan para investor. 

8. Dewi Arina 
Rusda (2020) 

Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Minat 
Investasi Di Pasar 
Modal Pada 
Mahasiswa Kota 
Semarang 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pengetahuan investasi berpengaruh 
positif terhadap minat investasi maha-
siswa sebesar 8,23%, individual income 
berpengaruh positif terhadap minat 
investasi sebesar 7,62%, return dan 
risiko juga berpengaruh positif terhadap 
minat investasi yaitu sebesar 5,80% dan 
5,29%. Secara bersama-sama variabel 
penegtahuan investasi, individual 
income, return dan risiko mempengaruhi 
minat investasi mahasiswa sebesar 
65,7% dan sisanya sebesar 34,3% di-
pengaruhi oleh faktor lain 

9. Baiq itriarianti 
(2020) 

Pengaruh Literasi 
Keuangan, Perilaku 
Keuangan dan 
Pendapatan Terhadap 

Berdasarkan hasil uji regresi linier ber-
ganda, menunjukkan bahwa nilai kons-
tanta dan koefisien variabel yang me-
miliki nilai positif menunjukkan bahwa 
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Keputusan 
Berinvestasi 

persamaan tersebut memiliki hubungan 
yang searah.Berdasarkan hasil uji T, 
menunjukkan bahwa untuk variabel 
literasi keuangan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan 
berinvestasi. 

10. Cindy Erika 
(2020) 

Pengaruh Pengetahu-
an, Motivasi, Literasi 
Keuangan dan Ling-
kungan Keluarga 
terhadap Minat Inves-
tasi Saham di Pasar 
Modal pada Maha-
siswa Strata-1 
Manajemen Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Sumatera 
Utara 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
pengetahuan berpengaruh positif dan 
tidak signifikan, sedangkan untuk moti-
vasi & lingkungan keluarga berpengaruh 
positif dan signifikan dan untuk literasi 
keuangan berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap minat investasi 
saham pada mahasiswa Strata-1 
Manajemen Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Sumatera Utara. 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

a. Menganalisis pengaruh Motivasi terhadap Keputusan Investor Muda 

Berinvestasi di Pasar Modal Syariah Makassar. 

b. Menganalisis pengaruh Lingkungan terhadap Keputusan Investor Muda 

Berinvestasi di Pasar Modal Syariah Makassar. 

c. Menganalisis pengaruh Literasi Keuangan dalam Memoderasi  Motivasi 

terhadap Keputusan Investor Muda Berinvestasi di Pasar Modal Syariah 

Makassar. 

d. Menganalisis pengaruh Literasi Keuangan dalam Memoderasi 

Lingkungan terhadap Keputusan Investor Muda Berinvestasi di Pasar 

Modal Syariah Makassar. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan 

sebuah sumbangsih yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

dalam bidang manajemen khususnya dalam cakupan analisis hal-hal 

yang mempengaruhi keputusan investasi yakni literasi keuangan, 

motivasi, dan lingkungan. 

b. Manfaat Praktis 

Secara umum, penulis berharap penelitian ini mampu 

memberikan kontribusi ataupun masukan pengetahuan kepada setiap 

pembaca atau pihak-pihak terkait, yakni: 

1) Bagi penulis, Manfaat penelitian ini adalah sebagai bagian 

prasyaratan untuk memperoleh gelar magister dalam bidang 

Ekonomi Syariah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan 

mampu menambah penge-tahuan penulis, khususnya dalam hal yang 

berkaitan dengan ke-putusan investasi. 

2) Bagi bagi Instanisi terkait, diharapkan dapat memberikan masukan 

atau saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang harus dipertimbangkan sebelum me-

lakukan atau mengambil keputusan investasi. 

3) Bagi investor untuk menganalisis beberapa faktor yang akan mem-

pengaruhi keputusan investasi yang dilakukan sehingga mendapat-

kan keuntungan yang diinginkan dan terhindar dari resiko investasi. 

4) Bagi Akademisi, penulis mengharapkan, jika penelitian ini mampu 

menjadi referensi bagi penelitian sejenis dan penelitian yang lebih 

mendalam mengenai keputusan investasi. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORITIS 

A. Grand Theory 

1. Teori perilaku keuangan (Financial Behavior theory) 

Perilaku keuangan adalah perilaku bagaimana seseorang mengelola 

keuangannya secara keseluruhan. Financial behavior theory menjadi suatu 

displin ilmu yang di dalamnya melekat interaksi berbagai displin ilmu dan 

secara terus menerus berintegrasi sehingga pembahasannya tidak dilakukan 

isolasi (Iosco & Oecd, 2018). Konsep behavioral finance memperhitungkan 

berbagai jenis investor dalam pandangan risiko yang terkait dengan 

keputusan investasi. Kelompok-kelompok ini terbagi menjadi beberapa 

kategori, yaitu risk takers yang terdiri dari kelompok petualang (adventurers) 

dan celebrities risk averse yang terdiri dari kelompok individualis dan 

guardians serta kelompok yang tidak dapat dimasukkan ke salah satu dari 
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empat kelompok tersebut (straight arrows) (Ahyaruddin et al., 2017:121-

130). 

Kenyataannya, tidak selamanya investor berperilaku rasional. Setiap 

investor memiliki sifat yang berbeda-beda, khususnya saat memproses infor-

masi yang diterima. Behavioral finance, secara kontras mempelajari bagai-

mana orang gagal dalam memenuhi keputusan mereka yang ideal dan bagai-

mana pasar pada batasan tertentu tidak efisien. Behavioral finance 

merupakan pendekatan yang menjelaskan hubungan antara manusia yang 

akan berinves-tasi dengan keuangan yang dipengaruhi oleh faktor psikologi. 

Hal tersebut bisa menjadi tanda jika investor berperilaku tidak rasional, 

meskipun investor sudah membuat keputusan yang rasional berdasarkan 

pemahaman dan pengetahuan (Addinpujoartanto & Darmawan, 2020:175). 

Tujuan dari behavioral finance adalah memahami dan memprediksi 

implikasi -implikasi sistematis pasar keuangan dari sudut pandang psikologi. 

Walaupun demikian, Olsen (2013) menekankan bahwa sejauh ini belum ada 

teori keuangan perilaku yang terintegrasi, dan sejauhini yang ditemukan 

dalam literature adalah sebatas pada mengidentifikasi atribut-atribut peng-

ambilan keputusan dalam berinvestasi di pasar. 

Menurut Ricciardi (2015) behavioral finance merupakan disiplin ilmu 

yang didalamnya melekatinteraksi berbagai disiplin ilmu (interdisipliner) dan 

terus menerus berintegrasi sehingga dalampembahasannya tidak bisa dilaku-

kan isolasi. Behavioral finance dibangun oleh berbagai asumsidan ide dari 

perilaku ekonomi. Keterlibatan emosi, sifat, kesukaan dan berbagai macam 

hal yang melekat dalam diri manusia sebagai makhluk intelektual dan social 

akan berinteraksi melandasi munculnya keputusan melakukan suatu 

tindakan (Mavlutova et al., 2021:14). 



20 
 

 

Perilaku keuangan atau Behavioral finance muncul akibat pasar yang 

tidak efisien, sehingga menimbulkan anomali pasar. Behavioral finance lebih 

mengarah pada perilaku investor yang tidak rasional terhadap 

keputusannya. Investor yang berada di pasar yang tidak efisien, dapat 

mengambil abnormal return. Perilaku tersebut dipengaruhi oleh informasi 

yang diterima oleh investor. Behavioral finance berupaya menemukan 

bagaimana emosi dan psikologi investor memengaruhi keputusan investasi. 

Pada umumnya investor membuat kesalahan umum dalam keputusan 

keuangan mereka karena emosi mereka (Putri & Simanjuntak, 2020:102-

123). 

2. Teori Perilaku Motivasi (Motivation Behavior Theory) 

Investasi dilakukan berdasarkan  komitmen  untuk  mengikatkan  aset  

dimasa sekarang untuk mendapatkan return di masa datang dengan meng-

kompensasikan pengorbanan yang telah dilakukan investor. Investasi dapat  

dibedakan  menjadi  dua  jenis,  yaitu real  asset dan financial  asset. Dalam 

ber-investasi, investor memerlukan informasi-informasi yang merupakan 

faktor-faktor penting sebagai dasar keputusan investasi. Dimana sikap 

investor dalam melakukan investasi untuk memaksimalkan kekayaan 

investor dengan cara menghindari risiko (economic factors) dan keputusan 

investasi berdasar-kan psikologi investor (motivation behavioral) 

(Ahyaruddin et al., 2017:121-130). 

Teori ini mengatakan bahwa peringatan yang menakutkan (fear 

appeals) mungkin efektif untuk merubah sikap dan perilaku (Hovlan et al., 

1953). Ketakutan dapat menjadi tenaga penggerak yang memotivasi perilaku 

trial and error (Monica, 2020). Jika seseorang menerima informasi yang me-

nakutkan, maka seseorang akan termotivasi untuk menurunkan kondisi 
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emosional yang tidak menyenangkan. Jika informasi juga mengandung saran 

untuk berperilaku tertentu, mengikuti saran merupakan salah satu cara 

untuk menurunkan ancaman. Jika saran untuk berperilaku dapat 

menurunkan ke-takutan, maka perilaku tersebut akan diperkuat dan 

kemungkinan untuk melakukan perilaku di masa yang akan datang akan 

meningkat (Putri & Simanjuntak, 2020:102-123). 

Investasi dalam kaitannya dengan motivation behavioral adalah me-

lakukan pengambilan keputusan investasi dengan berdasar pada psikologi 

atau objek yang dipercaya oleh investor. Menurut Rachmatulloh, motivation 

behavioral terdiri dari faktor self-image/firm image, social relevance, advocate 

recommendation, dan personal financial needs. Dalam penelitian ini, semua 

faktor motivation behavioral digunakan. Keputusan investasi berdasarkan 

aspek psikologis investor. Pengambil keputusan investasi tidak selalu ber-

perilaku dengan cara yang konsisten dengan asumsi yang dibuat sesuai 

dengan persepsi dan pemahaman atas informasi yang diterima 

(Rakhmatulloh & Asandimitra, 2019:796-806). 

3. Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory) 

Teori pembelajaran sosial menurut Bandura (1969) dalam Septarini 

(2015) mengatakan perilaku manusia muncul sebagai hasil pengamatan dan 

pengalaman. Teori ini berasumsi bahwa perilaku adalah sebuah fungsi dari 

konsekuensi dan mengakui keberadaan pembelajaran melalui pengamatan 

(observasional) dan pentingnya persepsi dalam pembelajaran. Individu me-

respon pada bagaimana mereka merasakan dan mendefinisikan konsekuensi, 

bukan pada konsekuensi objektif itu sendiri.  

Empat proses untuk menentukan pengaruh sebuah model pada 

seorang individu adalah sebagai berikut (Robbins dan Judge, 2008), yaitu: 
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a. Proses perhatian. Individu belajar dari sebuah model hanya ketika 

mereka mengenali dan mencurahkan perhatian terhadap fitur-fitur 

pentingnya. 

b. Proses penyimpanan. Proses mengingat tindakan suatu model setelah 

model tersebut tidak lagi ada. 

c. Proses reproduksi motorik. Proses mengubah pengamatan menjadi 

tindakan. Proses reproduksi motorik menunjukkan bahwa individu itu 

dapat melakukan aktivitas yang dicontohkan oleh model tersebut. 

d. Proses penguatan. Proses yang mana individu-individu akan termotivasi 

untuk menampilkanperilaku yang dicontohkan model jika tersediakan 

insentif positif atau penghargaan. 

Kebanyakan investor muda memutuskan untuk melakukan investasi 

pada dasarnya sebagai bentuk pengaruh dari lingkungan sosialnya. Mereka 

cenderung mengikuti hal-hal praktis dan mempelajarinya untuk kemudian di 

adopsi sebagai perilaku pribadi. Hasil penelitian Tim BEJ (1997) 

mengungkap-kan investor dalam melakukan pertimbangan dan pemilihan 

investasi di pasar modal menunjukkan faktor pengaruh sosial seperti 

mengikuti teman untuk berinvestasi menunjukkan proporsi yang signifikan 

sebesar 21%. Hal ini ber-arti sebagian besar investor tidak dapat memahami 

dan menganalisis sendiri sekuritas dengan penguasaan pemahaman analisis 

investasi dan keuangan. 

B. Investasi 

Investasi adalah kegiatan yang dilangsungkan dengan memanfaatkan 

kas pada masa sekarang ini, dengan tujuan untuk menghasilkan barang di 

masa yang akan datang. Investasi juga merupakan pengorbanan yang dilaku-

kan saat ini untuk mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang. 
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Menurut aziz dalam Lisa dan Napratilora Investasi pada umumnya 

merupakan suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan 

dengan keuangan dan ekonomi, to use (money) make more money out of 

something that expected to increase in value, artinya investasi dapat diartikan 

sebagai pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau 

mempertahankan stok barang modal (Lisa & Napratilora, 2020). Investasi 

juga dapat diartikan sebagai komponen pengeluaran agregrat kedua setelah 

konsumsi (Komara & Wardani, 2018:90-101). 

Menurut Dian dan Muhammad investasi merupakan sumber daya 

yang akan digunakan untuk meningkatkan penghasilan dan konsumsi di 

masa yang akan datang (Kusumawati & Anhar, 2019:1-27). Kemudian, 

menurut Komara dan Deni Wardani, investasi adalah pengeluaran yang 

ditujukan untuk menambah atau mempertahankan capital stock, yang terdiri 

pabrik, mesin kantor, dan barang tahan lama lainnya yang dipakai dalam 

proses produksi. Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa investasi adalah pemanfaatan uang atau kas saat ini 

untuk ditanamkan dalam bentuk barang tertentu atau di suatu perusahaan 

untuk tujuan memperoleh keuntungan di masa depan (Komara & Wardani, 

2018:90-101). 

Beberapa pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

investasi merupakan menempatkan sejumlah dana atau modal yang dimiliki 

pada saat ini dengan harapan akan memperoleh keuntungan dimasa yang 

akan datang. Semakin tinggi keuntungan yang ingin didapat seseorang dalam 

berinvestasi berarti semain tinggi pula risiko yang kemungkinan akan terjadi. 

Karena itu, dalam berinvestasi harus memiliki pengetahuan yang baik agar 

dapat terhindar dari risiko. 
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Kegiatan investasi keuangan menurut syari’ah pada prinsipnya adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (investor) terhadap pemilik 

usaha (emiten) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan 

kegiatan usahanya, dimana pemilik harta (investor) berharap untuk 

memperoleh manfaat tertentu karena itu kegiatan pembiayaan dan investasi 

keuangan pada dasarnya sama dengan kegiatan usaha lainnya, yaitu 

memelihara prinsip kehalalan dan keadilan. Investasi merupakan salah satu 

ajaran dalam konsep Islam yang memenuhi proses tadrij dan trichotomy 

pengetahuan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi 

selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan 

norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh 

karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Hal tersebut 

dijelaskan dalam QS al-Hasyr/59:18. 

 َ
ٌَّ اّللهٰ َ اِۗ

اذَّمُٕا اّللهٰ َٔ يَدْ نغَِذ ٍۚ  ا لذََّ ُْظشُْ َفَْسٌ يَّ نْرَ َٔ  َ
ٍَ اٰيَُُٕا اذَّمُٕا اّللهٰ ْٚ اَ انَّزِ ٰٓاَُّٚٓ ا  ٰٚ ًَ ْٛشٌ تِۢ خَثِ

 ٌَ ْٕ هُ ًَ  ذؼَْ
Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 
untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”(Departemen 
Agama RI, 2015). 

Tahfizh Ibn Katsir, menafsirkan dengan: “hitung dan intospeksilah diri 

kalian sebelum diintospeksi, dan lihatlah apa yang telah kalian simpan 

(invest) untuk diri kalian dari amal saleh (after here investment) sebagai 

bekal kalian menuju hari perhitungan amal pada hari kiamat untuk 

keselamatan diri di depan Allah Swt”. Demikian Allah memerintahkan kepada 

seluruh hamba- Nya yang beriman untuk melakukan investasi akhirat dengan 



25 
 

 

melakukan amal saleh sejak dini sebagai bekal untuk menghadapi hari 

perhitungan (Ad-Dimasqi et al., 2004:Juz 8). 

Berdasarkan tafsir tersebut dapat diketahui jika dalam ayat ini 

menjelaskan pentingnya investasi dunia akhirat, dimana usaha atau 

pekerjaan sebagai bekal kehidupan dunia sekaligus usaha sebagai bekal 

akhirat tidak diketahui oleh seluruh makhluk. Dengan melakukan saving 

harta sebagai motivasi untuk berjaga-jaga di masa depan (precautionary 

motivation), karena turunnya air hujan dari langit disimbolkan sebagai 

sumber rezeki (wealth) sebagaimana Firman-Nya dalam beberapa ayat. Dan 

pesan kelima, merupakan anjuran untuk melakukan investasi akhirat sedini 

mungkin, karena tidak seorang pun yang mengetahui kapan dipanggil ke 

ribaan Allah swt. 

Proses investasi menunjukkan bagaimana investor seharusnya me-

lakukan investasi dalam sekuritas, yaitu sekuritas apa yang akan dipilih, 

berapa banyak investasi tersebut, dan kapan investasi tersebut akan dilaku-

kan (Septyanto Dihin, 2013). Ada beberapa alasan seseorang melakukan 

investasi. Diantaranya yaitu (Maldini, 2014:40-51):  

1. Melakukan investasi agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak 

di masa yang akan datang. Seseorang akan berfikir bagaimana cara 

untuk meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu agar di 

masa yang akan datang dapat menikmati kehidupan yang layak. 

2. Dengan berinvestasi dapat mengurangi tekanan inflasi. Melakukan 

investasi dalam pemilihan perusahaan dapat menghindarkan diri 

dari inflasi. 
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3. Mendapatkan keuntungan jangka panjang maupun jangka pendek. 

Dalam investasi saham investor mendapat keuntungan dari dividen 

dan capital gain. 

Investasi dapat menimbulkan akumulasi capital yang nantinya akan 

berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Adapun 

jenis- jenis investasi yang dibedakan menjadi dua yaitu Investasi riil ini 

secara umum melibatkan aset berwujud, seperti tanah, mesin, dan pabrik. 

Investasi riil dan investasi keuangan, investasi riil ini terdiri atas investasi 

tetap (fixed investment) dan investasi persediaan (inventory investment). 

Kemudian inves-tasi tetap dibedakan lagi atas investasi tetap perusahaan 

(business fixed invest-ment) dan investasi untuk perusahaan (residential 

investment) sedangkan Investasi Keuangan (Financial Investment) adalah 

investasi yang berkaitan dengan pembelian surat berharga. Investasi 

keuangan dibagi dalam dua jenis. Pertama, investasi pada financial asset yang 

dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, commercial 

paper, surat berharga pasar uang. Kedua, investasi pada financial asset yang 

dilakukan di pasar modal misalnya saham, obligasi, waran, opsi dan lainnya 

(Puspitaningtyas, 2021). 

C. Pasar Modal Syariah 

  Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan 

dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang 

berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan Efek (OJK.go.id). 

Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat 

diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur 



27 
 

 

dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Karena itu, 

pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar 

modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak 

me-miliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat 

karak-teristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan 

mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. 

Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan 

pada Alquran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad 

saw. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut para ulama melakukan 

penafsiran yang kemudian disebut ilmu fiqih. Salah satu pembahasan dalam 

ilmu fiqih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan diantara 

sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah kegiatan pasar 

modal syariah dikembangkan dengan basis fiqih muamalah.Terdapat kaidah 

fiqih muamalah yang menyatakan bahwa Pada dasarnya, semua bentuk 

muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep 

inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia. 

Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di Pasar 

modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut 

peraturan pelaksananaannya (Peraturan Bapepam-LK, Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Bursa dan lain-lain). Bapepam-LK selaku regulator 

pasar modal di Indonesia, memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar 

modal syariah, sebagai berikut: 1) Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria 

dan Penerbitan Daftar Efeek Syariah; 2) Peraturan Nomor IX.A.13 tentang 

Penerbitan Efek Syariah; dan 3) Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad 

yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah. 
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D. Saham Syariah 

Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan 

modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang 

saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan 

tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini 

merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip 

syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. 

Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek 

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak 

semua saham yang diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dapat 

disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai 

saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh: 

1. Emiten dan Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam 

anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan 

Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah. 

2. Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam 

anggar-an dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan 

Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah, namun 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana 

diatur dalam peraturan IX.A.13, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha: 

1) Perjudian dan permainan yang tergolong judi; 

2) Perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa; 

3) Perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu; 

4) Bank berbasis bunga; 

5) Perusahaan pembiayaan berbasis bunga; 
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6) Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) 

dan/ atau judi (maisir), antara lain asuransi konvensional; 

7) Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau me-

nyediakan barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi), barang 

atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang 

ditetap-kan oleh DSN-MUI; dan/atau, barang atau jasa yang merusak 

moral dan bersifat mudarat; dan  

8) Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah). 

b. Rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih 

dari 82%, dan 

c. Rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya 

dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak 

lebih dari 10%. 

E. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi adalah salah satu keputusan yang harus diambil 

manajer keuangan untuk mengalokasikan dana-dana yang ada agar men-

datangkan keuntungan di masa mendatang. Investasi dapat berasal dari 

dalam maupun luar perusahaan. Investasi yang berasal dari dalam 

perusahaan meliputi kas, surat-surat berharga, piutang dagang, persediaan, 

beban-beban yang dibayar dimuka (sewa dibayar dimuka), dan investasi 

jangka pendek lainnya. 

Pengambilan keputusan investasi juga menjadi suatu tindakan mem-

beli saham atau menjual saham atau wait and see dalam suatu investasi 

saham setelah melakukan pertimbangan maupun perhitungan yang tepat. 

Keputusan investasi bergantung sepenuhnya kepada pribadi yang bebas dari 

diri investor. Sehingga, suatu keputusan investasi saham perlu pertimbangan 
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secara matang baik return dan risiko yang dapat diterima. Sebaiknya dalam 

pengambilan keputusan saham harus didasarkan pada analisis-analisis ter-

lebih dahulu kemudian dipadukan dengan melakukan konsultasi kepada 

analis saham yang professional (Ramadani, 2020:1-129). 

Pengambilan Keputusan Investasi merupakan tingkat intensi investor 

untuk memilih calon saham yang akan dipilih dan ditentukan secara 

langsung atas keyakinan analis saham terhadap estimasi tingkat 

pengembalian saham. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi 

keputusan investor untuk bertindak dalam memilih saham yang tepat. 

Diantaranya seperti, berita, infor-masi, politik, risiko, keamanan, kebijakan, 

rumor, faktor eksternal (pasar global), serta pertimbangan keyakinan pelaku 

pasar dalam melakukan niat untuk berinvestasi (Tanusdjaja, 2018:234). 

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan investasi atas kekaya-

an atau harta yang dimiliki. Meskipun demikian, dalam menentukan keputus-

an investasi harus sesuai dengan kaidah-kaidah Islam sehingga kegiatan 

tersebut tidak mendatangkan kerugian bagi orang lain. Hal tersebut 

dijelaskan dalam QS Al-Hasyr /59:18. 

 َ
ٌَّ اّللهٰ َ اِۗ

اذَّمُٕا اّللهٰ َٔ يَدْ نغَِذ ٍۚ  ا لذََّ ُْظشُْ َفَْسٌ يَّ نْرَ َٔ  َ
ٍَ اٰيَُُٕا اذَّمُٕا اّللهٰ ْٚ اَ انَّزِ ٰٓاَُّٚٓ ا  ٰٚ ًَ ْٛشٌ تِۢ خَثِ

 ٌَ ْٕ هُ ًَ  ذؼَْ

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 
untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (Departemen 
Agama RI, 2015). 

Dalam tafsirnya ibnu katsir menjelaskan taqwa sendiri diaplikasikan 

dalam dua hal, menepati aturan Allah dan menjauhkan diri dari larangannya. 

Jadi tidak bisa kita mengatakan “saya telah menegakkan sholat” setelah itu 
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berbuat maksiat kembali. Karena makna takwa sendri saling bersenergi, 

tidak dapat dipisahkan. Ayat ini menganjurkan dalam segala keputusan yang 

hendak ditetapkan perlu melalui pertimbangan berbagai variabel yang di-

kehendaki dalam Islam. Begitupula dalam menentukan keputusan investasi, 

banyak hal yang perlu dipertimbangkan sehingga tidak menyalahi aturan dan 

mampu memperoleh keberkahan.   

Dalam berinvestasi Allah swt., dan Rasul-Nya memberikan petunjuk 

(dalil) dan rambu-rambu pokok yang seyogianya diikuti oleh setiap muslim 

yangberiman, yaitu: Terbebas dari unsur riba, gharar dan maysir. Selain itu 

juga terhindar dari unsur haram (sesuatu yang disediakan hukuman bagi 

yang melakukan dan disediakan pahala bagi yang meninggalkan karena 

diniatkan untuk menjalankan syariat Islam. Serta hal-hal yang mengandung 

unsur syubhat (suatu perkara yang tercampur antara halal dan haram, tetapi 

tidak diketahui secara pasti apakah itu sesuatu yang yang halal atau haram, 

dan apakah ia hak atau bathil (Fitrianingsih, 2019:15-38). 

Suatu Investasi membutuhkan kemampuan yang tinggi bagi para pe-

lakunya, khususnya kemampuan dalam aspek afeksi, konasi dan kognitif 

seperti: kemampuan untuk mengolah data dan informasi baik keuangan 

mau-pun non keuangan, pengetahuan dan pengalaman dalm menganalisa 

informasi fundamental dan teknikal dalam investasi, preferensi investasi, 

persepsi atas risiko investasi dan juga keuntunganya, serta kemampuan 

mengambil pelajar-an dari proses investasi. Hal ini sangat terkait dengan 

tujuan investasi dan strategi investasi yang diambil para pelaku pasar 

terhadap keuntungan yang diharapkan di masa yang akan datang. Proses 

kognitif antara pelaku pasar akan bervariasi. Variasi tersebut terjadi karena 

adanya preferensi yang berbeda antara pelaku pasar berdasarkan tingkat 

atas keuntungan yang di-dapat maupun tingkat risiko yang akan dihadapi. 



32 
 

 

Implikasinya adalah pelaku pasar memiliki pilihan berupa keuntungan 

berupa capital gain, dividen atau keduanya (Pratama et al., 2020:170-179). 

Adhikara dan Maslichah mengungkapkan variabel terukur (indikator), 

yaitu: keamanan investasi, risiko investasi, pengembalian investasi, dan 

tingkat likuiditas (Arrozi & Maslichah, 2013). 

1. Keamanan Investasi 

Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh BEI untuk meningkatkan 

investor domestik, terutama investor pribadi dalam pasar modal Indonesia, 

antara lain kebijakan single ID, untuk menghindari kemungkinan manipulasi 

oleh perusahaan sekuritas, sehingga investor pribadi akan terjamin 

keamanan nilai portfolionya. Investasi dengan jaminan keamanan yang tinggi 

dan risiko yang rendah, adalah yang menjadi keinginan para investor. Untuk 

memutus-kan berinvestasi memerlukan pengetahuan keuangan yang cukup 

dengan mengikuti pelatihan mengenai produk-produk keuangan yang 

dijamin ke-amanannya oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK). 

2. Resiko Investasi 

Sudah sewajarnya jika investor mengharapkan return yang setinggi-

tingginya dari investasi yang dilakukannya. Tetapi para investor harustetap 

mempertimbangkan tingkat risko yang ditanggung, karena semakin besar 

risiko yang harus ditanggung, semakin besar pula return yangdiharapkan. 

Risiko bisa diartikan sebagai kemungkinan return actual yang berbeda 

dengan return yang diharapkan. Dalam ilmu ekonomi dan ilmu investasi 

terdapat asumsi bahwa seorang investor adalah makhluk rasional. Investor 

rasional yaitu investor yang tidak menyukai ketidakpastian dan risiko. 

Investor yang mempunyai sikap enggan terhadap risiko disebut sebagai risk-

averse investors. Sikap investor terhadap risiko akan sangattergantung pada 
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preferensi investor tersebut terhadap risiko. Investor yang berani akan 

memilih risiko investasi yang lebih tinggi, yang di ikuti oleh harapan tingkat 

return yang tinggi pula, demikian sebaliknya. 

3. Pengembalian  Investasi 

Alasan utama berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. 

Dalam konteks manajemen investasi tingkat keuntungan invetasi disebut 

return. Return yang diharapkan investor dari investasi yang dilakukannya 

merupakan kompensasi atas biaya kesempatan (opportunity cost) danrisiko 

penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. 

4. Tingkat Likuiditas. 

Return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa men-

datang. 

F. Literasi Keuangan (Financial Literacy) 

Literasi keuangan atau Financial literacy adalah kemampuan dan ke-

percayaan diri untuk menentukan keputusan keuangan yang bertanggung 

jawab. Kemampuan biasanya mengacu pada pengetahuan, kemudian 

meningkat menjadi keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan ke-

putusan keuangan yang telah diambil secara bertanggung jawab. Keyakinan 

mengacu pada kemampuan membuat keputusan, berdasarkan pada seper-

angkat keterampilan pengambilan keputusan finansial yang memadai, 

bahkan ketika norma sosial, tekanan dari teman sebaya, dan praktisi 

keuangan menyarankan mengambil keputusan lain (Permata, 2021:1-129). 

Keputusan keuangan yang bertanggung jawab mengacu pada keputusan yang 

konsisten dengan mempertahankan atau meningkatkan integritas finansial 

pembuat keputusan. 

Mereka yang memiliki literasi keuangan yang baik juga akan 

mendapat-kan banyak keuntungan. Program literasi keuangan dapat menjadi 
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obat ber-bagai macam penyakit yang berkaitan dengan krisis keuangan. 

Beberapa sisi positif bagi mereka yang mempunyai literasi keuangan yang 

tinggi diantara-nya: akan mempunyai kecakapan dalam pengelolaan 

keuangan, pengambilan keputusan keuangan yang relevan dengan informasi 

dan meminimalisir peluang dalam membuat kesalahan keuangan, memiliki 

investasi di pasar modal, dan mampu meminimalisir serta mengatasi 

persoalan keuangan yang pada nantinya akan bermanfaat bagi kehidupan 

sejahtera, sehat dan bahagia.  Mereka yang memiliki keuangan yang rendah 

akan memiliki jumlah tabungan yang sedikit, tidak memiliki program pensiun 

untuk hari tua, cenderung ber-hutang dengan suku bunga yang tinggi dan 

mempunyai sedikit diversifikasi portofolio (Welly et al., 2018:1-18). 

Keputusan investasi yang baik dapat diukur dengan pertimbangan 

returninvestasi yang baik, baiknya pertimbangan risiko investasi yang sesuai, 

dan hubungan tingkat risiko dan return bersifat searah. Untuk itu, investor 

membutuhkan literasi keuangan sehingga dapat membuat keputusan inves-

tasi yang baik. Literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan 

keyakinan yang dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan ke-

uangan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Literasi keuangan sangat 

dibutuhkan oleh investor pasar modal karena dapat membantu pengambilan 

keputusan investasi yang akan diambil sehingga dapat menjadikan investasi 

lebih menguntungkan. Selain itu, dengan tingginya tingkat literasi keuangan 

dapat membuat generasi milenial lebih bijak dalam berinvestasi (Permata, 

2021:1-129). 

Literasi keuangan mencakup konsep yang dimulai dari kesadaran dan 

pemahaman tentang produk-produk keuangan, institusi keuangan, dan 

konsep mengenai keterampilam keuangan seperti kemampuan untuk meng-
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hitung pembayaran bunga majemuk serta kemampuan keuangan yang lebih 

umum, misalnya perencanaan, pengelolaan, dan pengalokasian keuangan.  

Dalam pandangan Islam, terdapat ayat yang terkait dengan literasi ke-

uangan misalnya soal pentingnya pencatatan hutang, transparansi 

pencatatan (tidak ada yang saling mengelabui), persoalan penghutang yang 

bisa dikatakan diragukan menanggung konsekuensi hukum (orang yang 

lemah akal atau buta huruf), bahkan tidak ada pembedaan antara hutang 

yang sedikit maupun hutang yang banyak. Persoalan hutang seringkali 

dibahas dalam materi literasi finansial sebagai sesuatu yang sangat krusial 

sehingga harus diperhitungkan betul-betul. Allah swt., berfirman dalam QS 

Al-Baqarah/2:282. 

ٍَ اٰيَ  ْٚ اَ انَّزِ ٰٓاَُّٚٓ ُْٛكَُىْ كَاذِةٌۢ ٰٚ نْٛكَْرةُْ تَّ َٔ  ُِۗ ْٕ ٗ فاَكْرثُُ ًًّّ سَ  اجََم  يُّ
ٍ  انِٰٰٓٗ ْٚ ُْرىُْ تذَِ ا ارَِا ذذََاَٚ ْٰٕٓ ُُ

ِّ انْحَكُّ  ْٛ ْ٘ ػَهَ همِِ انَّزِ ًْ نُْٛ َٔ ُ فهَْٛكَْرةٍُْۚ 
ُّ اّللهٰ ًَ ا ػَهَّ ًَ ٌْ َّٚكْرةَُ كَ لََ ٚأَبَْ كَاذةٌِ اَ َٔ  تاِنْؼَذْلِِۖ 

 َ
نْٛرََّكِ اّللهٰ ْٔ لََ َٔ ْٛفًّا اَ ْٔ ضَؼِ ًّْٛٓا اَ ِّ انْحَكُّ سَفِ ْٛ ْ٘ ػَهَ ٌَ انَّزِ ٌْ كَا ِ  ـًّاۗ فاَ ْٛ ُُّْ شَ لََ ٚثَْخَسْ يِ َٔ  ّٗ سَتَّ

ٌْ نَّ  ِ جَانكُِىٍْۚ فاَ ٍْ سِّ ٍِ يِ ْٚ ذَ ْٛ ِٓ ا شَ ْٔ ِٓذُ اسْرشَْ َٔ ّٗ تاِنْؼَذْلِۗ  نُِّٛ َٔ همِْ  ًْ َٕ فهَُْٛ مَّ ُْ ًِ ُّٚ ٌْ ْٛغُ اَ ىْ ٚسَْرطَِ

َاَ سَ  ْٕ شَ ٚكَُ ا فرَزَُكِّ ًَ ٌْ ذضَِمَّ احِْذٰىُٓ اءِ اَ ٓذَََۤ ٍَ انشُّ ٌَ يِ ْٕ ٍْ ذشَْضَ ًَّ ٍِ يِ ايْشَاذَٰ َّٔ ٍِ فشََجُمٌ  ْٛ جُهَ

 ْٔ ا اَ ْٛشًّ ُِ صَغِ ْٕ ٌْ ذكَْرثُُ ا اَ ْٰٕٓ ًُ لََ ذسَْ ـَ َٔ ا ۗ  ْٕ اءُ ارَِا يَا دُػُ
ٓذَََۤ لََ ٚأَبَْ انشُّ َٔ  ٖۗ ا الَْخُْشٰ ًَ احِْذٰىُٓ

 اجََهِ 
ا انِٰٰٓٗ ْٛشًّ ٌَ كَثِ ْٕ ٌْ ذكَُ ٰٓ اَ ا الََِّ ْٰٕٓ ٰٓٗ الَََّ ذشَْذاَتُ َٰ ادَْ َٔ وُ نهِشَّٓاَدَجِ  َٕ الَْ َٔ  ِ

ُْذَ اّللهٰ ۗ رٰنكُِىْ الَْسَظُ ػِ  ّ

ا ارَِا ذثَاََٚ  ْٰٓٔ ذُ ِٓ اشَْ َٔ ْاَۗ  ْٕ ْٛكُىْ جُُاَحٌ الَََّ ذكَْرثُُ ْٛسَ ػَهَ ُْٛكَُىْ فهََ ََٓاَ تَ ْٔ ْٚشُ ؼْرىُْ ِۖ ذجَِاسَجًّ حَاضِشَجًّ ذذُِ

لََ  َٔ  ُ
كُىُ اّللهٰ ًُ ٚؼَُهِّ َٔ  ۗ َ

اذَّمُٕا اّللهٰ َٔ قٌۢ تكُِىْ ۗ  ْٕ ّٗ فسُُ ا فاَََِّ ْٕ ٌْ ذفَْؼَهُ اِ َٔ ْٛذٌ ەۗ  ِٓ لََ شَ َّٔ سَّ كَاذةٌِ 
 ۗ ٚضَُاَۤ

ْٛىٌ  ء  ػَهِ ْٙ ُ تكُِمِّ شَ
اّللهٰ َٔ 

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendak-
lah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. 
Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah 
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telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan 
orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa 
kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit 
pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah 
(keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah 
walinya mendikte-kannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua 
orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang 
laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara 
orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika 
salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. 
Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu 
bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil 
maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat 
menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada 
ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang 
kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika 
kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan 
janganlah pencatat mempersulit (atau diper-sulit), begitu juga saksi. 
Jika kamu melakukan (yang demikian), sesung-guhnya hal itu suatu 
kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan 
pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu”(Departemen Agama RI, 2019). 

Menurut Tafsir Al-Muyassar atau kementerian Agama Saudi Arabia 

adalah ajaran agama Allah itu mudah, tidak ada unsur kesulitan di dalamnya. 

Allah tidak menuntut dari hamba-hambanya sesuatu yang tidak mereka 

sanggupi. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, maka akan memperoleh 

ganjaran baik, dan barang siapa yang bebuat keburukan, maka akan mem-

peroleh balasan yang buruk.  

Ayat ini disebut sebagai ayat yang paling panjang di dalam alquran. 

Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, ayat ini di-

turunkan berhubungan dengan pemberian hutang salam dalam batas waktu 

yang ditentukan. (Hutang salam: Uang pembayaran lebih dulu, dan 

barangnya diterima kemudian). Hai orang-orang yang beriman, apabila 

kalian melakukan hutang piutang (tidak secara tunai) dengan waktu yang 

ditentukan, maka waktunya harus jelas, catatlah waktunya untuk melindungi 

hak masing- masing dan menghindari perselisihan. Yang bertugas mencatat 
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itu hendaknya orang yang adil. Dan janganlah petugas pencatat itu enggan 

menuliskannya sebagai ungkapan rasa syukur atas ilmu yang diajarkannya. 

Hendaklah ia men-catat hutang tersebut sesuai dengan pengakuan pihak 

yang berutang, takut kepada Allah dan tidak mengurangi jumlah 

hutangnya.Kalau orang yang ber-hutang itu tidak bisa bertindak dan menilai 

sesuatu dengan baik, lemah karena masih kecil, sakit atau sudah tua, tidak 

bisa mendiktekan karena bisu, karena gangguan di lidah atau tidak mengerti 

bahasa transaksi, hendaknya wali yang ditetapkan agama, pemerintah atau 

orang yang dipilih olehnya untuk men-diktekan catatan utang, mewakilinya 

dengan jujur. 

Karena itu, dapat diketahui bahwa pada ayat tersebut bahwa penting 

untuk memahami pengetahuan keuangan untuk memastikan transaksi-tran-

saksi yang tercatat telah benar dan benar-benar terjadi tanpa ada unsur ke-

curangan di dalamnya. Orang-orang yang memiliki pengetahuan literasi yang 

mumpuni akan membantu mereka untuk bertindak bijak atas segala aktivitas 

ekonomi yang dilakukannya. 

Chen dan Volpe membagi literasi keuangan menjadi 4 aspek dalam 

pemahaman terhadap pengelolaan keuangan pribadi yang meliputi (Chen & 

Volpe, 1998): 

1. General Personal Finance, yaitu kemampuan untuk memahami 

sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan dasar tentang ke-

uangan pribadi. General personal finance adalah pengetahuan 

tentang keuangan pribadi secara umum. Sedangkan manajemen 

keuangan adalah suatuproses perencanaan, analisa, dan 

pengendalian kegiatan keuangan. 
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2. Saving and borrowing, yaitu kemampuan untuk memahami hal-hal 

yang berkaitan dengan tabungan dan pinjaman. 

3. Insurance, pemahaman individu tentang pengetahuan dasar asuransi 

dan produk-produknya, seperti asuransi pendidikan dan asuransi 

jiwa. 

4. Invesment, yaitu kemampuan dasar untuk memahami sesuatu yang 

berkaitan tentang suku bunga, risiko investasi, pasar modal, reksa 

dana, dan deposito. 

 

G. Literasi Keuangan Syariah 

Dalam perkembangan sistem keuangan islam selama beberapa dekade 

terakhir merupakan suatu manifestasi pandangan dunia islam yang 

digambarkan. Menurut syariah atau hukum islam. Syariah merupakan 

landasan pandangan dunia islam. Syariah menurut secara harfiah berarti 

“jalan” atau “jalan menuju tempat air”, “jalan yang jelas untuk diikuti‟ dan 

lebih tepat, “ jalan yang mengarah ke sumber”. Dengan demikian syariah 

merupakan serangkat norma, nilai, dan hukuim yang mengatur cara hidup 

islam. Syariah adalah keseluruhan ajaran islam dan sistem islami, yang 

diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw., dicatatkan di dalam Al-Quran, 

serta dideduksi dari Sunnah.  

Menurut Rahim et al. (2016) secara konseptual literasi keuangan 

syariah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengetahuan keuangan, keterampilan dan sikap dalam mengelola sumber 

daya keuangan menurut ajaran islam. Selain itu literasi keuangan islam 

merupakan kewajiban agama bagi setiap muslim karena hal tersebut 
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membawa implikasi lebih lanjut tentang realisasi Al-Falah (kesuksesan 

sejati) di dunia dan di akhirat.  

Literasi keuangan syariah adalah perluasan dari literasi keuangan  

dengan elemen-elemen yang sesuai syariat Islam didalamnya. Literasi 

keuangan syariah meliputi banyak aspek dalam keuangan, diantaranya 

pengelolaan uang dan harta (seperti menabung untuk hari tua dan dana 

darurat untuk digunakan sewaktu-waktu), aspek perencanaan keuangan 

seperti dana pensiun, investasi, dan asuransi. 

Menurut Hambali (2019) literasi keuangan syariah merupakan 

wawasan yang dimiliki seseorang mengenai produk, dan jasa keuangan 

syariah, serta dapat membedakan antara sistem bank konvensional dan 

sistem bank syariah, wawasan tersebut pada akhirnya akan berimplikasi 

pada sikap seseorang dalam pengambilan keputusan ekonomi yang sesuai 

dengan nilai-nilai islam. 

Menurut OJK literasi keuangan syariah dapat diartikan sebagai 

konsumen produk dan jasa keuangan syariah maupun masyarakat luas yang 

diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan 

syariah serta produk dan jasa keuangan syariah melainkan juga mengetahui 

bagaimana agar dapat mengubah dan memperbaiki perilaku masyarakat 

dalam pengelolaan keuangan syariah sehingga mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Literasi keuangan syariah harus mengacu kepada 

syariah islam, yaitu berdasarkan pada hukum islam. 

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa literasi 

keuangan syariah adalah pengetahuan, pemahaman, kemampuan yang 

dimiliki individu terhadap keuangan syariah seperti mengetahui produk dan 

jasa keuangan syariah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan. 
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H. Motivasi 

Motivasi berasal dari bahasa Latin “Mavere” yang berarti dorongan 

atau daya penggerak. Menurut Harold Koontz “Motivation refers to the drive 

and effort to satisfy a want or goal” yaitu motivasi mengacu pada dorongan 

dan usaha untuk memuaskan kebutuhan atau suatu tujuan. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), motivasi adalah dorongan yang timbul pada 

diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan 

dengan tujuan tertentu (KBBI, 2009). 

Schiffman dan Kanuk dalam Rodiana menggambarkan motivasi 

sebagai dorongan dalam diri individu seseorang dan memaksa dia untuk 

berbuat. Dorongan ini dihasilkan oleh tekanan yang timbul akibat dari satu 

kebutuhan yang tidak terpenuhi. Solomon merujuk motivasi kepada proses 

yang menyebabkan orang berperilaku seperti yang mereka perbuat. Hal itu 

bila kebutuhan timbul dan yang bersangkutan berniat untuk memuaskannya. 

Sekali kebutuhan telah terpenuhi, tingkat tekanan yang ada mendorong 

konsumen untuk mengurangi atau membatasi kebutuhan tersebut (Rodiana, 

2020). Sedangkan Neal, Quarter, Hawkins (2011) menyebutkan bahwa moti-

vasi adalah suatu kekuatan dari dalam diri individu seseorang yang meng-

gerakkan perilaku yang memberi arah dan tujuan terhadap perilaku tersebut 

yaitu memenuhi kebutuhan. 

Beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi 

adalah suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseoranguntuk melaku-

kan sesuatu guna mencapai tujuan dalam rangka memenuhi kebutuh-an atau 

keiginan. Secara proses, motivasi dimulai dari adanya tekanan (tension) yang 
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dihasilkan sebagai akibat adanya keinginan atau kebutuhan yang belum ter-

penuhi, tekanan tersebut kemudian menimbulkan daya dorongan. 

Tujuan dari motivasi ialah sarana untuk mencapai suatu tujuan ter-

tentu. Bagi perusahaan sekuritas, tujuan motivasi adalah dapat 

menggerakkan atau memacu para investor agar dapat timbul keinginan dan 

kemauan untuk berinvetasi dan meningkatkan jumlah investor yang 

berinvestasi di saham syariah sehingga tercapai tujuan dari perusahaan 

sekuritas tersebut, sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai target (Yulianti 

et al., 2020:32-48). 

Dalam Islam setiap orang melakukan sesuatu, ia memiliki tujuan ter-

tentu yang telah diperhitungkan untung ruginya; tidak berhenti pada untung 

rugi, tapi juga harus ada alasan baik buruk, halal haram dan sebagainya yang 

berhubungan erat dengan nilai dan tatanan norma islam. Bahwa orang 

sepakat bahwa motivasi adalah separuh dari kesuksesan. Mungkin ini bukan 

hal yang berlebihan, manakala sebuah motivasi dianggap memiliki peran 

penting dalam sebuah keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuannya. 

Jika tujuan tercapai maka kepuasan akan didapat. Batu-batu sandungan yang 

meng-hadang didepan kita, baik besar maupun kecil akan hancur oleh 

kekuatan motivasi. Begitu pentingnya motivasi dalam kehidupan manusia 

hingga agama Islam pun mengaturnya dalam beberapa ayat dalam QS Ar-Rad 

/13:11. 

َ لََ ٚغَُِّٛشُ يَا تِ 
ٌَّ اّللهٰ ِ اِۗ

ٍْ ايَْشِ اّللهٰ ّٗ يِ ََ ْٕ ّ  ٚحَْفظَُ ٍْ خَهْفِ يِ َٔ  ِّ ْٚ ٍِ ٚذََ ْٛ  تَ
ٍْۢ ّٗ يُؼَمِّثٰدٌ يِّ و  نَ ْٕ مَ

ا فلََا يَشَدَّ  ءًّ َْٕۤ و  سُ ْٕ ُ تمَِ
ارَِآٰ اسََادَ اّللهٰ َٔ ِٓىْۗ  َْفسُِ َ ا يَا تاِ ْٔ ٗ ٚغَُِّٛشُ

ٍْ  حَرّٰ ّ  يِ َِ ْٔ ٍْ دُ يَا نَٓىُْ يِّ َٔ ٍۚ ّٗ نَ

ال   َّٔ 
Terjemahnya: 

“Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya 
secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas 
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perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu 
kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. 
Apabila Allah meng-hendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak 
ada yang dapat me-nolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi 
mereka selain Dia.” (Departemen Agama RI, 2015). 

Tafsir Al Misbah oleh Quraish Shihab ayat di atas adalah 

sesungguhnya Allah-lah yang memelihara kalian. Setiap manusia memiliki 

sejumlah malaikat yang bertugas atas perintah Allah menjaga dan 

memeliharanya. Mereka ada yang menjaga dari arah depan dan ada juga yang 

menjaga dari arah belakang. Demikian pula, Allah tidak akan mengubah nasib 

suatu bangsa dari susah menjadi bahagia, atau dari kuat menjadi lemah, 

sebelum mereka sendiri meng-ubah apa yang ada pada diri mereka sesuai 

dengan keadaan yang akan mereka jalani. Sehubungan dengan tafsir 

tersebut, dapat diartikan bahwa keinginan dan motivasi seseorang dalam 

memperoleh sesuatu yang diinginkannya atau mengubah nasibnya sendiri. 

Melalui usaha yang mereka lakukan maka hal tersebut menjadi 

memungkingkan terjadi. Begitupulan dalam hal investasi, meskipun tidak 

adanya kepastian keuntungan yang dapatkan namun apabila keinginan dan 

motivasi investor sangat besar maka hal tersebut akan memberikan 

keuntungan dan mendatangkan penghasilan finansial serta membantu 

mereka lebih matang dalam hal finansial. 

Adapun indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui motivasi 

investor adalah sebagai berikut (Perdana, 2019:1689-1699): 

a. Self  Image atau Firm  Image  Coincidence, merupakan penilaian  ter-

hadap  perusahaan  yang  menerbitkan  saham, meliputi   informasi  

tentang   reputasi   perusahaan, posisi perusahaan  pada  industri  

yaitu  termasuk market  leader atau market follower, new comers, 

perkiraan produk perusahaan, dan mengetahui etika-etika 

perusahaan. 
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b. Social Relevan, merupakan informasi tentang posisi saham perusaha-

an di bursa saham dan tanggung jawab sosial perusahaan, yang  

meliputi  informasi  posisi saham dalam saham-saham yang terdaftar 

pada bursa saham, jenis investasi  yang  beroperasi  di area  lokal,  

jenis  investasi yang beroperasi di area internasional, dan bentuk 

kepeduli-an perusahaan terhadap lingkungan. 

c. Advocate Recommendation, merupakan rekomendasi yang berasal 

dari pihak-pihak lain mengenai investasi.  Investor   dalam   

pemilihan investasi memerlukan tenaga profesional sehingga tidak 

ada  ke-cemasan  dalam  memilih  investasi  di  saat  keadaan pasar 

sedang lesu, informasi tersebut meliputi rekomendasi dari teman 

dan pendapat dari keluarga. 

d. Personal Financial Needs, jenis merupakan pengalaman investor 

dalam melihat nilai investasi dan perhitungan pada pengeluaran, 

yang meliputi informasi tentang target hasil dari investasi untuk 

memenuhi keuangan  pribadi, estimasi dana untuk investasi, 

keinginan diversifi-kasi dengan membeli saham beda sektor, melihat 

kembali kinerja portofolio saham yang dimiliki di masa yang lalu, 

melihat alternatif  investasi lain selain yang telah dimiliki dengan 

melakukan per-bandingan alternatif investasi selain saham. 

Motivasi seseorang untuk mencapai kesejahteraan finansial pada 

keluarga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran moral dalam menilai 

kebutuhan bukan keinginan, mendorong sikap investasi untuk menghasilkan 

keuntungan dan pengambilan keputusan keuangan yang tepat sesuai yang 

dibutuhkan saat ini atau di masa yang akan datang. Motivasi seseorang akan 

ditentukan oleh stimulusnya. Stimulusyang dimaksud merupakan mesin 
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penggerak motivasi seseorang yang menimbulkan pengaruh perilaku 

individu. 

Dengan adanya motivasi seseorang untuk mencapai kesejahteraan 

finansial pada keluarga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran moral 

dalam menilai kebutuhan bukan keinginan, mendorong sikap investasi untuk 

menghasilkan keuntungan dan pengambilan keputusan keuangan yang tepat 

sesuai yang dibutuhkan saat ini atau di masa yang akan datang (Wardani & 

Lutfi, 2019:6). 

Hubungan antara motivasi terhadap keputusan investasi ini berfokus 

pada seberapa individu termotivasi untuk mencapai perubahan pada 

perilaku pengelolaan keuangan yang positif dan mencapai kesejahteraan 

keuangan. Individu yang termotivasi tersebut menjadi dapat mengontrol 

pengeluaran dan dorongan pembelian, mulai atau meningkatkan kontribusi 

tabungan atau investasi yang memiliki return tertentu yang diharapkan 

(Mahastanti, 2011:37-51). 

I. Lingkungan (Environment) 

Faktor lingkungan atau environment ini memainkan peran cukup 

penting dalam menentukan kesadaraninvestasi. Pengaruh faktor lingkungan 

investor perlu dipertimbangkan, karenadalam pengambilan keputusan inves-

tasi, investor seringkali melibatkan lebih darisatu individu. Individu-individu 

yang mempunyai berbagaipengetahuan, keahlian, dan pengalaman berbeda 

ini dapat terlibat disepanjangproses investasinya, mulai perencanaan, peng-

awasan, sampai pengkoordinasianrencana investasi (Widyaningrum, 2015: 

103-111). 

Dalam menentukan kesadaran investasi yangberasal dari eksternal 

yang mempengaruhi seorang individu dalam melakukan investasi faktor 
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lingkungan seringkali mengambil andil dalam mempengaruhi keputusan 

tersebut. Pengaruh faktor lingkungan investor perlu dipertimbangkan, 

karena memperngaruhi kesadaran investasi, investor seringkali melibatkan 

lebih dari satu individu. 

Dalam islam, lingkungan baik secara internal dan eksternal kerap kali 

mempengaruhi tindakan dan perilaku seseorang. Sehingga dalam melakukan 

investasi islampun menganjurkan untuk senantiasa mengikuti orang-orang 

baik yang ada di sekitar mereka agar terhindar dari celaka dan kerugian. 

Sebagaimana dijelaskan dalam QS At-Tur/52:21. 

َّٚرَ  ِٓىْ رُسِّ ٌ  انَْحَمُْاَ تِ ا ًَ ْٚ ِ َّٚرُٓىُْ تاِ اذَّثؼََرْٓىُْ رُسِّ َٔ ا  ْٕ ٍَ اٰيَُُ ْٚ انَّزِ َٔ ٍْ ِٓىْ يِّ هِ ًَ ٍْ ػَ ٓىُْ يِّ ُٰ يَآٰ انَرَْ َٔ ٓىُْ 

 ٌٍ ْٛ ِْ ا كَسَةَ سَ ًَ ء ٍۚ كُمُّ ايْشِئ  تِۢ ْٙ  شَ

Terjemahnya: 

“Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka 
dalam keimanan, Kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan 
mereka (di dalam surga). Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala 
amal (kebajikan) mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang 
dikerja-kannya.”(Departemen Agama RI, 2015)  

Tafsir Al-Misbah (2009) Quraish Shihab, dijelaskan bahwa di surga 

Allah akan mempertemukan orang tua dengan keturunannya yang seiman. 

Dan orang-orang yang beriman dan mendapat balasan surga, beserta anak 

cucu mereka atau ibu bapak mereka yang mengikuti mereka dalam 

keimanan, walaupun derajat keimanannya tidak serupa, akan Kami 

pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di surga sebagai anugerah 

atas ketakwaan mereka, dan Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal 

kebajikan yang telah mereka perbuat di dunia. Setiap orang terikat dan akan 

bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakannya, dan dia tidak akan 

dihukum karena dosa orang lain. 
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Melihat penafsiran tersebut, jelas bahwa lingkungan menjadi salah-

satu penentu seseorang dalam kehidupannya baik dunia dan akhirat. Apabila 

seseorang mengikuti kebaikan maka ia memperoleh keuntungan dan begitu 

pula sebaliknya. Berinvestasi, biasanya para investor sering terpengaruh dan 

memutuskan suatu putusan investasi akibat dari pengaruh lingkungan 

sekitarnya, olehnya itu penting bagi investor untuk berada di lingkungan 

yang positif dan mendukung aktivitasnya sehingga mampu memperoleh 

target keuntungan yang diinginkan. 

Lingkungan merupakan faktor penting dalam menentukan kesadaran 

investasi yang berasal dari eksternal yang mempengaruhi seorang individu 

dalam melakukan investasi (Shah, 2016). Pengaruh faktor lingkungan 

investor perlu dipertimbangkan, karena memperngaruhi kesadaran 

investasi, investor seringkali melibatkan lebih dari satu individu (Azhar 

2018).  

Faktor ini memainkan peran cukup penting dalam menentukan ke-

sadaran investasi. Pengaruh faktor lingkungan investor perlu dipertimbang-

kan, karena dalam pengambilan keputusan investasi, investor seringkali 

melibatkan lebih dari satu individu (Azhar 2018). Individu-individu yang 

mempunyai berbagai pengetahuan, keahlian, dan pengalaman berbeda ini 

dapat terlibat disepanjang proses investasinya, mulai perencanaan, 

pengawas-an, sampai pengkoordinasian rencana investasi (Pratiwi & Prijati, 

2015). Faktor lingkungan merupakan faktor yang berasal dari luar 

mempengaruhi kita dalam melakukan suatu kegiatan.  

Faktor lingkungan seringkali diukur dengan kondisi politik, sosial dan 

ekonomi negara dan pengaruh lingkungan sekitar seperti rekomendasi 

teman, teman kerja dan keluarga. Hal ini dikarenakan calon investor akan 
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tertarik melakukan investasi apabila rekan, saudara dan lingkungan mereka 

telah melakukan investasi di pasar modal (Perdana, 2019:1689-1699). 

Pengalaman yang didapat investor juga memberikan motivasi untuk 

berinvestasi di pasar modal. Berdasarkan teori lapangan dari kurt lewin, 

teori tersebut mengemukakan bahwa perilaku seseorang merupakan fungsi 

dari seseorang terhadap lingkungannya. Dalam kaitannya dengan investasi, 

investor dipengaruhi oleh lingkungan investasi dan lingkungan pengembang-

an berinvestasi sehingga termotivasi untuk berinvestasi. Karena itu, peng-

embangan motivasi berinvestasi berkaitan dengan pengetahuan (Erika, 

2020: 129-145). 

J. Hubungan Antar Variabel 

1. Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi 

Literasi keuangan berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan 

seseorang yang mencakup pengambilan keputusan investasi, pendanaan, dan 

asset dengan baik. Menurut Nayebzadeh dalam Pertiwi literasi keuangan 

memberi kemampuan untuk membaca, menganalisis, memahami pilihan ke-

uangan, merencanakan masa depan, dan bereaksi dengan baik terhadap 

kejadian yang mempengaruhi keputusan keuangan sehari-hari (Pertiwi, 

2018). 

Seseorang dengan pengetahuan literasi keuangan yang rendah akan 

buruk dalam mengambil keputusan investasi seperti kasus 30 wanita yang 

menjadi korban investasi bodong dengan total kerugian mencapai Rp 2,4 

miliar (Kompas.com, 2021). Sedangkan yang memiliki pengetahuan baik 

akan membuat keputusan investasi lebih tepat dan akurat. Hasil penelitian 

yang dilakukan Merawati & Putra menunjukkan bahwa pengetahuan tentang 

inves-tasi berpengaruh positif dan signifikan pada minat berinvestasi 

mahasiswa dimana pemahaman dasar tentang investasi yang meliputi jenis 



48 
 

 

investasi, return, risiko investasi ternyata lebih memudahkan seseorang 

untuk meng-ambil keputusan investasi (Komang & Semara, 2015). Terkait 

dengan penelitian tersebut, literasi keuangan harus diimbangi dengan sikap 

dan perilaku yang sesuai agar dalam mengambil keputusan investasi tersebut 

lebih akurat dan mendapat keuntungan berkelanjutan (World Bank, 2016). 

2. Motivasi Terhadap Keputusan Investasi 

Menurut Kusumawati (2013), motivasi adalah melakukan 

pengambilan keputusan investasi dengan berdasar pada psikologi atau objek 

yang diper-caya oleh investor. Rakhmatulloh dan Asandimitra (2019) 

melakukan peneliti-an mengenai keputusan investasi di kota Surabaya. 

Mereka menemukan bahwa beberapa indikator dari variabel motivasi ini 

berpengaruh terhadap keputusan investasi salah satunya yaitu advocate 

recommendation. Namun, ada pula beberapa indikator yang justru tidak 

berpengaruh terhadap ke-putusan investasi. 

3. Lingkungan Terhadap Keputusan Investasi 

Faktor ini memainkan peran cukup penting dalam menentukan ke-

sadaran investasi. Pengaruh faktor lingkungan investor perlu dipertimbang-

kan, karena dalam pengambilan keputusan investasi, investor seringkali me-

libatkan lebih dari satu individu (Abid & Iqbal, 2018). Individu-individu yang 

mempunyai berbagai pengetahuan, keahlian, dan pengalaman berbeda ini 

dapat terlibat disepanjang proses investasinya, mulai perencanaan, 

pengawas-an, sampai pengkoordinasian rencana investasi (Pratiwi & Priajati, 

2018). Faktor lingkungan merupakan faktor yang berasal dari luar 

mempengaruhi kita dalam melakukan suatu kegiatan. Variabel faktor 

lingkungan seperti pengaruh teman, kondisi politik sosial, kondisi ekonomi. 

K. Karangka Pikir 
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Pengaruh antara motivasi dan lingkungan terhadap keputusan 

investasi dengan dimoderasi literasi keuangan diuraikan sebagai berikut: 

1. Pengaruh motivasi terhadap keputusan investasi 

Hubungan antara motivasi terhadap keputusan investasi ini berfokus 

pada seberapa individu termotivasi untuk mencapai perubahan pada 

perilaku pengelolaan keuangan yang positif dan mencapai kesejahteraan 

keuangan. Individu yang termotivasi tersebut menjadi dapat mengontrol 

pengeluaran dan dorongan pembelian, mulai atau meningkatkan kontribusi 

tabungan atau investasi yang memiliki return tertentu yang diharapkan 

(Mahastanti, 2011:37-51). 

2. Pengaruh lingkungan terhadap keputusan investasi 

Faktor lingkungan atau environment ini memainkan peran cukup 

penting dalam menentukan kesadaraninvestasi. Pengaruh faktor lingkungan 

investor perlu dipertimbangkan, karenadalam pengambilan keputusan inves-

tasi, investor seringkali melibatkan lebih darisatu individu. Individu-individu 

yang mempunyai berbagaipengetahuan, keahlian, dan pengalaman berbeda 

ini dapat terlibat disepanjangproses investasinya, mulai perencanaan, peng-

awasan, sampai pengkoordinasianrencana investasi (Widyaningrum, 2015: 

103-111). 

Faktor lingkungan seringkali diukur dengan kondisi politik, sosial dan 

ekonomi negara dan pengaruh lingkungan sekitar seperti rekomendasi 

teman, teman kerja dan keluarga. Hal ini dikarenakan calon investor akan 

tertarik melakukan investasi apabila rekan, saudara dan lingkungan mereka 

telah melakukan investasi di pasar modal (Perdana, 2019:1689-1699). 

3. Pengaruh literasi keuangan dalam memoderasi motivasi dan 

lingkungan terhadap keputusan investasi 
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 Literasi keuangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan seseorang 

yang mencakup pengambilan keputusan investasi, pendanaan, dan asset 

dengan baik. Menurut Nayebzadeh dalam Pertiwi literasi keuangan memberi 

kemampuan untuk membaca, menganalisis, memahami pilihan ke-uangan, 

merencanakan masa depan, dan bereaksi dengan baik terhadap kejadian 

yang mempengaruhi keputusan keuangan sehari-hari (Pertiwi, 2018). 

Menurut Sekaran (2006) bila hubungan dua variabel belum bersifat 

konklusif maka peneliti berikutnya dapat menempatkan variabel moderasi 

dalam upaya memperjelas hubungan tersebut. Berdasarkan pendapat 

tersebut maka penulis menempatkan variabel kompensasi sebagai moderasi, 

dimana peneliti terdahulu telah membutikan bahwa kompensasi dapat 

berperan sebagai variabel moderasi. 

 Kerangka pikir penelitian ini digambarkan dalam kerangka pemikiran 

sebagai berikut, 

Gambar 2.1 
Kerangka Pikir 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivasi (X1) 

1. Self Image/Firm Image 

2. Social Relevance 

3. Advocate Recommendation 

4. Personal Financial Need 

(Aji, 2015) 

 

Lingkungan (X2) 

1. Kondisi Politik  

2. Kondisi Sosial 

3. Kondisi Ekonomi 

(Widyaningrum (2018) 

Keputusan Investasi (Y) 

1. Keamanan 

2. Risiko 

3. Pengembalian 

4. Tingkat Likuiditas 

(Arrozi & Mislichah, 2013) 

Literasi Keuangan (M) 
1. General Personal Finance  
2. Saving and Borrowing 
3. Insurance 
4. Invesment 
(Chen & Volpe, 1998) 
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Keterangan: 

a. Pengaruh Motivasi terhadap Keputusan Investasi. 

b. Pengaruh Lingkungan terhadap Keputusan Investasi. 

c. Pengaruh Literasi Keuangan dalam Memoderasi Motivasi terhadap Ke-

putusan Investasi. 

d. Pengaruh Literasi Keuangan dalam Memoderasi Lingkungan terhadap 

Keputusan Investasi. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional berasal dari kata 

korelasi yang berarti hubungan timbal balik atau sebab akibat. Metode 

korelasi merupakan bagian dari penelitian kuantitatif yang dimaksud unutk 

mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih, tanpa melaku-

kan perubahan, tambahan atau manipulasi terhadap data yang memang 

sudah ada (Arikuntoro, 2006). Dalam penelitian ini diharap dapat menjawab 

masalah dan mengungkap tujuan penelitian yaitu mengetahui pengaruh dari 

litetrasi keuangan, motivasi, ketertarikan pribadi, lingkungan, dan perilaku 

investasi terhadap keputusan investasi. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif 

merupa-kan Penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data 

numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. Adapun pengertian 

deskriptif menurut Sugiyono adalah metode yang berfungsi unutk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang teliti melalui 

data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa analisis 

dan membuat kesimpul-an yang berlaku umum (Sugiyono, 2012). 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipalajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2012). Menurut Arikanto (2018) populasi yaitu keseluruhan suatu objek 

penelitian yang berhubung dengan wilayah penelitian atau sumber data yang 

dijadikan sumber penelitian. Populasi pada penelitian adalah seluruh 

investor muda yang berada di kota Makassar dan berusia 18-35 tahun. 

2. Sampel 

Dalam penelitian dilakukan terhadap sampel yang mewakili populasi-

nya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan 

atau kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Cooper dan Emory, 

2004). Adapun kriteria sampel yang digunakan adalah sebagai berikut: 

investor muda kota Makassar, berusia 18-30 tahun, dan berinvestasi saham 

di pasar modal syariah. Dengan demikian maka sampel dalam penelitian ini 

adalah investor muda kota Makassar berusia 18-40 tahun yang berinvestasi 

di pasar modal syariah. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakretistik yang dimilki oleh 

populasi tersebut (Sudaryono, 2018). Sampel merupakan bagian dari 

populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. 

Untuk mengukur ukuran sampel dihitung antara (5-10) x jumlah indikator. 

Indikator penelitian ini berjumlah 15, maka diperoleh penelitian sampel 

sebesar:  

Jumlah sampel = 10 x 15 = 150 sampel. 

D. Jenis dan Sumber Data 
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1. Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara 

langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan 

bilangan atau berbentuk angka (Sudaryono, 2018). Dalam penelitian ini data 

kuantitatif yang diperlukan adalah: Jumlah investor muda dan hasil angket. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dihasilkan langsung 

dari subjek yang diteliti menggunakan kuisioner baik itu secara langsung 

dengan dicetak maupun online.  

E. Metode Pengumpulan Data 

Adapun yang menjadi teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian kuantatif yaitu: 

1. Kuesioner atau Angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan 

tertulis kepada responden untuk di jawabnya. Kuesioner berisikan 

pertanyaanyang mengukur variabel-variabel, hubungan variabel 

yang ada, atau juga pengalaman atau opini dari responden (Prasetyo 

& Jannah, 2012). 

2. Studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mem-

baca dan mengutip baik secara langsung maupun tidak langsung dari 

literature yang berkaitan langsung dengan variabel penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 
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Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena 

ini disebut variabel penelitian (Sugiyono, 2013). 

Tabel 3.1 
Instrumen Penelitian 

Variabel Definisi Variabel Indikator Skala 

Keputusan 
Investasi 

(Y) 

Pengambilan keputusan inves-
tasi juga menjadi suatu tindak-
an membeli saham atau men-
jual saham atau wait and see 
dalam suatu investasi saham 
setelah melakukan pertim-
bangan maupun perhitungan 
yang tepat 

1. Keamanan 
2. Risiko 
3. Pengembalian 
4. Tingkat Likuiditas 
(Arrozi & Maslichah, 
2018). 

Skala 
Likert 

Literasi 
Keuangan 

(M) 

Financial literacy atau literasi 
keuangan adalah kemampuan 
dan kepercayaan diri untuk 
menentukan keputusan ke-
uangan yg bertanggung jawab. 

1. General Personal 
Finance 

2. Saving and borrowing, 
3. Insurance 
4. Invesment (Chen & 

Volpe, 1998) 

Skala 
Likert 

Motivasi 
(X1) 

Motivasi adalah melakukan 
pengambilan keputusan inves-
tasi dengan berdasar pada 
psikologi atau objek yg diper-
caya oleh investor. 

1. Self Image 
2. Social Relevan 
3. Advocate 

Recommendation 
4. Personal Financial 

Needs (Aji, 2015) 

Skala 
Likert 

Lingkungan 
(X2) 

Faktor lingkungan or environ-
ment ini memainkan peran 
cukup penting dalam menentu-
kan kesadaran investasi 

1. Kondisi Politik 
2. Kondisi Sosial 
3. Kondisi Ekonomi 

(Widyaningrum, 2018) 

Skala 
Likert 

 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1) Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Uji Validitas yaitu suatu bentuk pengujian bukti bahwa dalam 

instrumen, teknik atau proses yang digunakan untuk mengukur sebuah 

konsep benar mengukur konsep yang dimaksudkan (Sarjono & Julianti, 

2012).Tujuan dari diadakannya uji validitas yaitu untuk mengukur valid 

tidaknya suatu item pertanyaan. Instrumen yang valid maksudnya yaitu 
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instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak 

diukur (Sugiyono, 2016). Uji Validitas sebaiknya dilakukan pada setiap 

butir pertanyaan valid-tidaknya. Hasil r-hitung dibandingkan dengan r-tabel 

di mana df=n-2 dengan sig 5%. Jika r-tabel < r-hitung maka valid (Sunyoto, 

2013). 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas yaitu suatu bentuk pengujiaan yang menunjukan 

akurasi, ketepatan dan konsistensi kuesioner dalam mengukur variabel.  

Kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang ter-

hadap pertanyan konsisten atau indikator-indikator yang di konstruk 

yang sebelumnya telah diuji validitasnya, Pengujian reliabilitas yaitu 

pengujian yang menggunakan uji statistik Cronbach Alpha. Suatu 

konstruk atau variabel dinyatakanreliabel jika menghasilkan nilai 

Cronbach Alpha> 0.70, tapi jika nilai 0.60 - 0.70 masih dapat diterima 

(Latan & Temalagi, 2018). 

2) Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal 

atau tidak normal. Model regresi yang baik akan memiliki distribusi data 

normal atau penyebaran data statistic pada sumbu dialog dari grafik 

distribusi normal (Ghozali, 2013). 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data 

penelitian yang diperoleh berdistribusi normal atau mendekati normal, 

karena data yang baik adalah data yang menyerupai distribusi normal. 

Uji distribusi normal merupakan syarat unutk semua uji statistik.  

b. Uji Multikolinearitas  
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Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka 

variabel-variabel ini tidak ortogonal (variabel independen yang nilai 

korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol). Variabel 

ortogonal merupakan variabel independen yang nilai korelasi antar 

sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya. multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai 

berikut (Ghozali, 2005): 

1) Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris 

sangat tinggi, tetapi secara individual variabelvariabel Independen 

banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

2) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika 

antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi, maka hal 

ini me-rupakan indikasi adanya multikolonieritas. Tidak adanya 

korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas 

dari multi-kolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan karena 

adanya efek kombinasi dua atau lebih varibel independen.  

3) Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (a) nilai tolerance dan 

lawan-nya (b) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini 

menunjukkan setiap variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance 

yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 

1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untukmenunjukkan 

adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0.10 atau sama 

dengan nilai VIF >10.    
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c. Uji Heteroskedasstisitas 

Tujuan uji ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamat-an kain tetap, maka disebut homokedastisitas. Jika varian 

berbeda maka disebut heterokedastisitas (Basuki & Prawoto, 2016). Uji 

heteroskedasti-sitas dilakukan dengan untuk menguji apakah terdapat 

ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan 

yang lainnya dalam suatu model regresi (Ghozali, 2011). 

 

 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi (Ghozali, 2011). 

e. Uji Hipotesis 

Membuktikan hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini 

dilakukan uji t, uji f, dan uji r. 

1) Uji Koefisien Determinasi. Uji koefisien determinasi (R2) mengukur 

seberapa jauh kemampuan variasi variabel indenpen dapat 

menjelas-kan variabel dependen. Nilai R2 mempunyai interval antara 

0 sampai 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). Semakin besar R2 mendekati 1, maka 

semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dan semakin 

mendekati 0, maka variabel indenepen secara keseluruhan tidak 

dapat menjelaskan variabel dependen. 



59 
 

 

2) Uji Simultan (Uji F). Uji statistik F ini digunakan untuk menunjukan 

apakah semua variabel independen yang dimasukan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap 

variabel dependennya. Dasar dalam pengambilan keputusan adalah:  

(a) Jika nilai probabilitas (signifikansi) < 0,05 maka dapat dikatakan 

bahwa variabel independen secara bersama-sama mempenga-

ruhi variabel dependen.  

(b) Jika nilai probabilitas (signifikansi) > 0,05 maka dapat dikatakan 

bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak mem-

pengaruhi variabel dependen. 

(a) Uji Parsial (t). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

variabel independen secara individu berpengaruh signifikan 

atau tidak terhadap variabel dependen. Hipotesis yang 

digunakan adalah: (a) Jika nilai probabilitas (signifikansi) < 0,05 

maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh 

siginfikan terhadap variabel dependen; dan (b) Jika nilai 

probabilitas (signifikansi) > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa 

variabel inde-penden tidak berpengaruh siginfikan terhadap 

variabel dependen 

f. Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi linear berganda ditujukan untuk menentukan hubungan 

linear antar beberapa Variabel bebas yang biasa disebut X1, X2, X3, dan 

seterusnya dengan variabel terikat yang disebut Y (Situmorang, 2008). 

Data  yang  telah dihimpun  kemudian dianalisis dengan 

menggunakan regresi berganda  untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh variabel bebas, yang terdiri dari motivasi dan budaya 
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organisasi, variabel terikat yaitu kinerja pegawai. Analisa regresi linear 

berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh motivasi (X1) dan 

lingkungan (X2) terhadap keputusan investasi (Y).  Model regresi linier 

berganda ditunjukan pada persamaan berikut;  

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + 𝞮 

Keterangan:  

Y : Keputusan Investasi  

X1 : Motivasi  

X2 :  Lingkungan 

β0 : Konstanta  

β1... β5 : Koefisien Regresi  

ε : error term 

g.     Uji Statistik Non Parametrik 

Uji statistik nonparametrik merupakan suatu uji statistik yang 

tidak memerlukan adanya asumsi- asumsi mengenai sebaran data 

populasi. Statistik nonparametrik tidak mensyaratkan bentuk sebaran 

parameter populasi berdistribusi normal. Statistik nonparametrik dapat 

digunakan untuk menganalisis data yang berskala nominal atau ordinal 

karena pada umumnya data berjenis nominal dan ordinal tidak 

menyebar normal. Uji Kruskal-Wallis adalah salah satu uji statistik non 

parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan 

yang signifikan antara kelompok variabel independen dengan variabel 

dependennya (Juan dan Abdul, 2022).   

Masalah yang ingin kami selesaikan yaitu mencari tahu mengenai 

Analisis perubahan inflasi pada kota-kota besar di  Indonesia. Kemudian 
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menganalisis  dengan menggunakan Uji Kruskall Wallis untuk data non 

parametrik. Berikut adalah rumus Kruskall Wallis: 

 

 

Keterangan: 

ηi : Jumlah pengamatan dalam kelompok.  

rij: Peringkat (diantara semua pengamatan) pengamatan j dari 

kelompok i.  

N: Jumlah pengamatan di semua kelompok. 

H. Definisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional variabel adalah untuk menjelaskan tentang 

pengertian operasionalisasi dari variabel-variabel yang dikembangkan dalam 

penelitian ini. Sedangkan pengukuran diukur berdasarkan indikator dengan 

menggunakan skala Likert. Dalam definisi operational variabel ini, variabel-

variabel tersebut yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Motivasi (X1)  

Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara 

sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu 

(KBBI, 2009). Tindakan motivasi merupakan sikap dari dalam diri 

seseorang yang dapat memberikan suatu dorongan atas keinginan yang 

ingin dilakukan dan berkaitan dengan hal-hal seputar investasi serta 

kemampuan yang dimiliki.  

Dengan adanya motivasi seseorang untuk mencapai kesejahteraan 

finansial pada keluarga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran moral 

dalam menilai kebutuhan bukan keinginan, mendorong sikap investasi 

untuk menghasilkan keuntungan dan pengambilan keputusan keuangan 
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yang tepat sesuai yang dibutuhkan saat ini atau di masa yang akan datang 

(Wardani & Lutfi, 2019:6). Tujuan dari motivasi ialah sarana untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Bagi perusahaan sekuritas, tujuan motivasi 

adalah dapat menggerakkan atau memacu para investor agar dapat timbul 

keinginan dan kemauan untuk berinvetasi dan meningkatkan jumlah 

investor yang berinvestasi di saham syariah sehingga tercapai tujuan dari 

perusahaan sekuritas tersebut, sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai 

target (Yulianti et al., 2020:32-48).  

 

Dalam mengukur motivasi dapat dilihat dengan beberapa 

indikator yakni (Perdana, 2019:1689-1699):  

1. Self-image/firm image, merupakan penilaian  ter-hadap  perusahaan  

yang  menerbitkan  saham, meliputi   informasi  tentang   reputasi   

perusahaan, posisi perusahaan  pada  industri  yaitu  termasuk market  

leader atau market follower, new comers, perkiraan produk perusahaan, 

dan mengetahui etika-etika perusahaan. 

2. Social relevance, merupakan merupakan informasi tentang posisi 

saham perusaha-an di bursa saham dan tanggung jawab sosial 

perusahaan, yang  meliputi  informasi  posisi saham dalam saham-

saham yang terdaftar pada bursa saham, jenis investasi  yang  

beroperasi  di area  lokal,  jenis  investasi yang beroperasi di area 

internasional, dan bentuk kepeduli-an perusahaan terhadap lingkungan. 

3. Advocate recom-mendation, merupakan rekomendasi yang berasal dari 

pihak-pihak lain mengenai investasi.  Investor   dalam   pemilihan 

investasi memerlukan tenaga profesional sehingga tidak ada  ke-

cemasan  dalam  memilih  investasi  di  saat  keadaan pasar sedang lesu, 

informasi tersebut meliputi rekomendasi dari teman dan pendapat dari 
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keluarga. 

4. Personal financial need, merupakan pengalaman investor dalam 

melihat nilai investasi dan perhitungan pada pengeluaran, yang 

meliputi informasi tentang target hasil dari investasi untuk memenuhi 

keuangan  pribadi, estimasi dana untuk investasi, keinginan diversifi-

kasi dengan membeli saham beda sektor, melihat kembali kinerja 

portofolio saham yang dimiliki di masa yang lalu, melihat alternatif  

investasi lain selain yang telah dimiliki dengan melakukan per-

bandingan alternatif investasi selain saham. 

b. Lingkungan (X2) 

Faktor ini memainkan peran cukup penting dalam menentukan 

ke-sadaran investasi. Pengaruh faktor lingkungan investor perlu 

dipertim-bangkan, karena dalam pengambilan keputusan investasi, 

investor sering-kali melibatkan lebih dari satu individu.Variabel faktor 

lingkungan seperti  kondisi politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi 

(Perdana, 2019 :1689).  

Lingkungan merupakan faktor penting dalam menentukan 

kesadaran investasi yang berasal dari eksternal yang mempengaruhi 

seorang individu dalam melakukan investasi (Shah, 2016). Pengaruh 

faktor lingkungan investor perlu dipertimbangkan, karena 

memperngaruhi kesadaran investasi, investor seringkali melibatkan 

lebih dari satu individu (Azhar 2018). 

Faktor lingkungan seringkali diukur dengan kondisi politik, sosial 

dan ekonomi negara dan pengaruh lingkungan sekitar seperti 

rekomendasi teman, teman kerja dan keluarga. Hal ini dikarenakan calon 

investor akan tertarik melakukan investasi apabila rekan, saudara dan 

lingkungan mereka telah melakukan investasi di pasar modal (Perdana, 
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2019:1689-1699). 

c. Keputusan Investasi (Y) 

Pengambilan keputusan investasi juga menjadi suatu tindakan 

mem-beli saham atau menjual saham atau wait and see dalam suatu 

investasi saham setelah melakukan pertimbangan maupun perhitungan 

yang tepat. Keputusan investasi bergantung sepenuhnya kepada pribadi 

yang bebas dari diri investor. Sehingga, suatu keputusan investasi saham 

perlu pertimbangan secara matang baik return dan risiko yang dapat 

diterima. Sebaiknya dalam pengambilan keputusan saham harus 

didasarkan pada analisis-analisis ter-lebih dahulu kemudian dipadukan 

dengan melakukan konsultasi kepada analis saham yang professional 

(Ramadani, 2020:1-129) 

Septyanto & Adhikara mengungkapkan variable terukur 

(indikator), yaitu: keamanan investasi, risiko investasi, pendapatan dari 

investasi, nilai uang dan return (Septyanto & Adhikara, 2013:82). 

d. Literasi Keuangan (M) 

Literasi keuangan merupakan pengetahuan dasar yang 

memahami mengelola keuangan dengan bijak dalam cara bagaimana 

menggunakan dana untuk belanja, asuransi, menabung, dan berinvestasi.  

Mereka yang memiliki literasi keuangan yang baik juga akan 

mendapat-kan banyak keuntungan. Program literasi keuangan dapat 

menjadi obat ber-bagai macam penyakit yang berkaitan dengan krisis 

keuangan. Beberapa sisi positif bagi mereka yang mempunyai literasi 

keuangan yang tinggi diantara-nya: akan mempunyai kecakapan dalam 

pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan keuangan yang relevan 

dengan informasi dan meminimalisir peluang dalam membuat kesalahan 

keuangan, memiliki investasi di pasar modal, dan mampu meminimalisir 
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serta mengatasi persoalan keuangan yang pada nantinya akan 

bermanfaat bagi kehidupan sejahtera, sehat dan bahagia.  Mereka yang 

memiliki keuangan yang rendah akan memiliki jumlah tabungan yang 

sedikit, tidak memiliki program pensiun untuk hari tua, cenderung 

berhutang dengan suku bunga yang tinggi dan mempunyai sedikit 

diversifikasi portofolio (Welly et al., 2018:1-18). Adapun indikator dalam 

literasi keuangan adalah general personal finance, saving and borrowing, 

insurance dan investment (Chen & Volpe,1998). 

 

BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Objek Penelitian 

a. Gambaran Umum Responden 

Penelitian ini dilakukan terhadap investor yang berada di Kota 

Makassar. Data untuk penelitian ini diperoleh dengan menggunakan 

kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden pada 

masing-masing investor. 

Tabel 4.1 
Distribusi dan Pengembalian Kuesioner 

 

No Nama KAP 
Kuesioner yang 

disebar 

Kuesioner yang 

diisi 

1 Investor Kota Makassar 150 105 

Jumlah  150 105 
Sumber : Data primer yang diolah, 2024 

b. Karakteristi Responden 
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Responden dalam penelitian ini adalah investor kota Makassar. 

Berikut ini adalah gambaran mengenai identitas responden yang terdiri 

dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan Usia. 

1) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.2 
Jenis Kelamin Responden 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

1. Pria 58 55,00 

2. Wanita 47 45,00 

Jumlah 105 100,00 

Sumber : Data primer yang diolah, 2024 
 

Tabel diatas menunjukkan 105 responden yang merupakan 

Investor di Kota Makassar terdiri dari 58  atau 55% berjenis kelamin 

laki-laki, sedangkan wanita sebanyak 47 atau 45%. Jumlah investor 

pria lebih banyak daripada perempuan dikarenakan pria lebih sadar 

akan kebutuhan hidup sehingga membutuhkan passive income yang 

lebih banyak. 

2) Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tabel 4.3 
Tingkat Pendidikan Responden 

No Tinkat 
Pendidikan 

Frekuensi Persentase (%) 

1. S2 28 27,00 

2. D3/S1 54 51,00 

3. SMA 13 12,00 

4. SMP 10 10,00 

Jumlah 105 100,00 

Sumber : Data primer yang diolah, 2024 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa Investor di Kota Makassar 

yang menjadi responden pada penelitian ini memiliki tingkat 

pendidikan S1 yaitu sebanyak 54 atau 51% dari jumlah responden. 

Tingkat pendidikan S2 sebanyak 28 auditor 27%, Tingkat pendidikan 

SMA sebanyak 13 auditor 12% Sedangkan tingkat pendidikan SMP 

sebanyak 10 auditor atau 10%. Jumlah investor dengan tingkat 

pendidikan D3/S1 lebih banyak dikarenakan pada tingkat D3/S1 

mereka baru saja mempelajari ilmu tentang investasi di bangku 

perkuliahan sehingga mereka ingin mempraktekkannya. 

 

 

 

3) Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 4.4 
Tingkat Usia Responden 

No Tingkat Usia Frekuensi Persentase (%) 

1. 18-30 Tahun 27 26,00 

2. 31-50 Tahun 78 74,00 

Jumlah 105 100,00 

Sumber : Data primer yang diolah, 2024 

Tabel diatas menunjukkan bahwa Investor di Kota Makassar 

yang menjadi responden pada penelitian ini yang memiliki usia 18-

30 Tahun sebanyak 27 atau 26% dan untuk responden dengan usia 

31-50 Tahun sebanyak 78 atau 74%. Jumlah investor dengan tingkat 

usia 31-50 tahun jauh lebih banyak dikarenakan pada usia tersebut 

mereka lebih memiliki modal untuk masuk di pasar modal daripada 

mereka yang berusia 18-30 tahun. 

2. Hasil Uji Instrumen Penelitian 
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a. Hasil Uji Statistik Frekuensi 

Setelah melakukan penelitian, telah diperoleh data yang diperlu-

kan sebagai informasi yang akurat. Selanjutnya, akan dilakukan deskripsi 

penelitian untuk memberikan penjelasan mengenai hasil jawaban dari 

masing-masing responden atas pertanyaan yang diajukan pada saat 

penelitian. 

Deskripsi data hasil penelitian untuk memberikan gambaran 

umum mengenai penyebaran/distribusi data baik berupa ukuran gejala 

pusat, ukuran letak maupun distribusi frekuensi. Nilai-nilai yang akan 

disajikan setelah diolah dari data mentah dengan menggunakan metode 

statistik deskriptif. 

Berdasarkan banyaknya variabel dan merujuk kepada masalah 

penelitian, maka deskripsi data dikelompokkan menjadi empat bagian 

yaitu: Motivasi (X1), Lingkungan (X2), Literasi Keuangan (M) dan Ke-

putusan Investasi (Y). Hasil perhitungan statistik deskriptif masing-

masing variabel secara lengkap dapat dilihat pada lampiran. Uraian 

singkat hasil perhitungan statistik deskriptif tersebut dikemukakan 

berikut ini. 

b. Tanggapan Deskriptif Responden 

i. Motivasi (X1) 

Tindakan motivasi merupakan sikap dari dalam diri 

seseorang yang dapat memberikan suatu dorongan atas keinginan 

yang ingin dilakukan dan berkaitan dengan hal-hal seputar investasi 

serta ke-mampuan yang dimiliki. Dalam menguku motivasi dapat 

dilihat dengan beberapa indikator yakni: self-image/firm image, 

social relevance, advocate recommendation, dan personal financial 
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need yang dijabarkan dalam 8 item pernyataan. Dari hasil penelitian 

distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap Motivasi dapat 

dilihat pada tabel. 

Tabel 4.5 
Tanggapan Responden Mengenai Motivasi 

Item Pertanyaan 

Frek, Skor, dan Prosentase 

Total 

R
e

ra
ta

 

STS TS N S SS 

1 2 3 4 5 

4. Dengan berinvestasi di pasar modal 

syariah, berarti saya telah memiliki 

informasi terkait perusahaan dimana 

saya akan berinvestasi 

F 0 3 12 46 44 105 

4,25 Skor 0 6 36 184 220 446 

% 0% 1% 8% 41% 49% 100% 

5. Saya memulai berinvetasi pada 

perusahaan yang memiliki saham dan 

tanggungjawab sosial yang bagus. 

F 0 3 12 46 44 105 

4,81 Skor 0 6 36 184 220 446 

% 0% 1% 8% 41% 49% 100% 

6. Saya akan berinvetasi jika ada rekan, 

kerabat atau orang yang saya kenal 

juga 

F 0 3 12 46 44 105 

4,39 Skor 0 6 36 184 220 446 

% 0% 1% 8% 41% 49% 100% 

7. Melalukan investasi dipasar modal 

syariah Saya sering mencari rekomen-

dasi dari pakar untuk melakukan 

pembelian saham 

F 0 3 12 46 44 105 

4,25 Skor 0 6 36 184 220 446 

% 0% 1% 8% 41% 49% 100% 

8. Saya berinvetasi dengan melihat 

kinerja portofolio saham yang dimiliki 

dimasa lalu 

F 0 3 7 39 56 105 

4,81 Skor 0 6 21 156 280 463 

% 0% 1% 5% 34% 60% 100% 

Rerata Keseluruhan 4,34 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2024 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa 105 responden yang diteliti 

mem-berikan jawaban yang bervariasi dan jika dicermati maka 

dapat dijelaskan bahwa Pertanyaan yang paling dominan dalam 

mem-bentuk variabel Motivasi adalah Pertanyaan nomor 2 dan 5 

dengan nilai rata-rata 4.81, kemudian disusul Pertanyaan 3 dengan 

nilai rata-rata 4.39, kemudian disusul Pertanyaan 1 dan 4 dengan 

nilai rata-rata 4.25. Adapun rata-rata keseluruhan nilai responden 

atas variabel motivasi sebesar 4.34, berada pada skor yang sangat 

baik. 

ii. Lingkungan (X2) 
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Faktor ini memainkan peran cukup penting dalam 

menentukan kesadaran investasi. Pengaruh faktor lingkungan 

investor perlu dipertimbangkan, karena dalam pengambilan 

keputusan investasi, investor seringkali melibatkan lebih dari satu 

individu.Variabel faktor lingkungan seperti pengaruh teman, kondisi 

politik sosial, kondisi ekonomi yang dijabarkan dalam 3 item 

pernyataan. Dari hasil penelitian distribusi frekuensi tanggapan 

responden terhadap Lingkungan dapat dilihat pada tabel. 

 

 

 

Tabel 4.6 
Tanggapan Responden Mengenai Lingkungan 

Item Pertanyaan 

Frek, Skor, dan Prosentase 

Total 

R
e

ra
ta

 

STS TS N S SS 

1 2 3 4 5 

1. Saya tahu kondisi politik akan 

mempengaruhi investasi 
F 0 28 0 44 33 105 

3,78 Skor 0 56 0 176 165 397 

% 0% 14% 0% 44% 42% 100% 

2. Saya tertarik dengan investasi karena 

lingkungan saya juga melalukan inves-

tasi 

F 0 18 0 60 27 105 

3,91 Skor 0 36 0 240 135 411 

% 0% 9% 0% 58% 33% 100% 

3. Saya yakin jika berinvestasi dapat 

meningkatkan kondisi ekonomi 
F 0 28 0 44 33 105 

3,78 Skor 0 56 0 176 165 397 

% 0% 14% 0% 44% 42% 100% 

Rerata Keseluruhan 3,83 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2024 

Tabel diatas menunjukkan bahwa 105 responden yang diteliti 

memberikan jawaban yang bervariasi dan jika dicermati maka dapat 

dijelaskan bahwa Pertanyaan yang paling dominan dalam 

membentuk variabel Lingkungan adalah Pertanyaan nomor 2 dengan 

nilai rata-rata 3.91, kemudian disusul Pertanyaan 1 dan 3 dengan 
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nilai rata-rata 3.78. Adapun rata-rata keseluruhan nilai responden 

atas variabel motivasi sebesar 3.83, berada pada skor yang baik. 

iii. Literasi Keuangan (M) 

Literasi keuangan merupakan pengetahuan dasar yang me-

mahami mengelola keuangan dengan bijak dalam cara bagaimana 

menggunakan dana untuk belanja, asuransi, menabung, dan 

berinves-tasi. Adapun indikator dalam literasi keuangan adalah 

general personal finance, saving and borrowing, insurance dan 

investment yang dijabarkan dalam 5 item pernyataan. Dari hasil 

penelitian distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap 

Literasi Keuang-an dapat dilihat pada tabel. 

 

Tabel 4.7 
Tanggapan Responden Mengenai Literasi Keuangan 

Item Pertanyaan 

Frek, Skor, dan Prosentase 

Total 

R
e

ra
ta

 

STS TS N S SS 

1 2 3 4 5 

1. Saya merasakan perencanaan ke-

uangan pribadi adalah salah satu 

bentuk menyiapkan rencana untuk 

kebutuhan dan tujuan keuangan masa 

depan 

F 0 26 3 52 24 105 

3,70 Skor 0 52 9 208 120 389 

% 0% 13% 2% 53% 31% 100% 

2. Saya tertarik dengan investasi karena 

lingkungan saya juga melalukan inves-

tasi 

F 0 29 0 21 55 105 

3,97 Skor 0 58 0 84 275 417 

% 0% 14% 0% 20% 66% 100% 

3. Saya memiliki pengetahuan tentang 

produk asuransi 

F 0 27 25 35 18 105 

3,42 Skor 0 54 75 140 90 359 

% 0% 15% 21% 39% 25% 100% 

4. Saya merencanakan program investasi 

secara teratur setiap bulan untuk 

mencapai tujuan tertentu 

F 0 23 0 41 41 105 

3,95 Skor 0 46 0 164 205 415 

% 0% 11% 0% 40% 49% 100% 

5. Dengan melalukan investasi, saya 

merasa lebih percaya diri untuk men-

capai kebebasan finansial. 

F 0 27 25 35 18 105 

3,42 Skor 0 54 75 140 90 359 

% 0% 15% 21% 39% 25% 100% 

Rerata Keseluruhan 3,69 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2024 
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Tabel 4.7 menunjukkan bahwa 105 responden yang diteliti 

memberikan jawaban yang bervariasi dan jika dicermati maka dapat 

dijelaskan bahwa Pertanyaan yang paling dominan dalam mem-

bentuk variabel Literasi Keuangan adalah Pertanyaan nomor 2 

dengan nilai rata-rata 3.97, kemudian disusul Pertanyaan 4 dengan 

nilai rata-rata 3.95, kemudian disusul Pertanyaan 1 dengan nilai 

rata-rata 3.70. kemudian disusul Pertanyaan 3 dan 5 dengan nilai 

rata-rata 3.42. Adapun rata-rata keseluruhan nilai responden atas 

variabel motivasi sebesar 3.69, berada pada skor yang baik. 

 

 

iv. Keputusan Investasi (Y) 

Pengambilan Keputusan Investasi merupakan tingkat intensi 

investor untuk memilih calon saham yang akan dipilih dan 

ditentukan secara langsung atas keyakinan analis saham terhadap 

estimasi tingkat pengembalian saham.  Adhikara dan Maslichah 

mengungkap-kan variable terukur (indikator), yaitu: keamanan 

investasi, risiko investasi, pendapatan dari investasi, nilai uang dan 

return yang dijabarkan dalam 6 item pernyataan. Dari hasil 

penelitian distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap 

Keputusan Investasi dapat dilihat pada tabel. 

Tabel 4.8 
Tanggapan Responden Mengenai Keputusan Investasi 

Item Pertanyaan 

Frek, Skor, dan Prosentase 

Total 

R
e

ra
ta

 

STS TS N S SS 

1 2 3 4 5 

1. Saya merasa aman ketika investasi 

saya alihkan ke pasar modal syariah 

F 0 0 3 9 93 105 

4,86 Skor 0 0 9 36 465 510 

% 0% 0% 2% 7% 91% 100% 

2. Pihak Sekuritas dan Otoritas Jasa Ke- F 0 3 3 7 92 105 4,79 
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uangan (OJK) harus bertanggung 

jawab ketika terjadi masalah di 

portofolio saya 

Skor 0 6 9 28 460 503 

% 0% 1% 2% 6% 91% 100% 

3. Saya menyadari bahwa semakin besar 

tingkat risiko maka semakin besar 

tingkat pengembalian 

F 0 0 12 15 78 105 

4,63 Skor 0 0 36 60 390 486 

% 0% 0% 7% 12% 80% 100% 

4. Saya berinvestasi untuk mendapatkan 

keuntungan yang berkelanjutan 

F 0 19 6 6 74 105 

4,29 Skor 0 38 18 24 370 450 

% 0% 8% 4% 5% 82% 100% 

5. Jumlah keungan yang diperoleh dari 

investasi di pasar modal manjadi 

pertimbangan saya melakukan 

investasi 

F 0 6 9 6 84 105 

4,60 Skor 0 12 27 24 420 483 

% 0% 2% 6% 5% 87% 100% 

6. Kemudahan dalam mengambil asset 

dari portofolio adalah hal yang 

penting 

F 0 0 9 12 84 105 

4,71 Skor 0 0 27 48 420 495 

% 0% 0% 5% 10% 85% 100% 

Rerata Keseluruhan 4,65 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2024 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa 105 responden yang diteliti 

mem-berikan jawaban yang bervariasi dan jika dicermati maka 

dapat dijelaskan bahwa Pertanyaan yang paling dominan dalam 

membentuk variabel Keputusan Investasi adalah Pertanyaan nomor 

1 dengan nilai rata-rata 4.86, kemudian disusul Pertanyaan 2 dengan 

nilai rata-rata 4.79, kemudian di-susul Pertanyaan 6 dengan nilai 

rata-rata 4.71, kemudian disusul Per-tanyaan 3 dengan nilai rata-

rata 4.63, kemudian disusul Pertanyaan 5 dengan nilai rata-rata 4.60, 

kemudian disusul Pertanyaan 4 dengan nilai rata-rata 4.29. Adapun 

rata-rata keseluruhan nilai responden atas variabel motivasi sebesar 

4.69, berada pada skor yang Sangat baik. 

c. Hasil Uji Kualitas Data 

1) Hasil Uji Validitas 

Uji validitas ini dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 

23 untuk menunjukkan koefisien korelasi pearson moment untuk 

setiap item butir pernyataan dengan skor total variabel Keputusan 

Investasi (Y), Motivasi (X1), Lingkungan (X2), Literasi Keuangan (M) 

adalah: 
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Tabel 4.9  
Hasil Uji Validitas 

Variabel Item r-tabel r-hitung Status 

Motivasi (X1) 

X1.1 0,1927 0,888 VALID 

X1.2 0,1927 0,908 VALID 

X1.3 0,1927 0,803 VALID 

X1.4 0,1927 0.888 VALID 

X1.5 0,1927 0,908 VALID 

Lingkungan (X2) 

X1.1 0,1927 0,955 VALID 

X1.2 0,1927 0,709 VALID 

X1.3 0,1927 0,955 VALID 

Literasi Keuangan (M) 

X1.1 0,1927 0,665 VALID 

X1.2 0,1927 0,559 VALID 

X1.3 0,1927 0,782 VALID 

X1.4 0,1927 0,608 VALID 

X1.5 0,1927 0,782 VALID 

Keputusan Investasi (Y) 

X1.1 0,1927 0,808 VALID 

X1.2 0,1927 0,641 VALID 

X1.3 0,1927 0,656 VALID 

X1.4 0,1927 0,674 VALID 

X1.5 0,1927 0,827 VALID 

X1.6 0,1927 0,534 VALID 

Sumber : Data primer yang diolah, 2024 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat disimpulkan bahwa intrumen-

instrumen yang digunakan untuk varibel Motivasi (X1), Lingkungan 

(X2), Literasi Keuangan (M) dan Keputusan Investasi (Y) semuanya 

Valid. Hal ini dilihat  dari nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel. 

2) Hasil Uji Reliabilitas 

Setelah diuji validitas, maka perlu dilakukan uji reliabilitas 

instrumen. Uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan mengguna-

kan Coefien Alpha Cronbach’s, yang berguna untuk mengukur sejauh 

mana item-item pernyataan yang diajukan adalah homogen dan 

mencerminkan konstruk-konstruk yang sama. Semakin reliabel 

suatu alat ukur akan mempunyai Coefisien Alpha Cronbach’s yang 
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semakin mendekati 1,00 karena indeks 1,00 menunjukkan 

reliabilitas yang semakin sempurna. Menurut Ghozali (2006) Suatu 

konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach’s Alpha > 0,6. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

item-item instrumen untuk masing-masing variabel adalah reliabel. 

Hasil uji reliabilitas secara rinci ditampilkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.10  
Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha  Standart Keterangan 

Motivasi (X1)  0,925 0,6 Reliabel 

Lingkungan (X2)  0,854 0,6 Reliabel 

Literasi Keuangan (M)  0,695 0,6 Reliabel 

Keputusan Investasi (Y) 0,735 0,6 Reliabel 

Sumber : Data primer yang diolah, 2024 

Tabel 4.10  menunjukkan bahwa variabel Motivasi, Lingkungan, 

Literasi Keuangan dan Keputusan Investasi mempunyai nilai cronbach’s 

alpha lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa item pertanyaan 

dalam penelitian ini bersifat reliabel. Sehingga setiap item pertanyaan 

yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten dan 

apabila pertanyaan diajukan kembali maka akan diperoleh jawaban yang 

relatif sama dengan jawaban sebelumnya. 

d. Hasil Uji Asumsi Klasik 

1) Hasil Uji Normalitas 

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen 

atau ke-duanya mempunyai distribusi normal atau tidak.  Uji 

normalitas dapat dilihat melalui Normal Probability Plot dan 

diagram Histogram yang tidak condong ke kanan maupun ke kiri. 
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Dimana dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali (2006) 

yaitu: 

(a) Jika sumbu menyebar sekitar garis diagonal atau grafik histo-

gramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 

(b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan 

pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas.  

Berdasarkan tampilan grafik normal P-Plot dan grafik histo-

gram diatas, dapat disimpulkan bahwa pada grafik normal P-Plot 

terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta arah 

penye-barannya mengikuti arah garis diagonal sedangkan pada 

grafik histogram memberikan pola distribusi tidak condong kekiri 

dan kekanan sehingga dapat dikatakan data berdistribusi normal. 

Gambar 4.1 
Normal Probability Plot 
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2) Hasil Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada 

model regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat antar 

77ndepend 77ndependent. Jika terjadi korelasi kuat, terdapat 

masalah multikolinieritas yang harus diatasi. Menurut Ghozali 

(2006) model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

antar 77ndepend 77ndependent. Ketentuan untuk mendeteksi ada 

tidaknya multikolinieritas yaitu Variance Inflation Factor (VIF), jika 

nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai 

Tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan 

terbebas dari multikolinieritas. 

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat dilihat bahwa angka 

tolerance dari variabel independen Motivasi, Lingkungan, dan 

Literasi Keuangan memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 dan hasil 

perhitung-an nilai Variance Inflantion Faktor (VIF) juga 

menunjukkan hasil yang sama, tidak ada satupun variabel 

independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas. 

Tabel 4.11  
Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Motivasi .999 1.001 

Lingkungan .999 1.001 

Sumber : Data primer yang diolah, 2024 

3) Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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Pengujian heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui 

kesamaan varian masing-masing variabel independen X1, X2, dan M 

terhadap variabel terikat (Y). Pengujian homogenitas terhadap 

variabel penelitian digunakan uji heterokedastisitas. Deteksi ter-

hadap masalah heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik 

sebaran nilai residual. Uji heteroskedastisitas menggunakan metode 

grafik plot Regression Standarized Predicted Value dengan Regression 

Studentized Residual. 

Gambar 4.2 tampak bahwa sebaran data tidak membentuk 

pola yang jelas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 

0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi 

heteroskedasti-sitas dalam model regresi. 

Gambar 4.2 
Regression Standarized Predicted Value 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4) Hasil Uji Non Parametrik 
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a. Uji Kruskal Wallis antara score kuesioner dengan variable 

 
Tabel 4.12 

Hasil Uji Kruskal Wallis  

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Keterangan 420 4.16 .889 2 5 

Variabel 420 2.50 1.119 1 4 

 

Ranks 

 
Variabel N Mean Rank 

Keterangan Motivasi (X1) 105 229.75 

Lingkungan (X2) 105 174.96 

Literasi Keuangan (M) 105 151.18 

Keputusan Investasi (Y) 105 286.11 

Total 420  

 

Test Statistics
a,b

 

 Keterangan 

Chi-Square 88.977 

df 3 

Asymp. Sig. .000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Variabel 

 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. 

Lebih Kecil daripada < 0,05 atau sebesar 0,893 sehingga terdapat 

perbedaan yang nyata (Signifikan) antara setiap variable terhadap 

hasil jawaban dapada kuesioner. 

 

e. Hasil Uji Simultan 

Hipotesis yang akan diuji adalah untuk mengetahui ada atau 

tidak-nya pengaruh dari variable independen (bebas) terhadap variable 
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dependen secara parsial maupun simultan. Dari hasil pengujian terhadap 

uji simultan ANOVA atau F test seperti yang ditampilkan pada tabel 11 di 

bawah ini diperoleh nilai F hitung sebesar 19.129 dengan probabilitas 

0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka 

dapat dikatakan bahwa variabel independen dalam penelitian ini secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Keputusan Investasi 

(Y). 

Secara lebih tepat, nilai Fhitung dibandingkan dengan Ftabel dimana 

jika Fhitung > Ftabel maka secara simultan variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pada taraf α = 0,05 

dengan derajat kebebasan pembilang/df1 (k-1) = 3 (jumlah variabel 

independen) dan derajat kebebasan penyebut/df2 (n-k) =101, diperoleh 

nilai F tabel 2,69. Dengan demikian, nilai Fhitung 123.836 lebih besar dari 

nilai Ftabel (2,96). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat 

diinterpretasikan bahwa variabel Motivasi (X1) dan Lingkungan (X2) 

secara bersama-sama mem-pengaruhi variabel Keputusan Investasi (Y). 

Tabel 4.13  
Hasil uji simultan (Uji F) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 685.201 2 342.600 123.836 .000b 

Residual 282.190 102 2.767   

Total 967.390 104    

a. Dependent Variable: Keputusan Investasi 

b. Predictors: (Constant), Lingkungan, Motivasi 

Sumber : Data primer yang diolah, 2024 

f. Uji Koefisien Determinasi (R2) 



81 
 

 

Dalam penelitian ini dapat diketahui berapa besar kontribusi 

variabel Motivasi dan Lingkungan terhadap Keputusan Investasi. yang 

disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.14 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R2) 

Berdasarkan table diatas Uji Koefisien determinasi (R2) 

menunjuk-kan bahwa variabel  Motivasi dan Lingkungan hanya mampu 

menjelaskan 0.708 (70.8%) kepuasan nasabah (Y). Sedangkan 28.2% 

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak sempat di teliti dalam penelitian ini. 

 

 

g. Uji Hipotesis 

1) Analisis Regresi Linear Berganda 

Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara 

keseluruhan menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik, 

maka tahap berikut adalah melakukan evaluasi dan interpretasi 

model regresi berganda. 

Tabel 4.15  
Hasil uji parsial 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8.415 1.264  6.657 .000 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .842a .708 .703 1.66330 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan, Motivasi 

b. Dependent Variable: Keputusan Investasi 

Sumber : Data primer yang diolah, 2024 
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Motivasi .583 .049 .642 11.995 .000 

Lingkungan .594 .056 .566 10.576 .000 

Sumber : Data primer yang diolah, 2024 

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi yang ter-

bentuk pada uji regresi ini adalah: 

Y = 8.415 + 0.583X1 +0.594X2 + e 

Hasil pengujian yang diperoleh diatas adalah sebagai berikut: 

(a) Nilai konstanta (α) yang diperoleh sebesar 8.415 artinya jika 

variabel Motivasi, Lingkungan bernilai 0 maka besarnya tingkat 

Keputusan Investasi yang terjadi adalah sebesar 8.415.  

(b) Koefisien regresi X1 = 0.583 artinya jika Motivasi naik sebanyak 

1 satuan, maka Keputusan Investasi bertambah sebesar 0.583. 

(c) Koefisien regresi X2 = 0.594. Artinya jika Lingkungan naik 

sebanyak 1 satuan, maka Keputusan Investasi betambah  sebesar 

0.594. 

2) Uji t Test 

Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilaku-

kan dengan uji t yaitu dengan melihat nilai signifikansi t hitung, Jika 

nilai signifikansi t hitung < dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel 

independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. 

Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.16  
Uji - t 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
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1 (Constant) 8.415 1.264  6.657 .000 

Motivasi .583 .049 .642 11.995 .000 

Lingkungan .594 .056 .566 10.576 .000 

Sumber : Data primer yang diolah, 2024 

Melalui statistik uji-t yang terdiri dari Motivasi (X1), 

Lingkung-an (X2) dapat diketahui secara parsial pengaruhnya 

terhadap Ke-putusan Investasi (Y). 

(a) Pengujian Hipotesis Pertama (H1) 

Berdasarkan hasil pengujian Uji Parsial (Uji-t) hipotesis 

X1 diperoleh bahwa Motivasi memiliki pengaruh positif dan 

signifi-kan terhadap Keputusan Investasi. Pengujian pengaruh 

variabel Motivasi terhadap Keputusan Investasi dapat diketahui 

dengan melihat nilai thitung sebesar 11.995 lebih besar dari ttabel 

1,983 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi yang 

berada di bawah 0,05 yang menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifi-kan variabel motivasi terhadap keputusan investasi. 

Sehingga hipotesis 1 yang menyatakan bahwa Motivasi memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Investasi 

diterima.  

(b) Pengujian Hipotesis Kedua (H2) 

Berdasarkan hasil pengujian Uji Parsial (Uji-t) hipotesis 

X2 diperoleh bahwa Lingkungan memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Keputusan Investasi. Pengujian pengaruh 

variabel Lingkungan terhadap Keputusan Investasi dengan me-

lihat nilai thitung sebesar 10.576 lebih besar dari ttabel yaitu 1,983 

dengan signifikansi sebesar 0,005. Nilai signifikansi yang berada 

di bawah 0,05 yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifi-
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kan variabel Lingkungan terhadap Keputusan Investasi. 

Sehingga hipotesis 2 yang menyatakan bahwa Lingkungan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan 

Investasi diterima. 

(c) Pengujian Hipotesis Ketiga (H3) 

Moderasi antara Motivasi (X1) dan Literasi Keuangan (M) 

terhadap Keputusan Investasi (Y) 

(1) Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.17 
Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .383a .147 .139 2.83040 

a. Predictors: (Constant), Motivasi * Literasi Keuangan 

b. Dependent Variable: Keputusan Investasi 

Sumber : Data primer yang diolah, 2024 

Tabel di atas menunjukkan variasi Motivasi Moderate 

Literasi keuangan hanya dapat menjelaskan 14.7% variasi 

Keputusan Investasi. Sisanya sebesar 85.3% dijelaskan oleh 

sebab-sebab lain diluar model. 

(2) Uji F 

Tabel 4.18  

Uji F 
ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 142.240 1 142.240 17.755 .000b 

Residual 825.150 103 8.011   

Total 967.390 104    

a. Dependent Variable: Keputusan Investasi 
b. Predictors: (Constant), Motivasi * Literasi Keuangan 

Sumber : Data primer yang diolah, 2024 
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Tabel di atas menunjukkan variasi Motivasi moderate 

literasi Keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

Keputusan Investasi. 

(3) Uji signifikan (t-test) 

Tabel 4.19 
Uji Signifikan 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 23.707 1.027  23.076 .000 

Motivasi * Literasi 

Keuangan 
.010 .002 .383 4.214 .000 

Sumber : Data primer yang diolah, 2024 

Y = 23.707 + 0.010X1M + e 

Tabel di atas menunjukkan variasi Motivasi moderate 

literasi keuangan secara parsial berpengaruh terhadap Ke-

putusan Investasi. Literasi Keuangan dapat menjadi variabel 

moderating antara Motivasi dan Keputusan Investasi. Sehingga 

hipotesis 3 menyatakan bahwa interaksi antara Motivasi dan 

Literasi Keuangan memiliki pengaruh signifikan 

memperkuat terhadap Keputusan Investasi diterima. 

(d) Pengujian Hipotesi keempat (H4) 

Interaksi antara Lingkungan (X2) dan Literasi Keuangan 

(M) terhadap Keputusan Investasi (Y) 

(1) Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.20 
Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .454a .206 .199 2.73012 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan * Literasi Keuangan 



86 
 

 

b. Dependent Variable: Keputusan Investasi 

Sumber : Data primer yang diolah, 2024 

Tabel di atas menunjukkan variasi lingkungan mode-

rate literasi keuangan hanya dapat menjelaskan 20.6% variasi 

Keputusan Investasi. Sisanya sebesar 79.4% dijelaskan oleh 

sebab-sebab lain diluar model. 

(2) Uji f 

Tabel 4.21 
Uji F 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

1 Regression 199.675 1 199.675 26.789 .000b 

Residual 767.715 103 7.454   

Total 967.390 104    

a. Dependent Variable: Keputusan Investasi 

b. Predictors: (Constant), Lingkungan * Literasi Keuangan 

Sumber : Data primer yang diolah, 2024 

Tabel di atas menunjukkan variasi lingkungan mode-

rate literasi keuangan secara bersama-sama berpengaruh ter-

hadap Keputusan Investasi. 

(3) Uji signifikan (t-test) 

Tabel 4.22 
Uji Signifikan 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 23.328 .918  25.405 .000 

Lingkungan * 
Literasi Keuangan 

.022 .004 .454 5.176 .000 

Sumber : Data primer yang diolah, 2024 

Y = 23.328 + 0.022X2M + e 
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Tabel di atas menunjukkan variasi Lingkungan moderate 

Literasi Keuangan secara individual berpengaruh terhadap Ke-

putusan Investasi. Literasi Keuangan dapat menjadi variabel 

moderating antara Lingkungan dan Keputusan Investasi. Sehingga 

hipotesis 4 yang menyatakan bahwa interaksi antara Lingkungan 

dan Literasi Keuangan memiliki pengaruh signifikan memperkuat 

terhadap Keputusan Investasi diterima. 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Motivasi Terhadap Keputusan Investasi 

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Motivasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Keputusan Investasi. Hal ini menunjukkan 

bahwa dalam menentukan keputusan investasi, faktor motivasi pada diri 

investor sangat berpengaruh. Mengapa motivasi sangat penting dikarenakan 

ini akan sejalan dengan target atau kebutuhan yang akan dicapai dalam 

melakukan investasi. Sebagai investor tujuan utama dalam berinvestasi pada 

saham syariah adalah mendapatkan untung, dengan adanya motivasi 

tersebut maka investor akan lebih hati hati dan mempelajari data setiap 

intrumen saham agar risiko kerugian atas keputusan investasi nantinya 

dapat di minimalisir. 

Penelitian ini sesuai dengan teori agensi behavioral finance adalah 

memahami dan memprediksi implikasi-implikasi sistematis pasar keuangan 

syariah dari sudut pandang psikologi. Serta sesuai dengan teori-teori 

Perilaku Motivasi yaitu melakukan pengambilan keputusan investasi dengan 

berdasar pada psikologi atau objek yang dipercaya oleh investor. Dengan 

memahami dan memprediksi pasar maka motivasi dalam pengambilan 
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keputusan investasi akan semakin meningkat dikarenakan kita sudah 

mampu membayangkan keadaan-keadaan yang akan terjadi baik itu akan 

untung maupun jika terjadi rugi nantinya. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Erika (2020) yang 

menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Motivasi 

dengan Keputusan Investasi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

Motivasi maka semakin baik Keputusan Investasi yang dihasilkan. 

2. Pengaruh Lingkungan Terhadap Keputusan Investasi 

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Lingkungan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Investasi. Hal ini 

menunjukkan terdapat hubungan antara kondisi politik, kondisi sosial 

(lingkungan tempat kerja, rumah, lingkungan sosial), dan kondisi ekonomi 

terhadap keputusan investasi. Pada dasarnya keputusan investasi sering 

dilakukan bukan atas keputusan satu orang saja, sebagai contoh dalam 

pengambilan keputusan dalam skala perusahaan. Pengambilan keputusan 

investasi perusahaan sangatlah kompleks dikarenakan ada tahapan tahapan 

yang dilakukan serta sesuai dengan syariat islam sebelum menentukan 

keputusan investasi. Tahapan tahapan tersebut diawali pada seleksi 

intrumen saham syariah, kemudian akan dilanjutkan pada analisa risiko, 

kemudian akan dikomitekan oleh bagian terkait, dan barulah akan 

diputuskan melakukan keputusan investasi tersebut. 

Penelitian ini sesuai dengan Teori pembelajaran sosial yaitu 

mengatakan perilaku manusia muncul sebagai hasil pengamatan dan 

pengalaman. Dari pengamatan hasil berdiskusi dengan rekan atau teman 

yang lebih berpenga-laman maka secara akan meningkatkan kepercayaan 
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diri dalam pengambilan keputusan investasi, sangat penting memilih dan 

bergaul dalam lingkungan yang baik bagi kemajuan diri sendiri. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Muin, 

Mansyur, Awaluddin, dan Rahman (2020) yang menjelaskan bahwa semakin 

baik Lingkungan seorang investor maka akan semakin besar pula 

pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan tersebut.   

3. Interaksi Motivasi Dengan Literasi Keuangan Terhadap Keputusan 

Investasi 

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Motivasi yang 

diperkuat oleh Literasi Keuangan terbukti berpengaruh terhadap Keputusan 

Investasi. Berarti hal ini sejalan dengan hipotesis penelitian.  Literasi 

keuangan dapat meningkatkan motivasi terhadap keputusan investasi 

dikarenakan ketika seseorang paham akan literasi keuangan suatu instrument 

investasi maka akan semakin baik pula dalam analisa risiko investor tersebut. 

Pada praktiknya setiap orang dapat menjadi investor, namun tidak sedikit 

yang rugi dikarenakan tidak memiliki ilmu dalam analisa risiko investasi 

tersebut. Mereka yang memiliki literasi keuangan yang baik juga akan 

mendapatkan banyak keuntungan. Program literasi keuangan dapat menjadi 

obat berbagai macam penyakit yang berkaitan dengan krisis keuangan. 

Penelitian ini sesuai dengan teori perilaku keuangan adalah suatu 

perilaku bagaimana seseorang mengelola keuangannya secara keseluruhan. 

Dalam hal keputusan investasi memiliki banyak faktor namun yang paling 

penting adalah bagaimna kita mengelola keuangan tersebut dengan 

menambah ilmu dan sesuai dengan syariat islam, meningkatkan literasi 

keuangan agar dalam diri terbentuk motivasi yang positif akan sebuah 

keputusan investasi yang nantinya akan berdampak baik bagi keuangan kita. 
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ekatama 

(2021) dan Panjaitan, Listiad (2021) serta Darmawan, Kurnia, Rejeki (2021) 

yang menjelaskan bahwa semakin baik pengetahuan literasi seorang investor 

maka akan semakin besar pula motivasi pada dirinya atas pengaruhnya 

terhadap pengambilan keputusan investasi.  

4. Interaksi Lingkungan dengan Literasi Keuangan terhadap Keputusan 

Investasi 

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Lingkungan yang 

diperkuat oleh Literasi Keuangan terbukti berpengaruh terhadap Keputusan 

Investasi. Berarti hal ini sejalan dengan hipotesis penelitian. Investor harus 

terus mengembangkan diri bergaul dengan orang orang yang lebih paham 

akan kondisi politik, sosial, dan ekonomi dengan begitu seiring berjalannya 

waktu literasi keuangannya akan semakin terbentuk dan semakin matang 

dalam analisa risiko. Penting diketahui bahwa pembelajaran paling baik 

adalah dengan langsung mempraktekkannya dilapangan, baik itu kita yang 

terjun langsung ataupun kita melihat secara langsung seseorang melakukan 

keputusan investasi. Perluas jaringan, komunitas, dan relasi agar dapat 

sesering mungkin terjadi diskusi satu sama lain yang membangun 

kepercayaan diri. Dengan begitu maka akan sangat mudah nantinya investor 

akan mencapai tujuan yang diinginkan. 

Penelitian ini sesuai dengan teori pembelajaran sosial yaitu 

mengatakan perilaku manusia muncul sebagai hasil pengamatan dan 

pengalaman. sebuah fungsi dari konsekuensi dan mengakui keberadaan 

pembelajaran melalui pengamatan (observasional) dan pentingnya persepsi 

dalam pembelajaran. Individu merespon pada bagaimana mereka merasakan 

dan mendefinisikan konsekuensi, bukan pada konsekuensi objektif itu 

sendiri. 
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakulan Erika (2020), 

Fitriarianti (2020) dan Darmawan, yang menjelaskan bahwa semakin baik 

pengetahuan literasi seorang investor maka akan semakin baik pula 

lingkungan investor atas pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan 

investasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah dikumpul dan pengujian hipotesis 

dengan analisis regresi moderasi telah dilakukan, maka kesimpulan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan 

Investasi. semakin tinggi Motivasi maka semakin baik Keputusan 

Investasi yang dihalsilkan, yaitu apabila memiliki tujuan yang besar 

dalam melaksanakan investasi maka semakin termotivasi pula 

seorang investor. 

2. Lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan 

Investasi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Lingkungan 

seorang investor maka akan semakin besar pula pengaruhnya ter-

hadap Pengambulan keputusan tersebut. Lingkungan disekeliling 

kita berperan penting terhadap penentuaan keputusan investasi 

seoran investor, dikarenakan dapat memperngaruhi psikologis dan 

kepercayaan diri. 

3. Interaksi antara Motivasi dan Literasi keuangan berpengaruh positif 

signifikan terhadap Keputusan Investasi. Hasil uji moderating antara 

Motivasi dan Keputusan Investasi menunjukkan bahwa literasi 

keuangan bisa menjadi variabel moderating bagi kedua variabel 

tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan sangat 

penting dalam memotivasi investor dalam pengambilan keputusan.   

4. Interaksi antara Lingkungan dan Literasi Keuangan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Keputusan Investasi. Hasil uji 

moderating menunjukkan bahwa literasi keuangan bisa menjadi 

variabel moderating bagi Lingkungan dan Keputusan Investasi. Hal 

ini me-nunjukkan bahwa adanya pengaruh pengetahuan literasi 

keuangan jika lingkungan investor juga mendukung yang mana nanti 

akan memberikan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan 

investasi. 



93 
 

 

B. Saran-saran 

1. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah jumlah 

responden dan menyebarkan lebih banyak kuesioner kepada para 

responden, sehingga bisa mendapat data yang lebih handal. 

2. Peneliti selanjutnya usahakan untuk mendapatkan data berupa 

wawancara dari beberapa investor yang menjadi responden peneliti 

agar bisa mendapatkan data yang lebih nyata dan bisa keluar dari 

pertanyaan-pertanyaan yang terlalu sempit atau kurang meng-

gambarkan keadaan yang sesungguhnya dari profesi investor.  

C. Keterbatasan 

1. Sampel dalam penelitian ini sedikit dan hanya terbatas pada investor 

yang berada di Makassar. Disarankan Penelitian selanjutnya dapat 

menambah serta memperluas wilayah dan jumlah sampel. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan metode kuesioner tanpa wawan-

cara, padahal penelitian akan lebih relevan antara judul penelitian 

dengan keadaan profesi investor yang sebenarnya apabila disertai 

dengan wawancara dari beberapa auditor yang menjadi responden, 

karena bisa didapat penelitian yang lebih lengkap. Penelitian 

selanjut-nya harus melakukan penelitian di waktu yang tepat dalam 

penye-baran kuesioner agar fokus dalam menjawab kuesioner. 
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