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ABSTRAK 

 

Riswanti, NIM. 50422005. 2023. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Minat Investasi Emas Digital Pada Marketplace Dengan Religiusitas Sebagai 

Variabel Moderating. Tesis Program Studi Magister Ekonomi Syariah, 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

Pembimbing: (1) Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag. (2) Dr. Hendri Hermawan 

Adinugraha, M.S.I. 

Kata Kunci: Investasi Emas,Marketplace, Religiusitas,  

 

 Kegiatan perekonomian masyarakat terus mengalami peningkatan seiring 

dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi digital.  Pola transaksi masyarakat 

juga mulai beralih dari konvensional ke sektor digital termasuk salah satunya 

menabung atau investasi emas. Selain transaksi dan alokasinya yang mudah, emas 

digital juga terjamin keamanannya karena tidak memerlukan safe deposit box. Banyak 

faktor yang dapat mendorong minat seseorang untuk melakukan investasi emas digital 

di marketplace seperti literasi keuangan, preferensi risiko, pengalaman keuangan dan 

locus of control dan Religiusitas sebagai variabel moderating yang dapat memperlemah 

atau memperkuat pengaruh tersebut. Mengingat anjuran Islam untuk berinvestasi serta 

fatwa DSN-MUI dan pendapat mayoritas ulama yang memperbolehkan investasi emas 

secara online dengan aturan dan batasan tertentu 

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah: Apakah literasi keuangan, 

preferensi risiko, pengalaman keuangan dan locus of control berpengaruh terhadap 

minat investasi emas digital generasi Z pada marketpkace? Apakah Religiusitas 

mampu memoderasi pengaruh literasi keuangan, preferensi risiko, pengalaman 

keuangan dan locus of control terhadap minat investasi emas digital generasi Z pada 

marketplace? 

Tujuan penelitian adalah : Menganalisis pengaruh literasi keuangan, preferensi 

ririko, pengalaman keuangan dan locus of control terhadap minat investasi emas digital 

generasi Z pada marketplace dan menganalisis kemampuan religiusitas dalam 

memoderasi pengaruh literasi keuangan, preferensi risiko, pengalaman keuangan dan 

locus of control terhadap minat investasi emas digital generasi Z pada markeplace. 

Kegunaan penelitian ini adalah : Memberikan tambahan referensi bagi pembaca 

mengenai investasi emas digital dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain kausal. Pengumpulan data 

melalui : angket atau kuesioner. Analisis datanya menggunakan statistik deskriptif 

dengan evaluasi model pengukuran Structuraal Equation Modeling (SEM) 

menggunakan aplikasi WarpPLS 7.0. 

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh 

terhadap minat investasi emas digital. Preferensi risiko, pengelaman keuangan dan 

locus of control berpengaruh terhadap minat investasi emas digital generasi Z pada 

marketplace. Sedangkan religiusitas mampu memoderasi pengaruh preferensi risiko 

dan locus of control, tidak mampu memoderasi pengaruh ppengalaman keuangan dan 

justru melemahkan pengaruh literasi keuangan terhadap minat investasi emas digital 

generasi Z pada marketplace. 
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ABSTRACT 

 

Riswanti, NIM. 50422005. 2023. Analysis of Factors That Influence Interest in 

Digital Gold Investment in Marketplaces with Religiosity as a Moderating Variable. 

Sharia Economics Master's Study Program Thesis, Postgraduate State Islamic 

University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: (1) Prof. Dr. Hj. 

Susminingsih, M.Ag. (2) Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, M.S.I. 

Keywords: Gold Investment, Marketplace, Religiosity, 

 

Community economic activity continues to increase along with the rapid 

development of digital information technology. People's transaction patterns are 

also starting to shift from the conventional to the digital sector, including saving or 

investing in gold. Apart from easy transactions and allocation, digital gold is also 

guaranteed to be safe because it does not require a safe deposit box. Many factors 

can encourage someone's interest in investing in digital gold in the marketplace, 

such as financial literacy, risk preferences, financial experience and locus of 

control. However, the law on digital gold investment itself is still debated among 

ulama, even though the MUI has issued a fatwa stating that it is permissible to buy 

gold without cash. 

The formulation of the research problem is: Does financial literacy, risk 

preferences, financial experience and locus of control influence generation Z's 

demand for digital gold investment on marketpkace? Is religiosity able to moderate 

the influence of financial literacy, risk preferences, financial experience and locus 

of control on generation Z's digital gold investment interest in the marketplace? 

The research objectives are: Analyze the influence of financial literacy, risk 

preferences, financial experience and locus of control on generation Z's digital gold 

investment interest in the marketplace and analyze the ability of religiosity to 

moderate the influence of financial literacy, risk preferences, financial experience 

and locus of control on interest in gold investment digital generation Z on the 

marketplace. The purpose of this research is: To provide additional references for 

readers regarding digital gold investment and the factors that influence it. 

This type of research is quantitative with a causal design. Data collection 

through: questionnaires or questionnaires. Data analysis uses descriptive statistics 

with evaluation of the Structural Equation Modeling (SEM) measurement model 

using the WarpPLS 7.0 application. 

This research produces findings that financial literacy has no effect on 

interest in investing in digital gold. Risk preferences, financial experience and locus 

of control influence generation Z's digital gold investment interest in the 

marketplace. Meanwhile, religiosity is able to moderate the influence of risk 

preferences and locus of control, it is unable to moderate the influence of financial 

experience and actually weakens the influence of financial literacy on generation 

Z's digital gold investment interest in the marketplace. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peluang keuntungan atau profit menjadikan aktivitas ekonomi di Indonesia 

terus berkembang pesat (Eduardus,2010:88.) Kegiatan ekonomi kini mulai beralih ke 

sektor digital. Hal ini juga dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi informasi, 

selain menyimpan dana dalam bentuk tabungan, saat ini kita memikirkan persiapan 

dana masa tua (dana pensiun) yang salah satunya berinvestasi. Dapat dikatakan bahwa 

pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah struktur ekonomi masyarakat 

secara signifikan, termasuk investasi (Retno, 2018:76). Seperti diketahui dewasa ini, 

banyak e-commerce maupun marketplace yang menawarkan produk investasi secara 

online (Padian, 2019:57–65). 

Hasil survei Jajak Pendapat (JakPat) mengungkapkan bahwa 43% responden 

memilih platform DANA eMAS untuk berinvestasi emas, yang merupakan yang 

tertinggi dibandingkan kompetitornya. Kemudian, 40% responden berinvestasi emas 

melalui platform Pegadaian Digital, 30% melalui Shopee, 29% melalui Tokopedia 

Emas, dan 26% melalui Pluang. Survei tersebut juga menemukan bahwa emas dan 

perhiasan merupakan bentuk investasi yang paling umum dilakukan responden, 

sebesar 48%. Kemudian 34% responden memiliki investasi investasi, deposito dan 

tabungan logam mulia/emas masing-masing 29%, cryptocurrency 27% dan saham 

26% (Annur, 2022). 

  



2 
 

 
 

 

Sumber; Katadata (2022) 

Gambar 1. Platform Investasi Emas Online yang paling banyak digunakan responden Juli 2022. 

Berdasarkan informasi tersebut, kebanyakan orang memilih emas sebagai 

sarana investasi. Emas sendiri merupakan sarana investasi yang biasanya memiliki 

pertumbuhan paling stabil dari tahun ke tahun. Hal ini membangkitkan minat investor 

untuk berinvestasi pada instrumen emas. Investasi emas ada 2 jenis yaitu emas fisik 

atau biasa disebut emas perhiasan yang harganya cenderung turun dibandingkan harga 

beli asli saat dijual, karena kandungan emas di dalam emas bisa berkurang. Emas fisik 

membutuhkan tempat atau wadah untuk menyimpan emas tersebut. Emas yang kedua 

yaitu emas online atau masyarakat lebih familiar dengan emas Antam (Aneka 

tambang Tbk) atau emas Pegadaian keunggulan dari media ini adalah kemudahan 

dalam melakukan transaksi karena bias dilakukan hanya dengan smartphone atau 

gawai, alokasi dana yang mudah, serta penyimpanan yang dijamin aman walau tanpa 

safe deposit box (Yosua&Dedi, 2020:109).  

Pesatnya perkembangan teknologi juga menyebabkan lebih banyak investasi 

emas online atau digital. Atau sering disebut dengan tabungan emas digital. 

Marketplace bersaing untuk menawarkan tabungan emas digital ini. Tabungan atau 

investasi emas digital dapat dilakukan secara lot dengan valuasi yang relatif murah dan 

terjangkau, yang kemudian dikonversi menjadi harga emas. Jika nilai minimal 

simpanan nasabah sudah mencapai nilai satu gram emas, ia bisa mengambilnya 

sebagai emas fisik. Selain mudah dalam pelaksanaannya, investasi emas ini juga 
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sangat diminati oleh masyarakat karena Anda tidak perlu menawarkan banyak uang di 

muka jika ingin menabung atau berinvestasi emas (Yohana, 2020:89). 

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat jumlah investor 

tembus 4 juta. Berdasarkan data KSEI pada akhir semester I tahun 2022, jumlah 

Single Investor Identification (SID) telah mencapai 4.002.289, dengan 99,79% 

merupakan investor individu lokal. Direktur Utama KSEI Uriep Budhi Prasetyo 

mengatakan, ”Pertumbuhan jumlah investor saham menjadi salah satu tanda 

pencapaian pasar modal Indonesia. Jumlah investor lokal yang terus meningkat secara 

signifikan, terutama di masa pandemi COVID-19, merupakan tanda bahwa 

masyarakat Indonesia semakin sadar pentingnya berinvestasi dan menjadikan pasar 

modal sebagai alternatif untuk berinvestasi,” ucap Uriep (2022) 

Melihat perkembangannya, pada akhir semester I tahun 2022, investor saham 

didominasi oleh investor berusia di bawah 40 tahun, yaitu gen z dan milenial sebesar 

81,64% dengan nilai aset yang mencapai Rp144,07 triliun. Sebanyak 60,45% investor 

berprofesi sebagai karyawan swasta, pegawai negeri, guru dan pelajar, dengan nilai 

aset mencapai Rp358,53 triliun.  

 
Sumber: ksei Indonesia central securities depository 2022 

Gambar 2 : Demografi investor tahun 2022 

Berdasarkan Research gap penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi minat generasi Z, yakni generasi dengan sektor usia yang paling 

banyak melakukan investasi. Faktor-faktor tersebut antara lain Literasi Keuangan, 

Preferensi Risiko, Pengalaman Keuangan dan locus of control. 

Literasi keuangan merupakan kemampuan matematis dan pengetahuan 

ekonomi individu yang digunakan untuk membuat keputusan keuangan dengan 
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menentukan keyakinan tentang pemikiran jangka pendek dan jangka panjang yang 

terbaik. Literasi keuangan merupakan kombinasi dari kemampuan individu, 

pengetahuan, sikap dan akhirnya perilaku individu yang berhubungan dengan uang 

(Akhmad, 2019:44). 

Literasi keuangan dasar dan syariah berpengaruh positif signifikan terhadap 

perilaku keuangan (Lia,2022:1). Tingkat literasi keuangan penting karena individu 

kemungkinan dalam pengambilan sebuah keputusan investasi (Ida, 2020:406). 

Dengan pemahaman keuangan yang baik, individu umumnya lebih cerdas dan mahir 

dalam mengelola kekayaannya, memungkinkan mereka untuk memberikan saran 

yang berguna untuk mendukung keuangan mereka sendiri (Ulfy, 2020:32). 

Preferensi risiko didefinisikan sebagai kecenderungan seseorang untuk 

memilih pilihan yang berisiko Preferensi risiko mengacu pada tindakan seseorang 

ketika memutuskan untuk menjauhi atau menghadapi risiko (Nirawan, 2013:34). 

Dilihat dari kesediaan untuk menanggung risiko, investor dikategorikan menjadi tiga 

tipe yaitu: 1) Risk Taker, 2) Risk Averse, 3) Risk Moderate (Shinta, 2019:281). 

Penelitian terdahulu oleh Aling Mukaromatun Nisa dan Amalia Nuril 

Hidayati menunjukkan bahwa preferensi risiko investor berpengaruh terhadap minat 

berinvestasi Gen Z Muslim (Aling, 2022:28). Tidak sejalan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Veggy Pradasari, Irianing Suparlinah dan Mafudi yang 

menunjukkan bahwa preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap minat investor 

pemula (Vega, 2022:22). 

Pengalaman finansial atau keuangan merupakan peristiwa dari hal-hal yang 

dialami (dialami, dirasakan, dibawa, dll), baik yang sudah lama terjadi maupun yang 

baru saja terjadi (Tirani, 2020:197). Modal dapat digunakan untuk mengelola dana 

berdasarkan pengalaman keuangan. Tentu saja, pengalaman setiap orang dengan 

keuangan seperti perencanaan investasi, asuransi, perencanaan pensiun dan kredit 

berbeda. Pengalaman seseorang dalam mengelola keuangan sangat diperlukan agar 

kehidupan dapat berjalan di masa depan (Lisna, 2021:57). 

Pengalaman pribadi menjadi pelajaran dalam pengelolaan keuangan atau 

perencanaan investasi sehingga pengambilan keputusan keuangan sehari-hari dapat 

lebih berorientasi dan bijaksana. Dengan kemajuan teknologi memudahkan seseorang 
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untuk melakukan transaksi keuangan, seperti membeli saham secara online, juga 

membayar tagihan (kartu kredit, cicilan rumah, pembayaran pendidikan), membayar 

premi dan membeli reksa dana, dll (Sari, 2022:68). 

Pengalaman setiap individu dalam penggunaan teknologi itu sendiri juga 

berbeda-beda tergantung dari pengetahuan akan teknologi. Pengalaman mengelola 

keuangan dapat juga sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan keuangan 

maupun perencanaan investasi (Subaida, 2021:152). 

Locus of control juga merupakan faktor yang mempengaruhi minat seseorang 

dalam berinvestasi. Ketika kita berbicara tentang minat, kita menyadari bahwa 

perilaku seseorang atau individu terkait dengan keyakinan bahwa objek perilaku 

berada di bawah kendali atau kendali kesadaran orang atau individu tersebut.(Putrie & 

Usman, 2022) Dapat dikatakan bahwa terdapat faktor psikologis dalam setiap 

pengambilan keputusan atas tingkah laku manusia (Isnaini, 2021:44). Dalam hal ini, 

ketika Anda ingin berinvestasi, Anda memperhitungkan faktor psikologis yang berasal 

dari pengalaman dan keyakinan (Nadira, 2022:41). Salah satu faktor psikologi tersebut 

dikenal dengan istilah locus of control. Dimana locus of control merupakan gambaran 

keyakinan seseorang terhadap sumber penentu perilakunya (Ridwan, 2015:64). 

Investasi merupakan kegiatan yang dianjurkan dalam pandangan Islam. 

Hal ini karena kegiatan investasi sudah dilakukan oleh nabi Muhammad saw. 

sejak muda sampai menjelang masa kerasulan. Selain itu akan tercapainya 

maslahah multiplayer effect, di antaranya tercipta lapangan usaha dan 

lapangan pekerjaan, menghindari dana mengendap dan agar dana tersebut 

tidak berputar di antara orang kaya saja (QS. al-Hasyr [59]: 7). Lebih dari itu, 

investasi mendapat legitimasi langsung di dalam Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi 

saw. Banyak ayat Al-Qur‟an yang terkait dengan anjuran berinvestasi, seperti 

QS. al-Baqarah [2]: 261; QS. al-Nisa [4]: 9; QS. Yusuf [12]: 46-49; QS. 

Luqman [31]: 34 dan QS. al-Hasyr [59]: 18. Sunnah Nabi saw. yang 

berkaitan dengan bisnis adalah segala perkataan, perbuatan atau ketetapan 

nabi saw. dalam menjalankan aktifitas bisnisnya. Dalam catatan sejarah, Nabi 
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saw. pernah mengelola modal milik janda kaya Mekkah dan harta waris anak 

yatim, dan beberapa hadis perkataan nabi saw. yang mengakui perserikatan 

(penyertaan modal) di dalam aktivitas bisnis. 

Islam merupakan agama yang sangat menganjurkan investasi, karena 

Islam melarang penimbunan harta dan mendorong agar harta yang dimiliki 

digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini berdasarkan firman Allah 

SWT.: 

 

“Supaya harta itu tidak beredar diantara orang-orang kaya saja diantara 

kalian.” (QS al-Hasyr (59):7) 

Oleh karena itu, Islam memberikan peringatan atau rambu-rambu tentang 

investasi yang boleh atau dilarang bagi para pebisnis seperti investor, pedagang, 

pemasok dan semua orang yang berhubungan dengan dunia ini (Mashuri, 2018:9). 

Tidak hanya itu, beberapa hal seperti pengetahuan tentang investasi akan ilmu-ilmu 

yang terkait investasi perlu kita miliki agar kegiatan investasi yang kita kerjakan 

bernilai ibadah dan mendapatkan keberkahan baik di dunia dan akhirat (Indah, 

2020:109). 

Investasi merupakan bagian dari fikih muamalah, maka berlaku kaidah 

“hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali 

ada dalil yang mengharamkannya” (Djazuli. A 2006). Aturan ini dibuat 

karena ajaran Islam menjaga hak semua pihak dan menghindari saling 

menzalimi satu sama lain. Hal ini menuntut para investor untuk mengetahui 

batasan batasan dan aturan investasi dalam Islam, baik dari sisi proses, tujuan, 

dan objek dan dampak investasinya. Namun demikian, tidak semua jenis 

investasi diperbolehkan syariah seperti kasus bisnis yang diungkapkan di atas 

yaitu mengandung penipuan dan kebohongan atau mengandung unsur-unsur 

kegiatan yang dilarang syariat Islam. 
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Fatwa DSN MUI nomor 77 tahun 2010 tentang jual beli emas secara 

tidak tunai menyatakan, jual beli emas secara tidak langsung, baik cicil/kredit 

atau online dibolehkan. Isi fatwa tersebut sebagai berikut:(DSN MUI, 

2010:51). 

“Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau 

jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja’iz) selama emas tidak 

menjadi alat tukar yang resmi (uang).” 

Hal yang menjadi dasar DSN MUI membolehkan jual beli emas 

secara tidak langsung (cicil/kredit dan online) adalah pendapat Syaikhul 

Islam Ibnu Taimiyyah yang menyatakan bolehnya pertukaran emas dalam 

bentuk perhiasan dengan kadar yang tidak sama dengan kadar uang 

emas. DSN MUI melihat pada saat ini emas bukan lagi digunakan sebagai 

alat tukar, melainkan hanya sebatas komoditas saja. Jadi, menurut DSN MUI, 

jual beli emas dapat dilakukan sebagaimana jual beli barang pada umumnya. 

Emas boleh diperjualbelikan secara cicil dan tidak diserahkan dalam satu 

majelis atau secara tunda. 

Dalam praktiknya saat ini, tabungan emas atau jual beli emas online 

yang ada di platform marketplace, biasa menawarkan cicilan dan baru akan 

dikirimkan fisiknya jika diminta oleh pembeli. Hal ini pun membutuhkan 

waktu untuk sampai ke tangan pembeli.  Jika mengikuti fatwa DSN MUI, 

investasi emas online tetap sah dan dibolehkan (Daryono, 2023).
 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertaik untuk meneliti Pengaruh 

literasi keuangan, preferensi risiko, pengalaman keuangan dan Locus Of Control 

Terhadap Minat Investasi Emas generasi z muslim di Pekalongan pada Marketplace 

dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah yang 

didapatkan adalah sebagai berikut: 
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1. Investasi emas digital merupakan perkara syubhat karena belum jelas 

kehalalan dan keharamannya dikarenakan masih adanya perbedaan 

pendapat para ulama dalam menentukan hukum menabung emas atau 

investasi emas secara online, menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

dalam fatwanya No. 77 tahun 2010, bahwa hukum transaksi logam emas 

mulia hukumnya mubah yang berarti boleh dilakukan. Namun, beberapa 

ulama berpendapat bahwa transaksi emas diperbolehkan selama ema situ 

tidak fiktif (ada wujudnya), jelas spesifikasinya serta bisa 

diserahterimakan. 

2. Sebagai seorang Muslim seberapa berpengaruh pemahaman agama 

generasi z Muslim di Pekalongan dalam bertransaksi utamanya dalam hal 

investasi emas secara online.  

1.3 Pembatasan Masalah 

 Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan 

ataupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan 

memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Luas lingkup hanya meliputi investasi emas secara online atau digital 

2. Ruang lingkup penelitian dibatasi dengan melakukan survei terhadap 

sebanyak 135 responden melalui google form. Periode penelitian ini 

dilakukan selama kurang lebih 2-3 bulan yang akan berakhir ketika data 

yang terkumpul sudah sejumlah 135 responden. Setiap responden akan 

diminta untuk mengisi kuesioner mengenai Aanalisi faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat investasi emas digital generasi Z Muslim dengan 

religiusitas sebagai variable moderating.  

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka diperoleh rumusan masalah 

sebagai berikut: 
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1. Apakah literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

investasi emas Gen Z  muslim pada Marketplace? 

2. Apakah preferensi risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

investasi emas Gen Z  muslim pada Marketplace? 

3. Apakah Pengalaman Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat investasi emas Gen Z  muslim pada Marketplace? 

4. Apakah Locus of Control berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

investasi emas Gen Z  muslim pada Marketplace? 

5. Apakah Religiusitas dapat memoderasi literasi keuangan terhadap minat investasi 

emas Gen Z  muslim pada Marketplace? 

6. Apakah Religiusitas dapat memoderasi preferensi risiko terhadap minat investasi 

emas Gen Z  muslim pada Marketplace? 

7. Apakah Religiusitas dapat memoderasi pengalaman keuangan terhadap minat 

investasi emas Gen Z  muslim pada Marketplace? 

8. Apakah Religiusitas dapat memoderasi Locus Of Control terhadap minat 

investasi emas Gen Z  muslim pada Marketplace? 

 

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Menganalisis Pengaruh literasi keuangan Terhadap Minat Investasi Emas Gen Z  

muslim Pada Marketplace 

2. Menganalisis Pengaruh preferensi risiko Terhadap Minat Investasi Emas Gen Z  

muslim Pada Marketplace 

3. Menganalisis Pengaruh pengalaman keuangan Terhadap Minat Investasi Emas 

Gen Z  muslim Pada Marketplace 

4. Menganalisis Pengaruh Locus of Control Terhadap Minat Investasi Emas Gen Z  

muslim Pada Marketplace 
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5. Menganalisis Pengaruh literasi keuangan Terhadap Minat Investasi Emas Gen Z  

muslim Pada Marketplace dengan dimoderasi oleh Religiusitas 

6. Menganalisis Pengaruh preferensi risiko Terhadap Minat Investasi Emas Gen Z  

muslim Pada Marketplace dengan dimoderasi oleh Religiusitas 

7. Menganalisis Pengaruh pengalaman keuangan Terhadap Minat Investasi Emas 

Gen Z  muslim Pada Marketplace dengan dimoderasi oleh Religiusitas 

8. Menganalisis Pengaruh Locus of Control Terhadap Minat Investasi Emas Emas 

Gen Z muslim Pada Marketplace dengan dimoderasi oleh Religiusitas 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan manfaatbagi berbagai pihak, antara lain: 

1. Manfaat Praktis 

Tujuan utama penelitian ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan 

yang sebelumnya belum diketahui para pembaca dan lebih khusus 

wawasan peneliti sendiri. Serta dapat memberi bukti nyata mengenai 

pengaruh variabel-variabel yang bersangkutan dengan minat investasi 

emas generasi Z Muslim pada marketplace. 

2. Manfaat Teoritis 

Penelitian diharapkan bisa dijadikan referensi maupun salah satu 

bahan perbandingan peneliti lain tentunya dengan analisa lebih mendalam 

bagi penelitian tersebut maupun penelitian lain sehingga penelitian bisa 

dilakukan secara berkelanjutan dan memiliki kesinambungan. 

3. Manfaat Akademik 
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Penelitian dapat dijadikan referensi penulisan bagi segenap 

pembaca baik baik akademisi maupun masyarakat luas berkaitan dengan 

minat investasi emas Emas Gen Z  muslim pada marketplace dan factor-

faktor yang dapat mempengaruhinya. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis factor-faktor yang 

mempengaruhi minat investasi emas Gen Z Muslim pada Marketplace dengan 

religiusitas sebagai variabel moderating, Dimana yang menjadi objek penelitian 

adalah generasi Z Muslim Pekalongan yang sudah memiliki penghasilan dan aktif 

sebagai pengguna Marketplace dengan total sebanyak 135 responden. Dari penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa: 

1. literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap minat investasi emas digital gen z 

muslim pada marketplace. Dari hasil koefisien jalur sebesar 0,051 dan P-value 

sebesar 0,227 menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap 

minat investasi emas digital gen z muslim pada marketplace pada tingkat 

signifikansi 5% atau 0,05. Hal ini berarti tinggi atau rendahnya tingkat literasi 

keuangan tidak berpengaruh terhadap minat investasi emas digital gen z muslim 

pada marketplace. 

2. Preferensi risiko berpengaruh terhadap minat investasi emas gen Z Muslim pada 

Marketplace. Dari hasil koefisien jalur sebesar 0,185 dan P-value sebesar 0,004 

menunjukkan bahwa preferensi risiko berpengaruh terhadap minat investasi emas 

digital gen z muslim pada marketplace pada tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Hal 

ini berarti tinggi atau rendahnya tingkat preferensi risiko gen z muslim terkait 

investasi berpengaruh terhadap minat investasi emas digital gen z muslim pada 

marketplace.  

3. Pengalaman keuangan berpengaruh terhadap minat investasi emas gen z Muslim 

pada Marketplace. hasil pengujian statistik yang menunjukkan bahwa nilai 

koefisien jalur yang menunjukkan angka 0,350 dapat diartikan bahwa ketika nilai 

pengalaman keuangan meningkat sebesar satu kesatuan, maka minat investasi 

tersebut meningkat sebesar 35 % dan sebaliknya. Arah nilai tersebut juga 

menunjukkan bahwa pengalaman keuangan searah dengan peningkatan minat 

investasi emas digital gen z muslim pada marketplace. Nilai selanjutnya adalah P-
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value atau nilai signifikansi dari variabel pengalaman keuangan sebesar <0,001 

yang mana angka tersebut  <0,005, angka ini dapat diartikan bahwa pengalaman 

keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat investasi emas digital 

gen z muslim pada marketplace. 

4. Locus Of Control berpengaruh terhadap minat investasi emas gen z Muslim pada 

Marketplace. hasil pengujian statistik yang menunjukkan bahwa nilai koefisien 

jalur yang menunjukkan angka 0,401 dapat diartikan bahwa ketika nilai locus of 

control meningkat sebesar satu kesatuan, maka minat investasi tersebut meningkat 

sebesar 40,1 % dan sebaliknya. Arah nilai tersebut juga menunjukkan bahwa locuss 

of control  searah dengan peningkatan minat investasi emas digital gen z muslim 

pada marketplace. Nilai selanjutnya adalah P-value atau nilai signifikansi dari 

variabel preferensi risiko sebesar <0,001 yang mana angka tersebut  <0,005, angka 

ini dapat diartikan bahwa locuss of control memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap minat investasi emas digital gen z muslim pada marketplace. 

5. Religiusitas justru memperlemah pengaruh literasi keuangan terhadap minat 

investasi emas gen z muslim pada Marketplace. Hasil koefisien jalur sebesar (-

0,043) dan P-value sebesar 0,265 yang nilai tersebut >0,05, yang artinya bahwa 

religiusitas memperlemah pengaruh literasi keuangan terhadap minat investasi 

sebesar 4,3% akan tetapi tidak signifikan. 

6. Religiusitas mampu memoderasi pengaruh preferensi risiko terhadap minat 

investasi emas gen z muslim pada Marketplace. Hasil koefisien jalur sebesar 

(0,184) dan P-value sebesar 0,004 yang nilai tersebut <0,05, yang artinya bahwa 

religiusitas mampu memperkuat pengaruh preferensi risiko terhadap minat investasi 

sebesar 18,4%. 

7. Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh pengalaman keuangan minat 

investasi emas gen z muslim pada Marketplace. Hasil koefisien jalur sebesar (-

0,025) dan P-value sebesar 0,359 yang nilai tersebut >0,05, yang artinya bahwa 

religiusitas justru melemahkan pengaruh pengalaman keuangan terhadap minat 

investasi sebesar 2,5%, namun tidak signifikan. 
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8. Religiusitas mampu memoderasi pengaruh Locus Of Control terhadap minat 

investasi emas gen z muslim pada Marketplace. Hasil koefisien jalur sebesar (-

0,200) dan P-value sebesar 0,002 yang nilai tersebut <0,05, yang artinya bahwa 

religiusitas justru melemahkan pengaruh locus of control terhadap minat investasi 

secara signifikan sebesar 20% dan signifikan. 

5.2  Implikasi 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan literasi keuangan, preferensi risiko, pengalaman 

keuangan dan locus of control pada minat investasi digital dan dapat dijadikan 

referensi bagi penelitian selanjutnya. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap minat investasi emas digital. Hal ini dapat dibuktikan dari 

keempat indikator variabel literasi keuangan yakni pengetahuan umum, tabungan 

dan pinjaman, asuransi dan investasi, indikator investasi memiliki total skor yang 

paling rendah. Sehingga tinggi rendahnya literasi keuangan tidak serta merta 

mempengaruhi minat investasi emas digital. Preferensi risiko merupakan faktor 

kedua yang dapat mempengaruhi minat investasi emas digital. Dari lima indikator 

yakni keputusan tingkah laku, biologis atau genetik, konteks keluarga, sosiologi dan 

kontrol sosial semuanya memiliki total skor yang relatif stabil. Pengalaman 

keuangan merupakan faktor ketiga yang mempengaruhi minat investasi emas 

digital. Dari empat indikator pengalaman keuangan yakni pengalaman investasi, 

perencanaan keuangan, tingkat pendidikan dan kebiasaan menabung memiliki total 

skor yang relatif stabil. Pengalaman keuangan, tentunya akan menjadi dasar 

seseorang dalam mengambil keputusan atau perilaku keuangan selanjutnya. Locus 

of control merupakan faktor keempat yang mempengaruhi minat investasi emas 

digital gen z.  memiliki dua aspek yakni aspek internalyang terdiri dari kemmpuan, 

minat dan usaha, dan aspek eksternal yaitu nasib, sosial ekonomi dan pengaruh 

orang lain. Indikator kemampuan dan sosial ekonomi memiliki total skor yang 

paling sedikit. Karakter gen z yang kurang percaya terhadap kemampuan dirinya 

sendiri perlu ditingkatkan, namun tetap harus diimbangi dengan minat dan usaha. 



15 
 

 
 

3. Bagi bursa efek dan otoritas jasa keuangan penting untuk melakukan sosialisasi di 

berbagai platform dan linimasa mengenai investasi terutama pada generasi z dan 

generasi berikutnya. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat menyesuaikan 

dengan segmen masyarakat yang saat ini sangat lekat dengan teknologi. Bahwa, 

pola kehidupan terutama ekonomi pada saat ini, membentuk karakter gen z yang 

ingin segalanya instan, tidak ribet, praktis dan menguntungkan.  

4. Bagi lembaga pendidikan diharapkan mampu memberikan materi terkait literasi 

keuangan digital. Mengingat saat ini gen z tidak lepas dari teknologi digital, oleh 

karena itu dibutuhkan media yang memfasilitasi kebutuhan akan literasi digital 

mereka agar digitalisasi teknologi bisa dimanfaatkan dengan sangat baik, terutama 

bagi perekonomian masyarakat pada khususnya dan nasional pada umumnya. 

5.3  Saran 

Merujuk pada penjelasan diatas, keterbatasan dan saran pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pada penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan kualitatif dan 

menerapkan kuesioner terbuka agar dapat memperoleh jawaban responden yang 

lebih detail. Hal tersebut dikarenakan pada kuesioner tertutup memiliki jawaban 

yang didapat kurang terperinci. 

2. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang dapat 

mempengaruhi minat investasi selain literasi keuangan, preferensi risiko, 

pengalaman keuangan dan locus of control. 
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