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BAB V 

PENUTUP  

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sikap kepribadian, 

religiusitas dan gaya hidup terhadap perilaku keuangan dan menganalisis apakah 

financial distress mampu memoderasi pengaruh antara sikap kepribadian terhadap 

perilaku keuangan, religiusitas terhadap perilaku keuangan, dan gaya hidup 

terhadap perilaku keuangan generasi milenial di Kecamatan Kebomas Kabupaten 

Gresik. Responden dalam penelitian ini berjumlah 174, Karakteristik dari mayoritas 

responden berjenis kelamin perempuan yang berumur 21-26 tahun. Mayoritas 

responden penelitian ini berstatus sosial lajang dengan pendidikan terakhir 

setingkat SMA. Meskipun masih muda, mayoritas responden sudah bekerja di 

sebuah perusahaan sebagai karyawan swasta selama kurang lebih 2-4 tahun dan 

menerima gaji perbulan sekitar 4-5 juta. Dikarenakan masih lajang, responden 

penelitian ini mengatur pengelolaan keuangan pribadinya sendiri dan bukan 

keuangan keluarga. Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini yakni uji validitas 

dan reliabilitas data dan uji hipotesis dengan menggunakan alat uji berupa 

WrapPLS versi 7.0.  

Berikut ini merupakan simpulan dari penelitian: 

1. Hasil dari pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa sikap kepribadian berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku 
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keuangan generasi milenial di Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa semakin baik sikap kepribadian generasi milenial 

maka akan semakin baik pula perilaku keuangannya. Hasil tersebut didukung 

dengan mayoritas responden dalam penelitian ini yakni generasi milenial yang 

berusia 21-26 tahun. Banyaknya motivator di media sosial membuat milenial 

mampu mengatur kepribadiannya menjadi lebih baik. 

2. Hasil dari pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku keuangan generasi 

milenial di Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Hal tersebut didukung 

dengan mayoritas responden dalam penelitian ini beragama Islam, dimana di 

Gresik mendapati julukan kota santri dan Gresik sendiri mempunyai 2 tokoh 

Agama yang diakui sebagai “wali songo” sehingga banyak ajaran-ajaran 

keagamaan di wilayah ini.   

3. Hasil dari pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

gaya hidup tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan generasi 

milenial di Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Mayoritas responden 

dalam penelitian ini bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji rata-rata 

sesuai dengan UMR di Kota Gresik, sehingga tinggi atau rendahnya gaya hidup 

generasi milenial di wilayah ini tidak mempengaruhi perilaku pengelolaan 

keuangannya. 

4. Hasil dari pengujian hipotesis keempat dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa financial distress mampu memperkuat pengaruh sikap kepribadian 

terhadap perilaku keuangan generasi milenial di Kecamatan Kebomas 
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Kabupaten Gresik. Milenial yang tidak mengalami kesulitan keuangan atau 

merasa puas dengan uang yang saat ini dimilikinya, diimbangi dengan sikap 

kepribadian yang baik akan menghasilkan pola perilaku keuangan yang baik.  

5. Hasil dari pengujian hipotesis kelima dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

financial distress mampu memperlemah pengaruh religiusitas terhadap 

perilaku keuangan generasi milenial di Kecamatan Kebomas Kabupaten 

Gresik. Milenial yang tidak mengalami kesulitan keuangan atau merasa puas 

dengan uang yang saat ini dimilikinya, diimbangi dengan tingkat religiusitas 

yang tinggi akan meghasilkan pola perilaku keuangan yang baik 

6. Hasil dari pengujian hipotesis keenam dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa financial distress mampu memperkuat pengaruh gaya hidup terhadap 

perilaku keuangan generasi milenial di Kecamatan Kebomas Kabupaten 

Gresik. Responden dalam penelitian ini mayoritas sudah bekerja dan memiliki 

penghasilan meskipun pendidikan setingkat SMA, ketika milenial tersebut 

tidak mengalami kesulitan keuangan yang diimbangi dengan gaya hidup yang 

normal, maka akan menghasilkan pola perilaku keuangan yang baik.   

5.2.  Keterbatasan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa ada beberapa 

keterbatasan yang dialami. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Model penelitian ini dikategorikan lemah, hal tersebut ditunjukkan dengan 

nilai R² sebesar 0,226 atau 22,6%.  
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2. Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini mayoritas dilakukan secara online 

melalui Googleform dikarenakan munculnya varian baru dari kasus Covid-19, 

sehingga peneliti tidak bisa mendampingi dan memberikan penjelasan secara 

langsung kepada responden.  

5.3.  Saran  

Berikut merupakan saran yang diberikan oleh peneliti bagi pihak-pihak terkait 

dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang diberikan dan bermanfaat adalah : 

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan: 

a. Menambah variabel lain yang belum dimasukkan dalam model penelitian 

perilaku keuangan generasi milenial, contohnya literasi keuangan, sikap 

keuangan.  

b. Menambah ataupun mencari wilayah baru yang akan dijadikan sebagai 

sampel penelitian, agar dapat mengetahui perilaku keuangan generasi 

milenial di wilayah tertentu di luar Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.  

2. Disarankan bagi masyarakat khususnya generasi milenial untuk lebih 

memahami pentingnya sikap kepribadian yang baik agar dapat mengelola 

keuangan menjadi lebih baik. Generasi milenial juga dapat meningkatkan 

religiusitas terhadap keyakinan terhadap Agama yang dianutnya untuk 

menghasilkan uang yang sudah sesuai dengan Syariat Agama serta 

menggunakan uang yang semestinya, tidak untuk digunakan di luar ajaran 

Agama.  
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