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ABSTRAK 

Nama   : Resky Amalia Hamiruddin 

NIM   : 90100116015 

Judul Skripsi : Fenomena Perubahan Perilaku Konsumsi Produk 

Fashion Dikalangan Remaja Muslim Pada Era Internet 

(Studi Pada Siswa Madrasah Aliyah Pondok Pesantren 

Madani Pao-Pao Gowa) 

 

Perilaku konsumsi di kalangan remaja saat ini lebih kepada ingin diakui 

eksistensinya atau agar tidak ketinggalan zaman dan terkesan berlebih-lebihan, 

perilaku konsumsi tersebut merupakan salah satu penyebab atau konsekuensi di 

era kecanggihan internet saat ini yang mempengaruhi perilaku berbelanja 

sebelumnya offline menjadi online dengan kemudahan dan kecanggihan yang 

dimiliki.  

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dengan 

menggunakan metode pengumpulan data, observasi, wawancara dandokumentasi. 

Adapun tehnik yang digunakan dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian 

data dan pengambilan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan yang telah diwawancarai 

lebih berminat berbelanja online dibandingkan offline karena terdapat berbagai 

macam kemudahan, banyak pilihan, hemat biaya dan waktu serta banyak online 

shop yang memberikan gratis ongkir ke pembelinya. Namun Siswa Madrasah 

Aliyah Pondok Pesantren Madani Pao-Pao Gowa ketika diwawancarai lebih kepada 

ingin menunjukkan eksistensinya atau agar dianggap tidak ketinggalan zaman di era 

internet saat ini. Adapaun pandangan Islam terkait fenomena perubahan perilaku 

konsumsi harus didasarkan pada prinsip kesederhanaan, kebersihan kemurahan 

hati. Serta harus mengutamakan kemaslahatan.  

Kata Kunci: Perilaku konsumsi, eksitensi, internet.  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

 Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar nomor 4 setelah Cina, India, 

dan Amerika dengan mayoritas penduduknyaberagama Islam ditandai dengan  

jumlah populasi umat muslim lebih dari 87 persen yang terdiri dari laki-laki dan 

perempuan, usia anak sampai usia lanjut.
1
 Masyarakat muslim di era 4.0 dengan 

kemajuan ilmu pengetahuan diikuti kemajuan teknologi juga tidak ketinggalan 

untuk mengakses internet
2
 dan kecanggihan yang terus berkembang pesat, baik 

dari segi kecepatan maupun dari segi kemudahan.
3
 Melalui kemajuan  teknologi 

menjadikan semakin gencarnya globalisasi ekonomi, apalagi Indonesia adalah 

negara berkembang yang berpotensi bagi para pelaku bisnis untuk memasarkan 

produknya kepada konsumen, dengan peningkatan pembangunan Indonesia 

menjadikan daya beli masyarakat yang kian besar. Tak dapat dipungkiri 

perubahan-perubahan pun akan terjadi dikalangan masyarakat muslim yang ada di 

Indonesia seiring dengan perkembangan teknologi.
4
 

                                                             
 1Leon Schifman dan Leslie Lazar, Perilaku Konsumen, (Jakarta: PT Macanan Jaya 

Gemerlang, 2018), h. 4 

 2Machasin, Islam Dinamis Islam Harmonis, (Yogyakarta: Printing Cemerlang, 2012), h. 
27. 

 3Okta Nofri, “Analisis Perilaku Konsumsi Dalam Melakukan Online Shopping Di Kota 

Makassar”, Jurnal Manajemen, Vol. 5, No. 1, (Januari2018), h. 114, https://www.researchgate.net 

/publication/326269959_ANALISIS_PERILAKU_KONSUMEN_DALAM_MELAKUKAN_ON

LINE_SHOPPING_DI_KOTA_MAKASSAR (Diakses pada tanggal 11 November 2019). 

 4Derajat S Widhyarto, “Kebangkitan Kaum Muda Dan Media Baru”, Jurnal Studi 

Pemuda, Vol. 3, No. 2, (September 2014), h. 141, https://journal.ugm. ac.id/jurnal pemuda/article 

(hjk((/viewFile/32030/19354 (Diakses pada tanggal 11 November 2019).  
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 Perubahan masyarakat merupakan konsekuensi dari era digitalisasi yang 

terjadi saat ini. Mochtar Riady selaku pendiri Lippo Group mengatakan 

perusahaan harus bisa dengan cepat menyesuaikan dengan perkembangan 

teknologi karena jika tidak mereka akan mengalami ketinggalan bahkan 

kemunduran.
5
 Para pengusaha di zaman sekarang ini memberikan kemudahan 

bagi konsumen dari segi variasi produk maupun dalam mengakses produk.
6
 

Perubahan-perubahan konsumen di era digitalisasi apalagi dengan menjamurnya 

sistem belanja online yang sangat praktis dan mudah, kadang konsumen dalam 

melakukan pembelian tidak untuk memenuhi kebutuhannya saja tetapi untuk 

menunjukkan gaya hidup ataupun status sosial yang dapat berakibat pada perilaku 

konsumsi berlebihan atau foyah foyah Seperti istilah akhir-akhir ini Emo Ergo 

Sum yang berarti “Aku berbelanja maka aku ada” sebuah ekstitensial manusia 

yang terkadang tanpa batas nalar.
7
 

 Kehidupan modern dengan segala kecanggihan telah menggerogoti 

masyarakat tanpa melihat batas usia. Eksitensi pasar online di Indonesia dari data 

lembaga riset ICD pada tahun 2014-2017 peningkatan pasar online di Indonesia 

mencapai kurang lebih 57 persen, dibandingkan dengan Malaysia yang hanya 18 

persen, Thailand 26 persen hal ini berarti era teknologi berbasis online telah 

                                                             
 5Afifatul Rohimah, “Era Digitalisasi Pemasaran Online Dan Gugirnya Pasar Ritel 

Konvensional”, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 6, No. 2 (Maret, 2018), h. 92, https://ojs.umsida. 

ac.id/index. php/kanal/article/dowload/1931/1449 (Diakses pada tanggal 11 November 2019). 

 
6
Sigit Wibawanto, “Gaya Hidup Hidonisme Terhadap Perilaku Pembelian Di Pasar 

Modern” Jurnal Fokus Bisnis, Vol. 5, No. 1 (2016), h. 54, http://journal.Stieputrabangsa.ac.id/ 

index.php/fokbis/article/dowload/71/51/ (Diakses pada tanggal 11 November 2019). 

 7Haryanto Soedjatmiko, Saya Berbelanja Maka Saya Ada, (Yogyakarta: Salasutra, 2008), 

h. 2 

http://journal.stieputrabangsa.ac.id/%20index.php/fokbis/article/dowload/71/51/
http://journal.stieputrabangsa.ac.id/%20index.php/fokbis/article/dowload/71/51/
http://journal.stieputrabangsa.ac.id/%20index.php/fokbis/article/dowload/71/51/
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merubah selera konsumen dalam berbelanja.
8
 Di sisi lain, dampak negatif yang 

ditimbulkan adalah gaya hidup baru yang bersifat matrealistis, munculnya sifat 

individualism sehingga berakibat pada pandangan  hidup manusia untuk 

kesenangan dan kenikmatan. Konsumsi dalam Islam tidak dilarang kecuali 

memang hal tersebut adalah larangan contohnya babi dan anjing. Perilaku 

konsumsi berlebih-lebihan dalam Islam adalah hal yang dilarang. Dalam Islam 

konsumsi didasarkan pada kebutuhan sehingga tidak terjadi pemborosan.
9
 Seperti 

dikatakan Yusuf Qardhawi, konsumen dalam menggunakan hasil produksi 

diperlukan pengarahan seperti penjelasan mengapa, kapan, bagaimana konsumen 

membutuhkan, menggunakan, dan memanfaatkan hasil produksi. Sebab semangat 

spiritual dalam ekonomi Islam adalah acuan pokok dalam segala aktivitas 

ekonomi yang termasuk perilaku konsumsi.
10

 

 Dampak agama Islam pada perilaku konsumsi tergantung dari sejauh mana 

penafsiran individu, dan seberapa besar individu dalam mematuhi ajaran 

agamanya.
11

 Segala yang diciptakan di bumi untuk kepentingan manusia tetapi 

sebagai khalifah di muka bumi, manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi 

secara wajar yang tidak menimbulkan mudharat dan dapat menambah maslahah. 

Indonesia yang mayoritas beragama muslim tidak seharusnya mengikuti perilaku 

                                                             
 8Afifatul Rohimah, “Era Digitalisasi Pemasaran Online Dan Gugirnya Pasar Ritel 

Konvensional”, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 6, No. 2 (Maret, 2018), h. 95, https://ojs.umsida. 

ac.id/index.php/kanal/article/dowload/1931/1449 (Diakses pada tanggal 11 November 2019). 

 9Jenita dan Rustam, “Konsep Konsumsi Dan Perilaku Konsumsi Dalam Islam”, Jurnal 
Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 1, (2017), h. 76, http://journal. febi.uinib.ac.id/index.php 

/jebi/article/dowloadSuppFile/69/74 (Diakses pada tanggal 11 November 2019). 

 10Yusuf Qardhawi, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press,  

1997), h. 140. 

 11Yolanda Hani Putriana dan Atina Shopawati, “Pola Perilaku Konsumsi Islami 

Mahasiswa Muslim Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga Ditinjau Dari Tingkat 

Religiulitas”, JESTT, Vol. 2, No. 7, Juli, (2015), h. 571, https://e-journal.unair.ac.id/ JESTT/ 

article/viewFile/643/427 (Diakses pada tanggal 11 November 2019). 

https://e-journal.unair.ac.id/%20JESTT/%20article/viewFile/643/427
https://e-journal.unair.ac.id/%20JESTT/%20article/viewFile/643/427
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konsumsi kaum Xanthous yang mengikuti hawa nafsu semata,
12

 karena aktivitas 

konsumsi dalam Islam adalah aktivitas untuk meningkatkan keimanan kepada 

Allah swt.
13

 

 Islam sangat melarang seorang muslim untuk hidup secara berlebih-

lebihan atauisraf, perilaku konsumsi dalam Islam mengajarkan untuk hidup secara 

sederhana dan bersikap rasionalitas dalam aktivitas konsumsi.
14

 Perilaku membeli 

berlebihan tidak lagi mencerminkan usaha manusia untuk memanfaatkan uang 

secara ekonomis, namun perilakuisraf dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh 

kesenangan atau kebahagiaan memuaskan diri dengan cara yang kurang tepat. 

Larangan hidup hedon bersifatIsraf bukan berarti mengajak seorang muslim untuk 

bersifat kikir tetapi lebih kepada keseimbangan, karena sebaik-baiknya perkara 

adalah keseimbangan. Tidak terlalu boros dan tidak juga terlalu kikir tetapi 

menyesuaikan dengan pendapatan dan didasarkan dengan sifat rasional hal 

tersebut dibolehkan dan halal dalam Islam.
15

 

 Perilaku Israf diharamkan meskipun yang dibelanjakan adalah sesuatu 

yang halal. Kebutuhan hidup yang dipenuhi dengan cara berlebih-lebihan dapat 

menimbulkan efek buruk seperti sifat egois dan self interest yang cenderung 

                                                             
 12Aulia Rahman dan Muh Fitrah, “Perilaku Konsumsi Masyarakat Dalam Perspektif 

Islam Di Kelurahan Barombong Kota Makassar”, Laa Maisyir, Vol. 5, No. 1, Januari (2018), h. 23 

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/dowload/4944/4405 (Diakses pada 

tanggal 11 November 2019). 

 13Jenita dan Rustam, “Konsep Konsumsi Dan Perilaku Konsumsi Dalam Islam”, Jurnal 

Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 1 (2017), h. 77, http://journal.febi. uinib.ac.id/index.php 
/jebi/article/dowloadSuppFile/69/74 (Diakses pada tanggal 11 November 2019). 

 14Dita Afriani dan Siti Achiria, “Rasionalitas Muslim Terhadap Perilaku Israf Dalam 

Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2, No. 1, (2017), h. 24, 

https://media.neliti.com/media/publications/288186-rasionalitas-muslim-terhadap-perilaku-is-

d308bcc6.pdf (Diakses pada tanggal 12 November 2019). 

 15Novi Indriyani Sitepu, “Perilaku Konsumsi Islam di Indonesia”, Jurnal Perspektif 

Ekonomi Darussalam, Vol. 2, No. 1, (Maret 2016), h. 98, http://jurnal.unsyiah.ac,id /JPED 

/article/dowload/6650/5501 (Diakses pada tanggal 12 November 2019). 

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/dowload/4944/4405
https://media.neliti.com/media/publications/288186-rasionalitas-muslim-terhadap-perilaku-is-d308bcc6.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/288186-rasionalitas-muslim-terhadap-perilaku-is-d308bcc6.pdf
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mengikuti hawa nafsu. Akibatnya uang dihabiskan untuk keperluan yang tidak 

penting dan merugikan. Sikap boros dapat terjadi karena iman seseorang yang 

tidak kuat dan takwanya yang negatif sehingga setan dapat mengembangkan nafsu 

pada diri manusia untuk melemahkan iman dan takwanya.
16

 Fenomena diatas 

banyak ditemukan dikehidupan masyarakat tak terkecuali remaja muslim. Islam 

menghendaki kualitas dan kuantitas konsumsi yang wajar bagi kebutuhan manusia 

agar tercipta pola konsumsi yang efisien dan efektif secara individual dan sosial. 

Seorang muslim harus menyesuaikan konsumsi mereka dengan perilaku konsumsi 

Islam, oleh karena itu dibutuhkan pemahaman yang komprehensif mengenai 

konsumsi dalam Islam. Dengan pemahaman mengenai perilaku konsumsi Islam 

dapat berimplikasi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  Pada dasarnya 

perilaku konsumsi dalam Islam berusaha untuk mengurangi kebutuhan material 

manusia yang luar biasa dan cenderung mengikuti hawa nafsu untuk 

menghasilkan energi dalam mengejar cita-cita spiritual.
17

 Sesuai dengan firman 

Allah QS. al-A’raf/7 : 26.  

 

 

 

 

                                                             
 16Muhammad Muflih, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Pt. Raja 

Grafindo Persada, 2006), h. 15. 

 17Havis Aravik, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Depok:Kharisma Putra Pratama, 

2017), h. 53. 
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Terjemahnya: 

 “Hai anak Adam. Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu 

 pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan

 pakaian takwa. Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah 

 sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka 

 selalu ingat.”
18

 

 

 Tafsiran Quraish Shihab mengenai ayat diatas yaitu Hai anak keturunan 

Adam, Kami telah berikan nikmat kepada kalian. Kami ciptakan pakaian sebagai 

penutup aurat dan penghias diri. Tetapi ketakwaan adalah pakaian terbaik yang 

dapat memelihara diri dari siksaan. Nikmat-nikmat tersebut merupakan bukti atas 

kekuasaan dan kasih sayang Allah agar manusia ingat akan keagungan-Nya dan 

keberhakan-Nya sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Kisah di atas 

juga merupakan ketentuan Allah di alam raya yang menjelaskan balasan akibat 

melanggar perintah Allah, sehingga manusia menjadi terus ingat, berusaha taat 

kepada Allah dan mensyukuri semua nikmat.
19

 

 Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt. menciptakan pakaian semata-

mata untuk menutup aurat manusia bukan untuk penjelas atau sebagai simbol dan 

status ekonomi seseorang.  

                                                             
 18Kementrian Agama RI, Al-Qur’an & Terjemahnya Untuk Wanita, (Jakarta Selatan: 

Wali, 2013), h. 153. 

 19TafsirQ, “Tafsir Quraish Shihab”dikutip dari https://tafsirq.com/7-al-araf/ayat-26#tafsir-

quraish-shihab (Diakses pada tanggal 11 November 2019). 

https://tafsirq.com/7-al-araf/ayat-26#tafsir-quraish-shihab
https://tafsirq.com/7-al-araf/ayat-26#tafsir-quraish-shihab
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 Konsumen yang melakukan kegiatan konsumsi salah satunya adalah 

remaja,
20

 sebagai generasi Z atau lebih dikenal dengan generasi millenial era 

digitalisasi, biasanya dalam melakukan pembelanjaan gampang terbujuk dengan 

harga diskon, iklan, terpengaruh dengan gaya hidup dan ajakan teman untuk 

menggunakan uangnya bahkan bertindak kurang realistis yang dapat berdampak 

pada gaya hidup hedonisme. Hedonisme berasal dari kata Yunani yaitu hedone 

berarti kesenangan. Pencentus pemikiran ini adalah Aristipos dan Epikorus yang 

mengatakan hedonisme adalah perilaku yang hanya mementingkan kesenangan 

dan kenikmatan materi sebagai hal yang paling utama yang dapat berakibat pada 

perilaku berfoyah-foyah.
21

 Dikalangan generasi millennial tentunya hampir semua 

remaja memiliki ponsel pintar terhubung dengan teknologi dan internet yang 

dapat memudahkannya dalam sistem belanja online serta semua barang apapun 

yang diinginkan dapat dengan mudah ditemukan melalui ponsel pintar tersebut. 

Hal tersebut juga dapat menimbulkan perilaku hedon dikalangan remaja.
22

 

 Remaja muslim sebagai generasi millennial yang ada di Kota-kota besar 

seperti Makassar. Konsumsi masyarakat Kota Makassar cukup tinggi hal tersebut 

dapat dilihat pada tahun 2017 ketika diselenggarakan Hari Belanja Online 

                                                             
 20Niati Lisma, “Analisis Perilaku Konsumsi Mahasiswa Ditinjau Dari Motif 
Bertransaksi”, JPE, Vol. 9, No. 1, (2016), h. 42, http://journal.um.ac.id/index.php/jpe/article 

/dowload/7181/3198 (Diakses pada tanggal 11 November 2019). 

 21Sigit Wibawanto, “Gaya Hidup Hidonisme Terhadap Perilaku Pembelian Di Pasar 

Modern” Jurnal Fokus Bisnis, Vol. 5, No. 1 (2016), h. 56, http://journal.stieputrabangsa 

.ac.id/index.php/fokbis/article/dowload/71/51/ (Diakses pada tanggal 11 November 2019). 

 22Ita Musfirowati Hanika, “Fenomena Phubbing Di Era Millenial”, Jurnal Interaksi, Vol. 

4, No. 1, (Januari 2015), h. 44, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi/article/view/9734 

(Diakses pada tanggal 11 November 2019). 

http://journal.um.ac.id/index.php/jpe/article%20/dowload/7181/3198
http://journal.um.ac.id/index.php/jpe/article%20/dowload/7181/3198
http://journal.um.ac.id/index.php/jpe/article%20/dowload/7181/3198
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi/article/view/9734
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(Harbolnas) peningkatan konsumsi meningkat sebesar 443 persen.
23

. Tak dapat 

dipungkiri banyak dari mereka menyalahgunakan uang saku yang diberikan untuk 

membeli buku, bayar uang sekolah malah digunakan untuk membeli busana. 

Sebagai remaja yang menikmati era digitalisasi dengan segala kemudahan dalam 

mengakses apapun yang diperlukan, remaja merupakan kelompok yang paling 

banyak menggunakan atau mengakses internet. Hal ini dapat kita lihat dari tangan 

remaja yang tidak bisa lepas dari ponselnya. Riset yang dilakukan oleh Markplus 

Insight Indonesia menyatakan usia 16 sampai dengan 22 tahun adalah usia remaja 

dengan penggunaan smartphone terbanyak.
24

 Salah satu fenomena di era 

digitalisasi saat ini, remaja ketika perkumpul dengan teman sebayanya lebih asyik 

dengan gagdetnya dibandingkan harus berinteraksi dengan lawan bicaranya.
25

 

Selain itu remaja lebih sering jadikan target pemasaran dari berbagai produk 

karena dianggap karakteristiknya masih labil dan mudah dipengaruhi akhirnya 

muncul perilaku membeli yang berlebihan. Membeli tidak lagi hanya sekedar 

karena kebutuhan tetapi mengikuti mode dan memperoleh pengakuan sosial.
26

 

 Remaja-remaja muslim di Kota Makassar dan Gowa memiliki penampilan 

yang bagus serta mengikuti trend dan merek dalam berbusana. Bukan hanya 

                                                             
 23Ina Maharani, Harbolnas, Transaksi Lazada di Makassar Naik 443 Persen Dikutip dari 

http://makassar.tribunnews.com/2017/11/23/(harbolnas-transaksi-lazada-di-makassar-naik-443, 

(Diakses pada tanggal 2 November 2019). 

 24Ita Musfirowati Hanika, “Fenomena Phubbing Di Era Millenial”, Jurnal Interaksi, Vol. 

4, No. 1, (Januari, 2015), h. 44, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi/article/view/9734 

(Diakses pada tanggal 11 November 2019). 
 25Nyoman Sri Sumbawa, Ni Wayan Widhiastini, Transformasi Perilaku Konsumen Di 

Era Revolusi 4.0, (Jakarta: Conference on Management and Behavioral Studies, 2018), h. 132, 

http://cmbs.untar.ac.id/images/prosiding/2018/021_CMBS2018_Nyoman-Ni-Wayan.pdf (Diakses 

pada tanggal 11 November 2019). 

 26Meiki Yalinda Wati dan Totok Suryanto, “Faktor yang Mendorong Perilaku Konsumtif 

Siswa di Surabaya”, Kajian Moral dan Pendidikan, Vol. 1, No. 4, (2016), h. 108, https://jurnal 

mahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraa/article/view/14163 (Diakses 

pada tanggal 11 November 2019).  

http://makassar.tribunnews.com/2017/11/23/(harbolnas-transaksi-lazada-di-makassar-naik-443
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi/article/view/9734
http://cmbs.untar.ac.id/images/prosiding/2018/021_CMBS2018_Nyoman-Ni-Wayan.pdf
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dalam mode pakaian, pemilihan tempat makan seperti Pizza Hut, KFC, Mc 

Donald, Es Teler 77, dan sebagainya adalah salah satu gaya hidup perkotaan di era 

digitalisasi, biasanya remaja yang makan ditempat tersebut mempublikasikan di 

media sosialnya sebagai bentuk pengakuan atas status sosial. Selain itu merek-

merek asing yang ditayangkan lewat media digital seperti make up, pakaian dan 

makanan dengan gaya hidup remaja-remaja barat mengakibatkan perubahan pola 

konsumsi yang lebih menginginkan jenis-jenis impor tanpa mempertimbangkan 

kehalalan dari produk tersebut. Maka dari itu perilaku konsumsi tidak dapat 

dipisahkan oleh peranan keimanan seseorang karena dengan keimanan 

berpengaruh terhadap kepribadian seseorang serta cara pandang dalam memilih 

atau menentukan sesuatu.
27

 

 Remaja menarik untuk dikaji karena banyak dan rumitnya persoalan yang 

ada pada mereka, seperti remaja yang ada di Pesantren Madani Pao-Pao Gowa. 

Remaja muslim terkhusus yang mengejam pendidikan disekolah Islam seperti 

Pesantren merupakan kaum terpelajar yang kegiatannya selalu memperhatikan 

aturan Islam. Siswa-siswi yang bersekolah dengan label Islam seperti pada 

sekolah Mandrasah Aliyah Pondok Pesantren Madani Pao-Pao Gowa memiliki 

posisi tersendiri di masyarakat karena pengetahuannya yang lebih mengenai 

syariat Islam dan harus mampu mengimplementasikan kemampuan ilmu dan 

perilakunya terhadap perubahan yang terjadi di era saat ini. Siswa-siswi 

Mandrasah Aliyah Pondok Pesantren Pao-Pao Gowa yang masih tergolong 

                                                             
 27Yolanda Hani Putriana dan Atina Shopawati, “Pola Perilaku Konsumsi Islami 

Mahasiswa Muslim Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga Ditinjau Dari Tingkat 

Religiulitas”, JESTT, Vol. 2, No. 7, (Juli 2015), h. 570, https://e-journal.uinar.ac.id/JESTT/article 

/viewFile/643/427 (Diakses pada tanggal 11 November 2019). 

https://e-journal.uinar.ac.id/JESTT/article%20/viewFile/643/427
https://e-journal.uinar.ac.id/JESTT/article%20/viewFile/643/427
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remaja, mau tidak mau pasti terlibat langsung dalam tiap fenomena sosial. Pada 

kenyataannya Siswa Mandrasah Aliyah yang digolongkan sebagai intelektual atau 

berpendidikan lebih banyak mempelajari hal-hal yang berbau Islam, tidak hanya 

hal duniawi yang diajarkan tapi juga pelajaran untuk akhirat yang diutamakan 

sebagai sekolah Islami. Namun secara umum, adanya pergaulan masyarakat kota, 

teknogi yang semakin memudahkan dan instan bagi mereka diikuti dengan 

kehidupan yang modern dapat menyebabkan pergeseran perilaku dan gaya 

hidup.
28

 

 Dahulu pakaian adalah kebutuhan primer, namun seiring dengan 

perkembangan dunia industri, informasi, teknologi gaya pakaian menjadi media 

untuk menunjukkan eksiitensi diri dalam komunitas atau pergaulannya. Begitupun 

dengan Siswa yang ada di pesantren Madani Pao-Pao Gowa juga tak mau 

ketinggalan zaman untuk membeli pakaian yang dilihatnya melalui akun-akun 

yang ada di sosmed mereka. Perilaku para siswa membeli pakaian yang 

berlebihan untuk pemenuhuhan keinginan serta gaya hidupnya. Bukan hanya itu 

yang trend saat ini adalah sistem gofood, online shop, gojek, segala hal yang dapat 

diakses dengan gadget dan tidak perlu lagi bepergian jika ingin membeli sesuatu 

serta pembayaran yang dilakukan tanpa antri yang lama serta semua yang 

diinginkan dapat didapatkan melalui internet,menimbulkan perilaku yang 

berlebih-lebihan, bahkan memungkinkan mereka menghabiskan uang pemberian 

orang tua hanya untuk kesenangan seperti makan ditempat  mewah, membeli 

                                                             
 28Meike Yalinda Wati dan Totok Suryanto, “Faktor yang Mendorong Perilaku Konsumtif 

Siswa di Surabaya”, Kajian Moral dan Pendidikan, Vol. 1, No. 4 (2016), h. 109, https://jurnal 

mahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraa/article/view/14163 (Diakses 

pada tanggal 11 November 2019). 
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pakaian branded bahkan adanya permintaan uang lebih yang digunakan untuk 

kebutuhan dengan mengatasnamakan kepentingan sekolah dan mengalihfungsikan 

uang untuk pembelian buku dan bayar uang sekolah untuk hal yang sebenarnya 

tidak terlalu dibutuhkan. Semakin bertambahnya zaman dan semakin canggihnya 

teknologi maka semakin berkembang pula penerapan gaya hidup di dalam 

kehidupan masyarakat perkotaan sehari-hari.
29

 

 Berdasarkan deksripsi masalah diatas, memotivasi peneliti untuk 

melakukan penelitian dan mengangkat masalah ini sebagai topik yang dituangkan 

dalam penulisan skrispsi berjudul “Fenomena Perilaku Konsumsi Dikalangan 

Remaja Muslim Pada Era Digitalisasi (Studi Pada Siswa-Siswi Mandrasah 

Aliyah PondokPesantren Madani Pao-Pao Gowa)” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

 Agar pembaca lebih mudah memahami isi dari penelitian ini dan terhindar 

dari kesalahpahaman serta sebagai tindakan efisiensi waktu dan biaya, maka 

penulis pada penelitian ini akan memberikan batasan dan memfokuskan penelitian 

terhadap hal-hal sebagai berikut: 

a. Perubahan perilaku konsumsi di era digitalisasi  

b. Pandangan ekonomi Islam terhadap perubahan perilaku konsumsi era 

digitalisasi dikalangan remaja muslim pada siswa-siswi Mandrasah Aliyah 

                                                             
 29Nur Laitul Mufidah, “Pola Konsumsi Masyarakat Perkotaan: Studi Deskriptif 

Pemanfaatan Foodcourt Oleh Keluara” Biokultur, Vol. 1, No. 2, (Desember 2012), h. 159, 

http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-05%20jurnal%20nur%20lailatul----Pola%20 

pemanfaatan%20Foodcourt%20oleh%20Keluarga.pdf (Diakses pada tanggal 11 November 2019).  

http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-05%20jurnal%20nur%20lailatul----Pola%20pemanfaatan%20Foodcourt%20oleh%20Keluarga.pdf
http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-05%20jurnal%20nur%20lailatul----Pola%20pemanfaatan%20Foodcourt%20oleh%20Keluarga.pdf
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(MA) Pondok Pesantren Madani Pao-Pao yang tercatat sebagai siswa aktif 

dalam mengikuti proses pembelajaran. 

2. Deskripsi Fokus 

 Berdasarkan pada fokus penelitian tersebut maka dideskripsikan sebagai 

berikut: 

a. Penulis memfokuskan penelitian terhadap perilaku konsumsi dalam Islam 

dengan melihat fenomena perilaku konsumsi yang terjadi di era digitalisasi 

saat ini seperti menjamurnya sistem belanja online, segala hal dapat diakses 

dengan adanya internet tanpa perlu lagi bepergian jika ingin membeli segala 

sesuatu.  

b. Penulis memfokuskan penelitian terhadap dampak di era digitalisasi yang 

memberikan kemudahan serta serba instan melalui kecanggihan teknologi 

menyebabkan dapat terjadinya pergeseran perilaku dan gaya hidup yang 

hedonisme atau berlebih-lebihan dalam aktivitas konsumsi.  

C. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti 

merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu: 

1. Bagaimana fenomena perubahan yang terjadi pada perilaku konsumsi 

siswa-siswi Mandrasah Aliyah Pondok Pesantren Madani Pao-Pao Gowa 

pada era digitalisasi dalam pandangan Islam? 

2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap perubahan perilaku 

konsumsi siswa-siswi Mandrasah Aliyah Pondok Pesantren Madani Pao-

Pao Gowa pada era digitalisasi? 
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D. Kajian Pustaka 

 Kajian pustaka merupakan deskripsi singkat mengenai kajian atau 

penelitian terdahulu yang sudah dilakukan di seputar masalah yang diteliti. 

sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan bukanlah merupakan 

pengulangan atau duplikasi dari penelitian terdahulu.
30

 Dalam kajian pustaka 

penulis telah membaca literatur penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan 

dengan judul penelitian yang akan dilakukan penulis diantaranya: 

 Jurnal oleh Fani Firmansyah dan Maretha Ika Prajawati adapun hasil 

penelitian yang dilakukan beliau bahwa konsumen melakukan pembelian sesuai 

dengan kebutuhan mereka yang beragam dan keinginan yang tidak terbatas. 

Konsumen cenderung terlalu boros dengan mengkonsumsi secara irasional dan 

bahkan menuruti hawa nafsu yang tidak sesuai dengan kebutuhan serta 

bertentangan dengan teori rasionalitas. Dalam Islam dibahas tentang konsumsi 

agar mereka berhati-hati dalam menggunakan kekayaan atau berbelanja. 

Konsumsi Islam harus mengandung maslahah yaitu baik dan bermanfaat sehingga 

apa yang dibelanjakan dapat dimanfaatkan dengan cara terbaik untuk 

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat umum.
31

 

 Jurnal oleh Mohd Zaid Mustafar dan Joni Tamkin Borhan adapun hasil 

penelitian yang dilakukan beliau bahwa masyarakat cenderung mengikuti 

pengeluaran yang berlebihan untuk kesenangan duniawi. Tindakan yang perlu 

                                                             
 30Mudrajat Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi, Bagaimana Meneliti dan 

Menulis Tesis, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 34. 

 31Fani Firmansyah dan Maretha Ika Prajawati, “Toward Ethical Consumer Behavior: 

Islamic Perspective (A Theoretical Framework of Investigating the Determinants)”Journal Of 

Engineering and Technology, Vol. 8, Issue 1, (2019), h. 499, https://www.sciencepubco.com 

/index.php/ijet/issue/view/446 (Diakses pada tanggal 12 November 2019). 
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diperhatikan oleh setiap konsumen muslim seperti yang dinyatakan dalam Islam 

bahwa etika sangat berperan penting dalam menjalankan kegiatan konsumsi, oleh 

karena itu Islam telah memberikan pedoman lengkap tentang perilaku konsumen 

agar lebih termotivasi untuk mencapai kesejahteraan tidak hanya di dunia tetapi 

juga untuk akhirat.
32

 

 Jurnal oleh Brillyan Octaviani Chandra adapun hasil penelitian yang 

dilakukan beliau bahwa perilaku konsumen mahasiswa Ekonomi Islam Fakultas 

Studi Islam, universitas Islam Indonesia secara umum telah sesuai dengan 

perspektif ekonomi Islam, hal tersebut terlihat dari praktik prinsip ekonomi Islam 

dalam konsumsi seperti aqidah, amaliyah, kesederhanaan, spiritual dan prioritas. 

Selain itu perilaku konsumen mahasiswa dipengaruhi oleh lingkungan sosial 

mereka terutama keluarga, tetapi pengaruh lingkungan konsumen belum secara 

signifikan mempengaruhi perilaku konsumen.
33

 

 Berdasarkan pustaka diatas penulis memiliki persamaan yaitu membahas 

mengenai perilaku konsumsi dalam perspektif Islam dengan menekankan sikap 

rasional, memperhatikan maslahah, serta kesederhanaan dalam mengkonsumsi, 

namun yang membedakan adalah belum ada penelitian membahas secara khusus 

mengenai perilaku konsumsi remaja muslim di era digitalisasi. Kebanyakan 

penelitian hanya membahas tentang perilaku konsumsi dalam Islam tanpa 

mengaitkan dengan era digitalisasi saat ini. 

                                                             
 32Mohd Zaid dan Joni Tamkin Borhan, “Muslim Consumer Behavior: Emphasis On 

Ethics From Islamic Perspectiv”Journal Of Scientific Research, Vol. 18, Isue 9, (2013), h. 130, 

https://www.researchgate.net/publication/289779806_Muslim_Consumer_Behavior_Emphasis_on

_Ethics_from_Islamic_Perspective (Diakses pada tanggal 12 November 2019). 

 33Brillyan Octaviani Chandra, “Consumption Behavior Of University Students In Islamic 

Economic Perspective”Journal Of Islamic Economics Lariba, Vol. 2, No. 1 (2016), h. 14, https:// 

journal.uii.ac.id/JIELariba/article/dowload/9667/7827 (Diakses pada tanggal 12 November 2019). 

https://www.researchgate.net/publication/289779806_Muslim_Consumer_Behavior_Emphasis_on_Ethics_from_Islamic_Perspective
https://www.researchgate.net/publication/289779806_Muslim_Consumer_Behavior_Emphasis_on_Ethics_from_Islamic_Perspective
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian pada permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana fenomena perubahan yang terjadi pada 

perilaku konsumsi siswa-siswi Mandrasah Aliyah Pondok Pesantren 

Madani Pao-Pao Gowa pada era digitalisasi dalam pandangan Islam. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap 

perubahan perilaku konsumsi siswa-siswi Mandrasah Aliyah Pondok 

Pesantren Madani Pao-Pao Gowa pada era digitalisasi. 

F. Kegunaan Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi banyak orang baik 

dari peneliti, pembaca maupun penelitian selanjutnya. Adapun kegunaan 

penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berkaitan 

dengan perilaku konsumsi yang sesuai dengan syari’ah khususnya bagi remaja 

muslim serta memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam ekonomi Islam. 

2. Secara praktis  

a. Bagi Pondok Pesantren Madani Pao-Pao Gowa diharapkan penelitian ini 

dapat memberikan gambaran tentang perilaku konsumsi siswa-siswi 

Mandrasah Aliyah Pondok Pesantren Madani Pao-Pao Gowa.  

b. Bagi remaja muslim, diharapkan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan 

dalam melakukan aktivitas konsumsi khususnya Siswa-siswi Mandrasah 
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Aliyah Pondok Pesantren Madani Pao-Pao Gowa agar sesuai dengan prinsip-

prinsip konsumsi dalam Islam.  

c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

sumbangsi untuk pengembangan dan pemahaman pada proses penelitian studi 

Mahasiswa di jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORITIS  

A. Teori Konsumen 

1. Pengertian Perilaku Konsumsi  

 Perilaku merupakan reaksi individual yang terwujud dalam gerakan sikap 

bukan hanya badan atau ucapan.
34

Perilaku mendeksripsikan suatu aktivitas 

seseorang yang bersangkutan baik yang dapat diamati ataupun tidak dapat 

diamati. Manusia berperilaku atau beraktivitas disebabkan adanya kebutuhan. 

Dengan adanya kebutuhan maka akan muncul motivasi atau penggerak, sehingga 

seseorang akan beraktivitas untuk mencapai tujuan dan kepuasan.
35

 Selanjutnya 

Perilaku konsumsi didefinisikan sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam 

kegiatan mendapatkan, mengkonsumsi, menghabiskan termasuk proses yang 

mendahului dan menyusul dari tindakan tersebut. Teori perilaku konsumsi 

menjelaskan tentang bagaimana tindakan konsumen dalam pengalokasian 

pendapatan untuk membeli barang dan jasa yang berbeda-beda guna 

memaksimalkan kesejahteraan mereka.
36

 

 Erat kaitannya istilah perilaku dengan objek pada permasalahan manusia, 

dengan berbagai pendekatan konsep perilaku konsumen terus dikembangkan. 

Aktivitas terbesar manusia salah satunya adalah konsumsi dan mempunyai 

                                                             
 34Sudarsosno, Kamus Hukum, (Jakarta: PT Rinarka Cipta, 2002), h. 355. 

 
35

Okta Nofri, “Analisis Perilaku Konsumsi Dalam Melakukan Online Shopping Di Kota 

Makassar”, Jurnal Manajemen, Vol. 5, No. 1, (Januari2018), h. 115, https://www.researchgate.net 

/publication/326269959_ANALISIS_PERILAKU_KONSUMEN_DALAM_MELAKUKAN_ON

LINE_SHOPPING_DI_KOTA_MAKASSAR (Diakses pada tanggal 11 November 2019). 

 36Henry Sarwono, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, (Jakarta: PT Buku Seru, 2013), h. 68. 
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konsekuensi terhadap banyak hal.
37

 Perilaku konsumsi lebih mengarah kepada 

tindakan dalam mencari, membeli, menggunakan serta menghabiskan produk 

yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan.
38

 Dalam ilmu ekonomi 

mempelajari mengenai kehidupan sosial yang menyangkut perilaku manusia 

bahwa setiap masyarakat memiliki norma, nilai serta aturan tertentu. Secara 

umum perilaku manusia merupakan interaksi manusia dengan lingkungannya 

sebagai bentuk manifestasi hayati bahwa dia adalah makhluk hidup.
39

 

 Perilaku konsumsi mengarah kepada tingkah laku konsumen dimana 

mereka melakukan pencarian dalam membeli, mengevaluasi, menggunakan, serta 

menghabiskan produk.
40

 Perilaku konsumen terjadi beberapa tahap, yaitu tahap 

pertama sebelum pembelian yaitu konsumen mencari informasi tentang produk 

yang diinginkan. Tahap kedua pada saat melakukan pembelian, yaitu tahap ketika 

konsumen melakukan transaksi atau membayar produk yang dibeli. Tahap ketiga 

yaitu setelah melakukan pembelian dimana konsumen menggunakan produk yang 

dibelinya serta mengevaluasi melepas atau membuang produk ketika mereka 

sudah bosan.
41

 

 

                                                             
 37Jenita dan Rustam, “Konsep Konsumsi Dan Perilaku Konsumsi Dalam Islam”, Jurnal 

Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 1 (2017), h. 75, http://journal.febi.uinib.ac.id /index.php 

/jebi/article/dowloadSuppFile/69/74 (Diakses pada tanggal 11 November 2019). 

 38Leon Schifman dan Leslie Lazar, Perilaku Konsumen, (Jakarta: PT. Macanan Jaya 

Cemerlang, 2018), h. 11. 

 39Nur Rianto Arif, Teori Mikro Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 83. 
 40Totok Subianto, “Studi Tentang Perilaku Konsumen Beserta Implikasi Terhadap 

keputusan Pembelian”, Jurnal Ekonomi Modernisasi, Vol. 3, No. 3 (Oktober 2007), h. 168,  

http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO/article/viewFile/945/720 (Diakses pada tanggal 15 

November 2019). 

 41Andi Faisal Anwar dkk, “Tinjuan Sosiologi Ekonomi Terhadap Perilaku Konsumsi 

Masyarakat Kota Makassar Pada Pasar Virtual.”Journal Of Islamic Economic, Vol. 3 No. 1 

(2018), h. 96, http://journal.staincurup.ac.id/indekx.php/alfalah (Diakses pada Tanggal 15 

November 2019). 

http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO/article/viewFile/945/720
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2. Macam-Macam Perilaku Konsumsi 

 Di zaman sekarang ini, gaya hidup modern mengakibatkan kebutuhan juga 

semakin banyak. Hal tersebut berdampak pada perilaku konsumen dalam 

menentukan pembeliannya. Adapun macam-macam perilaku konsumsi dalam 

proses pembelian meliputi:
42

 

a. Pembeli apatis merupakan orang yang dalam membeli sesuatu cenderung tidak 

tertarik dengan harga murah, tidak peduli dengan seberapa bagus barang 

tersebut, dan tidak tertarik membeli apapun sehingga mereka tidak tertarik 

dengan penawaran yang ada. Pembeli jenis ini hanya membeli barang jika 

dibutuhkan, contohnya membeli kebutuhan sembako.  

b. Pembeli aktualisasi diri merupakan tipe pembeli yang harus mengetahui 

dengan jelas apa yang mereka inginkan, berapa jumlah uang yang mereka 

sediakan, dan seberapa besar manfaatnya untuk dibeli. Pembeli seperti ini 

merupakan tipe positif dan cenderung menyenangkan. Contohnya membeli 

buku untuk menambah ilmu pengetahuan. 

c. Pembeli analitis merupakan tipe pembeli yang agak cerewet maka diperlukan 

ekstra kesabaran karena pembeli macam ini sangat detail dan cenderung 

mempertimbangkan apa yang ingin dibeli. Mereka akan terus menerus 

bertanya, hingga membandingkan barang tersebut dengan yang lain maka 

mereka harus mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas sebagai proses 

dalam pembeliannya. Contohnya orang yang membeli gadget, mobil atau 

rumah. 

                                                             
 42Chaerul Anwar, “Macam-Macam Pembeli (Konsumen)”, Dikutip dari http://chanwr93. 

blogspot.co.id /2013/01/macam-macam-pembeli-konsumen.html (Diakses pada tanggal 15 

November 2019). 
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d. Pembeli impulsive merupakan pembelian tanpa disengaja atau tidak 

direncanakan, karena dalam proses pembeliannya tiba-tiba timbul begitu saja 

ketika melihat sesuatu produk. Contohnya anak yang membeli ice krim karena 

melihat penjual es krim yang lewat. 

  Selain itu ada juga gaya hidup yang mempengaruhi perilaku konsumsi, 

karena gaya hidup membantu dalam mendefinisikan nilai-nilai, tindakan, 

kekayaan serta status sosial seseorang. Macam-macam gaya hidup:
43

 

a. Gaya hidup mandiri 

b. Gaya hidup modern 

c. Gaya hidup hedonis 

d. Gaya hidup sehat 

e. Gaya hidup hemat 

f. Gaya hidup bebas 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi  

 Perilaku konsumen dalam keputusan pembeliannya dipengaruhi oleh 

kondisi dan situasi dalam masyarakat atau lingkungannya. Lingkungan yang 

berbeda-beda menyebabkan sikap, selera, kebutuhan, keinginan yangberbeda 

pula.
44

 Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi meliputi:
45

 

a. Faktor kebudayaan. Faktor ini sangat berpengaruh luas dan mendalam 

terhadap perilaku konsumen dan merupakan faktor penentu yang paling 

                                                             
 43Dwi Kresdianto, “Hubungan Gaya Hidu Hedonis Dengan Perilaku Konsumtif Fashion 

Pada Mahasiswa Psikologi UIN Maliki” Skripsi, (Malang: UIN Maliki, 2014), h. 16, http://etheses. 

uin-malang.ac.id/667/2/09410085%20Pendahuluan.pdf (Diakses pada tanggal 11 November 

2019).  

 44Bilson Simamora, Panduan Riset Perilaku Konsumsi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 200), h. 8 

 45Nugroho J Setiadi, Perilaku Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), h. 10 
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mendasar dari keinginan dan perilaku konsumen. Faktor kebudayaan terdiri 

dari: 

1) Budaya (Kultur). Faktor ini merupakan faktor yang paling pokok dan 

sebagai penentu dalam keinginan seseorang, sebab perilaku manusia 

dipelajari, dilihat dari lingkungan sekitarnya mengakibatkan persepsi, 

perilaku, preferensi antara seseorang yang berdomisili pada daerah tertentu 

akan berbeda dengan orang yang berdomisili pada lingkungan lain. 

2) Subbudaya (Subkultur). Disetiap kebudayaan terdiri dari subbudaya yang 

lebih kecil dan lebih spesifik untuk para anggotanya.  

3) Kelas sosial. Kelas-kelas sosial merupakan kelompok yang permanen atau 

bertahan lama, dan berjenjang. Kelas sosial ditunjukkan dengan perbedaan 

yang kasta yang tegas seperti pakaian, rumah dan lain sebagainya. 

b. Faktor sosial. Selain faktor kebudayaan, perilaku konsumen juga dipengaruhi 

oleh faktor-faktor sosial yaitu keluarga rujukan (reference group)
46

. Adapun 

faktor yang meliputi faktor sosial diantaranya:
47

 

1) Kelompok referensi. Kelompok ini berperan langsung atau tidak langsung 

sebagai rujukan dalam penentuan perilaku seseorang. Beberapa 

diantaranya seperti kelompok primer yaitu keluarga dan teman, kelompok 

sekunder cenderung kurang berkesinambungan karena terlihat lebih resmi. 

Dan kelompok asosiatif atau kelompok memisahkan diri karena nilai atau 

perilakunya kurang atau bahkan tidak disukai.  

                                                             
 46Nembah F hartimul, Manajemen Pemasaran, (Bandung: Prama Widya, 2011), h. 36 

 47Nugroho J Setiadi, Perilaku Konsumen, h. 11 
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2) Keluarga. Anggota keluarga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. 

Seperti orang tua, dari orang tualah seseorang mendapatkan agama, 

ekonomi dan dapat merasakan ambisi pribadi nilai atau harga diri.  

3) Peran dan status. Selama hidupnya, umumnya seseorang mempunyai 

partisipasi terhadap keluarga, klub, organisasi. Posisi seseorang dalam 

setiap kelompok dapat menentukan peran dan statusnya. 

c. Faktor pribadi. Faktor pribadi juga secara langsung terhadap perilaku 

konsumsi meliputi:
48

 

1) Umur dan tahapan dalam siklus hidup. Beberapa penelitian 

mengidentifikasi orang-orang dewasa biasanya mengalami transformasi 

tertentu pada saat mereka menjalanu hidup.  

2) Pekerjaan atau kedudukan. Pekerjaan seseorang mempengaruhi keputusan 

dalam pembeliannya terhadap suatu produk.  

3) Keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi sangat mempengaruhi pemilihan 

produk. Yang termasuk dalam keadaan ekonomi yaitu pendapatan, 

tabungan, harta.  

4) Gaya hidup. Pola kehidupan manusia dapat dilihat dari gaya hidupnya 

yang diekspresikan melalui kegiatan, minat dan pendapatannya.  

5) Kepribadian dan konsep diri. Karakteristik setiap orang tentunya berbeda, 

sebab setiap orang mempunyai khas yang dapat mempengaruhi tanggapan 

konsumen terhadap citra dan merek dalam keputusan pembeli. 

                                                             
 48Nugroho J Setiadi, “Perilaku Konsumen”, h. 14 
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d. Faktor psikologis. Kebutuhan yang bersifat psioligis lebih kepada kebutuhan 

untuk diakui, harga diri, dan kebutuhan untuk diterima oleh lingkungannya 

karena kebutuhan tersebut timbul dari keadaan psikologi seseorang.
49

 Adapun 

faktor psikologi meliputi:
50

 

1) Motivasi. Suatu kebutuhan akan berubah menajdi motif apabila kebutuhan 

tersebut telah mencapai tingkat tertentu. Motivasi cukup menekan 

seseorang untuk mengejar kepuasan.  

2) Persepsi. Memilih, merumuskan serta menafsirkan terhadap suatu 

informasi untuk menciptakan suatu gambaran disebut dengan persepsi.  

3) Proses belajar. Proses belajar dalam perilaku manusia menjelaskan 

perubahan yang timbul dari pengalaman dan kebanyakan perilaku manusia 

adalah hasil dari proses belajarnya.  

4) Kepercayaan sikap. Melalui proses belajar seseorang akan mendapatkan 

sikap atau keputusan yang kemudian mempengaruhi perilaku 

konsumsinya. 

B. Perilaku Konsumen Dalam Islam 

1. Pengertian perilaku konsumsi dalam Islam 

 Islam adalah agama yang mengatur segenap perilaku manusia baik itu 

perilaku manusia dengan Allah (Hablum Minallah) maupun perilaku manusia 

dengan manusia (Hablum minan Nas). Perilaku konsumsi dalam Islam adalah 

pilihan-pilihan yang tepat dan baik dalam pemilihan dan penggunaannya supaya 

                                                             
 

49
Bilson Simamora, Panduan Riset Perilaku Konsumsi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 200), h. 12.  
 50Nugroho J Setiadi, Perilaku Konsumen, h. 15. 
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kekayaan dapat dimanfaatkan pada masyarakat banyak.
51

 Syarif Chaundry 

mengartikan perilaku konsumsi dalam pandangan Islam hukumnya adalah boleh 

kecuali melampaui batas maksimal dan batas minimal. Dalam Islam perilaku 

konsumsi selain untuk memenuhi kebutuhan duniawi, juga harus memenuhi 

kebutuhan ukhirawi. Adapun menurut Monzer Kahf, perilaku konsumsi harus di 

didasarkan pada sikap rasional dengan memaksimalkan kemaslahatan.
52

 

 Teori perilaku konsumsi dalam Ekonomi Islam pada hakekat kepemilikan 

bagi umat muslim menyangkut apa yang mereka makan dan keluarkan. Maka 

segala yang diperoleh tidak hanya untuk individualistis tetapi untuk membantu 

orang lain. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Islam akan membawa 

pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya. Konsumsi adalah 

aktivitas ekonomi bertujuan untuk mengumpulkan pahala menuju Falah atau 

kebahagiaan dunia dan akhirat.
53

 Ekonomi Islam dalam pemenuhan kebutuhan 

manusia adalah terbatas, sebab disesuaikan dari kapasitas jasmani setiap individu. 

Contohnya makan dan minum, apabila sehari sudah makan tiga piring nasi dan 

merasa kenyang maka manusia tidak makan lagi sebab jika makan lagi dan 

dipaksa, makanan tersebut tidak terasa enak atau merasakan ingin muntah akibat 

makan terlalu berlebihan.Perilaku manusia dalam tindakan konsumsi pada 

dasarnya hanya untuk memenuhi kebutuhan bukan mengikuti keinginan.
54

 

                                                             
 51Yolanda Hani Putriana dan Atina Shopawati, “Pola Perilaku Konsumsi Islami 
Mahasiswa Muslim Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga Ditinjau Dari Tingkat 

Religiulitas”, JESTT, Vol. 2, No. 7, Juli, (2015), h. 573. https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/  

article/viewFile/643/427 (Diakses pada tanggal 11 November 2019).  
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 53Kurniati, “Teori Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam” Jurnal Ekonomi 
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 Maka dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa perilaku konsumsi 

dalam ekonomi Islam adalah tindakan dalam mencari, menggunakan, 

menghabiskan, serta memanfaatkan barang atau jasa yang tidak hanya untuk 

kepentingan duniawi yang cenderung bersifat individualism tetapi lebih kepada 

kepentingan akhirat dan dapat membantu banyak orang. Menurut Imam Al-

Ghazali, niat sangat penting dalam aktivitas konsumsi agar tidak kosong dari 

makna ibadah. Pada dasarnya Islam memandang perilaku konsumsi dibangun atas 

dua hal yaitu kebutuhan (hajat) dan kegunaan (manfaat).
55

Konsumsi dilakukan 

dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt. hal ini berbeda dengan teori 

ekonomi konvensional yang tidak memisahkan antara kebutuhan (needs) dan 

keinginan (wants) akibatnya konsumen dapat terjebak dalam hedonisme karena 

manusia memaksakan keinginannya dengan beragamnya produk barang dan 

jasa.
56

 

2. Kebutuhan dalam Islam 

Dalam Islam pemenuhan kebutuhan konsumen dibagi menjadi: 

a. Kebutuhan Dharuriyat (Primer) 

 Dharuriyat (primer) adalah kebutuhan utama dan paling penting. 

Kebutuhan ini harus dipenuhi agar manusia dapat hidup dengan layak. Jika tidak 

terpenuhi manusia akan terancam baik di dunia maupun di akhirat. adapun 

kebutuhan ini meliputi menjaga agama (khifdu din), menjaga kehidupan (khifdu 

nafs), menjaga akal (khifdu aql), menjaga keturunan (khifdu nasl) serta menjaga 

                                                             
 55Sumar’in, Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 85. 

 56Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prinsip 

Maqashid Al-Syariah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), h. 162. 
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harta (khifdu mal). Manusia dapat hidup bahagia apabila lima unsure tersebut 

dilaksanakan dengan baik, karena apabila salah satu unsure tersebut diabaikan 

maka akan terjadi ketimpangan bahkan dapat mengancam keselamatanmanusia 

baik di dunia maupun di akhirat.
57

 Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Al-

Baqarah/2:179 

                         

Terjemahnya: 

 “Dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai 

 orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”
58

 

 

 Tafsiran ayat diatas menurut Quraish Shihab yaitu sesungguhnya rahmat 

Allah atas kalian sangat besar dalam perundangan hukum kisas itu, yaitu 

terjaminnya kehidupan yang aman dan tenteram. Karena apabila seseorang yang 

berniat untuk membunuh menyadari risiko kebinasaan diri sendiri dalam 

perbuatan itu, maka ia akan mengurungkan niatnya. Tindak pencegahan yang 

terkandung dalam hukum kisas itulah yang menjamin kelanggengan hidup 

seorang yang hendak melakukan tindak pembunuhan di satu pihak, dan orang 

yang akan menjadi korban di pihak lain. Dan apabila seorang petinggi kaum 

dikisas sebagai ganti dari seorang rakyat jelata yang membunuh, orang yang tidak 

bersalah dihukum karena kejahatan yang dilakukan orang lain, sebagaimana 

terjadi pada masa jahiliah, maka hal ini akan menjadi pemicu fitnah dan 

ketimpangan sistem sebuah masyarakat. Maka orang-orang yang berakal akan 

menerima hukum kisas ini sebab di dalam hukum itu mereka dapat merasakan 

                                                             
 57Jenita dan Rustam, “Konsep Konsumsi Dan Perilaku Konsumsi Dalam Islam”, Jurnal 

Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 1 (2017), h. 79, http://journal.febi.uinib. ac.id/index.php 

/jebi/article/dowloadSuppFile/69/74 (Diakses pada tanggal 11 November 2019).  
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kasih sayang Allah yang mendorong mereka ke jalan ketakwaan dan menepati 

perintah-Nya.
59

 

 Pada surah Al-Baqarah ayat 179 menjelaskan tentang jaminan 

keberlangsungan hidup manusia yaitu hal yang dapat dipetik yaitu tentang 

ketakwaan, dan senantiasa berpikir secara rasional atau menggunakan akalnya 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya maka dengan sikap yang seperti itu lebih 

mendekatkan kepada Allah swt dan mendapatkan kemuliaan serta berkah di sisi-

Nya.  

b. Kebutuhan hajiyat (sekunder) 

 Kebutuhan hajiyat merupakan kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan 

dharuriyat terpenuhi, karena kebutuhan ini adalah kebutuhan penguat dari 

kebutuhan dharuriyat. Maksudnya untuk kebutuhan hajiyat merupakan pelengkap 

untuk mengkokohkan, menguatkan serta melindungi kebutuhan dharuriyat atau 

spesifiknya memudahkan atau menghilangkan kesulitan di dunia. 

c. Kebutuhan tahsiniyat (tersier) 

 Kebutuhan tahsiniyat muncul setelah kebutuhan dharuriyat dan hajiyat 

terpenuhi. Kebutuhan ini apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam kelima 

unsur kebutuhan dharuriyat dan tidak pula menimbulkan masalah. Pada dasarnya 

kebutuhan tahsiniyat untuk memelihara keindahan saja.
60

 

3. Prinsip Dasar Perilaku Konsumsi dalam Islam 

 Islam dalam mengatur konsumsi tujuannya adalah untuk mencapai 

kemanfaatan yang optimal serta terhindar dari penyelewengan kebenaran. Prinsip 

                                                             
 59TafisrQ, “Tafsir Quraish Shihab”, dikutip dari https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-

179#tafsir-quraish-shihab, (Diakses pada tanggal 15 November 2019). 

 60Jenita dan Rustam, Konsep Konsumsi Dan Perilaku Konsumsi Dalam Islam, h. 82 
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konsumsi dalam Islam sebagai rangkuman dari akhlak, akidah dan syariat Islam.
61

 

Adapun ketentuan Islam terhadap konsumsi dikendalikan oleh prinsip sebagai 

berikut:
62

 

a. Prinsip keadilan. Prinsip ini bermakna segala yang dikonsumsi harus jelas 

didapatkan secara halal atau haram serta tidak bertentangan dengan ajaran 

Islam. Sesuai dengan Firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2:168 

                              

           

Terjemahnya: 

 “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 

 terdapat di bumi, dan  janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; 

 karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”
63

 

 

 Tafsiran surah al-Baqarah ayat 168 menurut Ibnu Katsir Allah swt. 

menjelaskan bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Dia dan bahwasanya 

Dia sendiri yang menciptakan, Dia pun menjelaskan bahwa Dia Mahapemberi 

rezeki bagi seluruh makhluk-Nya. Dalam hal pemberian nikmat, Dia menyebutkan 

bahwa Dia telah membolehkan manusia untuk memakan segala yang ada di muka 

bumi, yaitu makanan yang halal, baik, dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak 

membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya. Dan Dia juga melarang mereka 

                                                             
 61Aulia Rahman dan Muh Fitrah, “Perilaku Konsumsi Masyarakat Dalam Perspektif 

Islam Di Kelurahan Barombong Kota Makassar”, Laa Maisyir, Vol. 5, No. 1, Januari (2018), h. 25 
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untuk mengikuti langkah dan jalari syaitan, dalam tindakan-tindakannya yang 

menyesatkan para pengikutnya.
64

 

 Pada surah al-Baqarah ayat 168 menjelaskan bahwa Allah swt. 

memerintahkan hambanya untuk mengkonsumsi yang halal, karena sesuatu yang 

haram sangat dibenci oleh Allah dan merupakan langkah setan dalam menggoda 

manusia. 

b. Prinsip kebersihan. Makna dari prinsip ini yaitu dalam memilih sesuatu harus 

didasarkan pada baik dan cocok untuk dikonsumsi. Seperti tidak kotor, ataupun 

menjijikan yang dapat merusak selera.  

c. Prinsip kesederhanaan. Prinsip ini bermaksud, manusia dalam memenuhi 

kebutuhannya tidak berlebih-lebihan karena sikap tersebut sangat dibenci oleh 

Allah swt. sebab cenderung mengikuti hawa nafsu. Begitupun sebaliknya 

prinsip ini juga melarang untuk bersifat kikir karena dapat menyiksa diri 

sendiri. Islam menghendaki pola konsumsi yang efektif serta efisien. Sesuai 

dengan firman Allah dalam QS. al-A’raf/7 : 31 

                            

         

Terjemahnya: 

 “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) 

 masjid. Makan dan minumlah dan jangan  berlebih-lebihan. Sesungguhnya 

 Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”
65

 

 

                                                             
 64TafisrQ Al-Qur’an, “Tafsir Ibn Katsir” dikutip  dari https://alquranmulia.wordpress.com 

/2015/04/06/tafsir-ibnu-katsir-surat-al-baqarah-ayat-168-169/, (diakses pada tanggal 3 November 

2019). 

 65Kementrian Agama RI, Al-Qur’an & Terjemahnya Untuk Wanita, h. 154. 
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 Tafsiran surah al-A’raf ayat 31 menurut Ibn Katsir yaitu perintah untuk 

berpakaian yang baik sudah jauh sebelum Islam datang. Di dunia timur maupun 

barat masih banyak manusia yang telanjang karena belum mengetahui pakaian. 

Maka turunlah perintah untuk berpakaian yang baik.
66

 

 Surah al-A’raf ayat 31 menjelaskan bahwa Allah swt. memberikan 

perintah untuk mengenakan pakaian yang bersih dan menutupi aurat, dan jika 

seorang muslim mendapatkan fasilitas dari Allah tidak boleh digunakan secara 

berlebihan agar terhindar dari sifat yang buruk dan mengkonsumsi sesuai dengan 

kebutuhan. 

d. Prinsip kemurahan hati. Makna dari prinsip ini yaitu Allah dengan sifat 

kemurahannya memberikan kita nikmat yang sangat banyak, maka dengan sifat 

kemurahan hati yang dimiliki manusia untuk berbagi sebagian apa yang dia 

miliki kepada orang lain.  

e. Prinsip moralitas. Menyangkut sifat moral dalam perilaku konsumsi Islam 

menunjukkan adanya perbedaan antara seseorang yang mengkonsumsi hanya 

untuk kepuasan serta kenikmatan tanpa memperhatikan aturan dalam Islam 

dibandingkan dengan seseorang yang memperhatikan moral dan aturan terkait 

konsumsi dalam Islam. Maka dalam ini moral sangat penting dalam aktivitas 

konsumsi.  

 

 

                                                             
 66TafsirQ, “Tafsir Ibn Katsir” dikutip dari http://www.ibnukatsironline.com/2015/05 

/tafsir-surat-al-araf-ayat-31.html (Diakses pada tanggal 11 November 2019). 
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4. Perilaku Konsumsi Muslim yang Rasional  

 Perilaku konsumsi muslim yang rasional sesuai dengan ajaran agama 

Islam tercipta melalui kondisi:
67

 

a. Seorang konsumen dianggap rasional hanya ketika ia membelanjakan sesuatu 

sewajarnya saja. 

b. Seorang konsumen dapat dikatakan rasional ketika ia membelanjakan tidak 

hanya untuk kebutuhan duniawi tetapi juga untuk akhirat. 

c. Seorang konsumen dianggap rasional ketika ia mengkonsumsi barang-barang 

yang dibolehkan saja dan menghindari barang-barang yang dilarang. 

d. Seorang konsumen dapat dianggap rasional ketika ia memputar hartanya 

dalam bentuk investasi.  

5. Tujuan Konsumsi dalam Islam 

 Aktivitas konsumsi dilakukan bukan untuk memenuhi keinginan tetapi 

kebutuhan. Konsumsi dalam Islam tidak bermaksud untuk menimbun barang atau 

membeli secara tergesa-gesa karena terpengaruh iklan atau tawaran. Islam dalam 

hal konsumsi menekankan harta yang dibelanjakan harus dikeluarkan dalam 

bentuk infak di jalan Alah.
68

 Oleh karena itu untuk memahami tujuan hidup, ada 

hal pokok yang harus diperhatikan yaitu: 

a. Falah berasal dari bahasa arab alfalaha-yuflihu berarti kesuksesan, dan 

kemenangan. Istilah tersebut diambil dalam Al-Qur’an yang dimaknai sebagai 

keberuntungan jangka panjang di dunia dan akhirat. maka falah disini 

                                                             
 67Dede Nurohman, Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Teras, 2011), 

h. 108. 

 68Adiwarman A. Karim, Maqashid Bisnis dan Keungan Islam, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2015), h. 131. 
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ditekankan tidak hanya memerhatikan aspek material tetapi lebih kepada aspek 

spiritual. Hidup manusia menurut Islam adalah untuk mencapai falah yaitu 

kemenangan dunia dan akhirat. konsep falah mengenai kemenangan yang 

sesungguhnya adalah di akhirat. maka segala yang dilakukan berdasarkan 

ketentuan oleh Allah seperti ibadah-ibadah khusus yang berkaitan dengan salat, 

puasa, zakat, dan naik haji, zikir dan lain sebagainya juga ibadah-ibadah umum 

yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. kegiatan dalam bidang ekonomi 

yang berdasarkan prinsip dalam Islam termasuk dalam konsep ibadah yang 

dengannya manusia akan mencapai falah.
69

 

b. Mashlahah berasal dari bahasa arab salaha yang berarti kebaikan atau manfaat. 

Tercukupinya kebutuhan akan memberikan dampak yang disebut dengan 

mashlahah. Mashlaha tidak hanya dapat dirasakan oleh individu tetapi juga 

dapat dirasakan oleh sekelompok orang, oleh karena itu dalam kegiatan 

muamalah memungkinkan untuk memperoleh manfaat sekaligus berkah. Tanpa 

pelaksanaan nilai-nilai Islam dan aktivitas ekonomi hanya akan memberikan 

manfaat atau mashlaha duniawi, tetapi pelaksanaan yang menerapkan aturan 

dan nilai-nilai dalam Islam akan mendatangkan manfaat dan berkah atau 

mashlaha akhirat.
70

 

6. Batasan Konsumsi dalam Islam 

 Konsumsi dalam Islam tidak hanya memperhatikan halal dan haram, tetapi 

juga baik, bersih, cocok, tidak menjijikan, larangan israf, serta hal lain yang 

                                                             
 69Rahmad Hakim, “Penerapan Konsep Ta’dib Dalam Pembelajaran Ekonomi Syariah”, 

Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2, (Agustus 2017), h. 218, http://ejournal.umm.ac.id 

/index.php/JES/article/download/5107/5068 (Diakses pada tanggal 16 Novemner 2019). 

 70Dede Nurohman, Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam, h. 112. 
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diharamkan karena menggunakan cara yang bathil untuk mendapatkan sesuatu 

yang berakibat membahayakan dirinya maupun orang lain.
71

 Perhitungan antara 

pendapatan, konsumsi dan simpanan sebaiknya ditetapkan atas dasar keadilan 

agar tidak melampaui batas seperti terjebak dalam sifat kikir ataupun boros.
72

 

C. Potret Gaya Hidup Modern Remaja Muslim 

 Remaja merupakan aset dan bagian yang sangat penting dalam masyarakat 

karena masa depan bangsa ditentukan oleh keadaan remaja saat ini. Remaja yang 

dimasa peralihan dari masa kanak-kanak dengan suasana hidup penuh dengan 

ketergantungan pada orang tua menuju masa dewasa yang bebas, mandiri dan 

matang.
73

 Termasuk bagaimana individu tersebut menampilkan diri secara fisik. 

Derasnya arus globalisasi membuat remaja saat ini tak terkecuali remaja muslim 

sebagai generasi bangsa harus menunjukkan bahwa mereka mampu menjadi 

agensi budaya yang dapat memilah dan memilih secara kritis sesuai dengan 

syariat Islam.
74

 

 Tak dapat dipungkiri kehidupan modern membuat perubahan-perubahan 

pada diri remaja sangat mencolok seperti perubahan gaya hidup. Gaya hidup 

mempengaruhi perilaku konsumsi. gaya hidup adalah kebutuhan sekunder 

                                                             
 71Yolanda Hani Putriana dan Atina Shopawati, “Pola Perilaku Konsumsi Islami 

Mahasiswa Muslim Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga Ditinjau Dari Tingkat 

Religiulitas”, JESTT, Vol. 2, No. 7, Juli, (2015), h. 573, https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article 

/viewFile/643/427 (Diakses pada tanggal 11 November 2019). 

 72Aulia Rahman dan Muh Fitrah, “Perilaku Konsumsi Masyarakat Dalam Perspektif 

Islam Di Kelurahan Barombong Kota Makassar”, Laa Maisyir, Vol. 5, No. 1, Januari (2018), h. 
29, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/dowload/4944/4405 (Diakses pada 

tanggal 11 November 2019). 

 73Ardilla Saputri dan Risana Rachatan, “Religiulitas dan Gaya Hidup Hedonisme”, Jurnal 

Psikologi, Vol. 12, No. 12, (Desember 2016), h. 59, http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ 

psikologi/article/view/3230 (Diakses pada tanggal 16 November 2019).  

 74Derajat S Widhyarto, “Kebangkitan Kaum Muda Dan Media Baru”, Jurnal Studi 

Pemuda, Vol.3, No. 2, (September 2014), h. 143. https://journal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article  

/viewFile/32030/19354 (Diakses pada tanggal 11 November 2019). 
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manusia yang dapat berubah tergantung pola pikir dan keinginannya. Konsep gaya 

hidup mencerminkan perilaku seseorang yang dilihat melalui aktivitasnya, apa 

yang diminati serta citra terhadap dirinya yang menyangkut status sosial. Salah 

satu bentuk dari perubahan gaya hidup adalah adanya keinginan agar penampilan, 

gaya dan tingkah laku dapat menarik perhatian dan karena ingin diakui 

eksitensinya. Dalam kehidupan modern masyarakat perkotaan menuntut gaya 

hidup konsumsi yang serba cepat dan instan.
75

 Kondisi yang terjadi benar-benar 

menunjukkan perubahan yang luar biasa, budaya praktis dan instan benar-benar 

menjadi praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga menyuburkan model 

belanja online yang berbasis aplikasi.
76

 

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba cepat dan 

instan menjadikan timbulnya perilaku konsumtif yang berlebihan. Remaja 

melakukan hal tersebut agar tidak ketinggalan zaman. Kondisi yang terjadi benar-

benar menunjukkan perubahan yang luar biasa, budaya praktis dan instan benar-

benar menjadi praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga menyuburkan model 

belanja online yang berbasis aplikasi. Bukan hanya itu tayangan yang dilihat di 

media sosial, konsumen cenderung meniru perilaku idolanya dalam bentuk 

menggunakan segala sesuatu yang dipakai oleh idolanya. Dan apabila remaja 

tersebut tidak melakukan konsumtif yang berlebihan akan dikucilkan dari teman 

                                                             
 75Nur Lailatur Mufidah, “Pola Konsumsi Masyarakat Perkotaan”, Jurnal Biokultur, Vol. 

1, No. 2, (Juli 2012), h. 158, http://www.journa.unair.ac.id/download-fullpapers-05%20jurnal%20  

nur%20lailatul--   Pola%20pemanfaatan%20Foodcourt%20oleh%20Keluarga.pdf (Diakses pada 

tanggal 11 November 2019).  

 76Nyoman Sri Sumbawa, Ni Wayan Widhiastini, Transformasi Perilaku Konsumen Di 

Era Revolusi 4.0, h. 131.  
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sepergaulan jadi mereka berperilaku konsumtif hanya untuk menunjukkan status 

sosial.
77

 

 Adanya paradigma yang berkembang di kalangan remaja bahwa semua 

yang datang dari barat itu bagus dan unggul. Padahal belum tentu semua itu bisa 

diterima khususnya di Indonesia yang mayoritas beragama muslim. Pertama, sifat  

individualisme yaitu sifat yang mementingkan diri sendiri, hal tersebut jelas 

bertentangan dengan ajaran Islam yang mengutamakan sikap kebersamaan. Kedua 

hedonisme yang gemar untuk berfoyah-foyah atau sikap yang berlebih-lebihan 

dalam menggunakan sesuatu. Agama hanya dipandang sebagai proses yang 

bertentangan dengan kesenangan dunia. Hal tersebut juga sangat bertentangan 

dengan ajaran Islam yang melarang hidup berlebih-lebihan karena dapat 

menimbulkan kemubaziran dan sifat buruk lainnya. Sikap dapat mengubah 

perilaku dalam keputusannya dalam pembelian tidak menutup kemungkinan 

remaja muslim di era canggih saat ini juga menunjukkan perubahan sikap menuju 

gaya hidup hedonisme.
78

 Adapun karakteristik dari sikap berlebih-lebihan 

meliputi:
79

 

1. Membeli produk karena iming-iming hadiah. 

2. Membeli produk karena kemasannya menarik. 

3. Membeli produk karena menjaga penampilan. 

                                                             
 77Meike Yalinda Wati dan Totok Suryanto, “Faktor yang Mendorong Perilaku Konsumtif 

Siswa di Surabaya”, Kajian Moral dan Pendidikan, Vol. 1, No. 4, (2016), h. 108, https://jurnal 
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4. Membeli produk berdasarkan pertimbangan harta bukan manfaat. 

5. Membeli produk hanya karena menjaga simbol atau status. 

6. Memakai produk karena unsure konformitas terhadap model yang 

mengiklankan produk. 

7. Munculnya penilaian bahwa membeli produk dengan harga yang mahal 

akan menimbulkan rasa percaya diri. 

8. Keinginan mencoba lebih dari 2 produk yang sejenis. 

 Remaja saat ini dihadapkan pada gaya hidup yang modern yang 

mempengaruhi perilaku konsumsinya. Gaya hidup adalah kebutuhan sekunder 

manusia yang dapat berubah tergantung pola pikir dan keinginanya. Konsep gaya 

hidup mencerminkan perilaku seseorang yang dilihat melalui aktivitasnya, apa 

yang diminati serta citra terhadap dirinya yang menyangkut status sosial.
80

 Gaya 

hidup yang semakin berkembang juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi 

dan informasi. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Asosiasi Pengguna 

Jaringan Internet di Indonesia (APJII) bahwa 60 persen pengguna internet di 

Indonesia menggunakan gagdetnya untuk melakukan transaksi online shopping.
81

 

 Dengan berbagai keungulannya bisnis online adalah fitur yang gampang 

diakses dimana saja, banyak pilihan produk dan dapat membandingkanharga 

dengan mudah, banyak pilihan cara bayar, harga diskon dan bisa diakses 24 jam. 

Hal ini memudahkan konsumen kalangan remaja yang rata-rata memiliki gagdget 

                                                             
 80Nyoman Sri Sumbawa, Ni Wayan Widhiastini, Transformasi Perilaku Konsumen Di 
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untuk mengakses online shop yang diinginkannya, serta konsumen juga tidak 

terburu-buru dalam berbelanja karena internet tidak tutup kecuali website sedang 

down.
82

 

D. Perilaku Konsumsi Era Digitalisasi  

 Era digital tentunya membawa angin baru bagi, banyak polemik dan tidak 

sedikit yang mendukung perkembangan via digital. Era digital adalah istilah dari 

media baru yang digunakan dalam memunculkan jaringan internet khususnya 

teknologi informasi dan komputer. Kemajuan digital sangat berkembang dengan 

pesat. Beberapa keunggulan yang dimiliki internet terutama dari segi efisiensi 

mampu merubah cara menjual dan membeli. Hal ini juga yang mempengaruhi 

perilaku konsumen dari berbelanja offline menjadi berbelanja online. Namun 

disisi lain masih banyak orang yang tidak memanfaatkan era digital sebagai hal 

yang positif. Banyak yang terjebak dalam menggunakan internet dengan tidak 

manusiawi seperti kemunduran atau bahkan kehilangan etika, moral dan budaya.
83

 

 Meningkatnya penetrasi internet tidak terlepas dari pengaruh popularitas 

sosial media dikalangan para penggunanya khususnya remaja. Adanya sosial 

media mereka bebas mengunggah apapun aktivitas mereka sehari hari, termasuk 

makan dimana, membeli pakaian di online shop mana yang memberikan kepuasan 

tersendiri yang dapat berdampak pada gaya hidup yang mulai bergeser dari ajaran 
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agama.
84

 Di era digitalisasi ini benar-benar memberikan budaya praktis, instan 

sehingga menyuburkan model belanja online, delivery makanan yang berbasis 

aplikasi, ojek dan taksi online. Namun hal ini dapat berdampak pada 

berkurangnya interaksi sosial dengan sesama karena merasa cukup dengan 

perangkat teknologi informasi. Tidak dapat dipungkiri teknologi memang sangat 

dibutuhkan masyarakat karena kemajuan teknologi menunjukkan perkembangan 

peradaban manusia akan tetapi dalam penggunaannya harus tetap sejalan dengan 

norma-norma agama yang berlaku.
85

 

 Kehadiran internet, gadget seakan menjadi kebutuhan pokok bagi 

masyarakat khususnya generasi millennial saat ini. Bagi mereka kemudahan yang 

ditawarkan jauh lebih banyak daripada menyadari atas kemungkinan dampak 

negative yang ditimbulkan.
86

 Remaja pada umunya selain menggunakan gadget 

untuk komunikasi tetapi juga untuk berbelanja yang menunjang penampilan. Di 

kalangan remaja mode dipandang sangat penting untuk menunjang penampilan. 

Segala yang dilihat melalui iklan membentuk perubahan pada diri mereka dengan 

mengikuti mode yang beredar. Padahal mode itu sendiri selalu berubah sehingga 
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remaja tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya.
87

 Adapun faktor-faktor 

yang berperan terhadap era digitalisasi meliputi: 

1. Globalisasi  

 Era globalisasi merupakan era yang saat ini tengah perkembang dengan 

pesat. Globalisasi adalah ketergantungan dan ketertarikan antar manusia, bangsa 

dan diseluruh bagian dunia melalui perjalanan investasi, perdagangan serta 

budaya populer yang menjadikan batas negara menjadi sempit. Globalisasi telah 

merambah hampir ke semua bidang kehidupan manusia, dan menimbulkan 

beberapa konsekuensi karena disamping kemudahan yang diberikan, diantaranya 

ada kenyataan bahwa suatu kelompok kehidupan manusia, peradaban, agama, 

tradisi dan jenis-jenis kegiatan lainnya, tidak dapat lagi terlepas dari masyarakat 

dunia. Semua berada dalam masyarakat dunia yang satu, masing-masing 

terpengaruh oleh, dan, atau mempengaruhi kehidupan dan perjalanan dari yang 

lain. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang 

harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk 

kepentingan kehidupan.
88

 

 Dampak globalisasi sangat kelihatan di kota-kota besar karena 

perkembangan pembangunan khusunya di bidang ekonomi semakin pesat. Oleh 

karen itu terjadilah pergeseran pola perilaku konsumsi masyarakat. Perubahan 

pada adanya globalisasi juga terjadi pada remaja. Era globalisasi saat ini 

cenderung merubah gaya  hidup seseorang termasuk pola konsumsi dalam 
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berbelanja pakaian. Sebenarnya tujuan manusia untuk berpakaian dalam Islam 

adalah untuk menutup auratnya serta menjaga kesehatan kondisi fisik manusia. 

Namun pada kenyataannya seiring dijumpai seseorang yang berbelanja pakaian 

demi mempertimbangkan kepuasan atau kesenangan seseorang tersebut semata 

demi menjaga gengsi, perilaku seperti ini cenderung lebih mementingkan 

keinginan semata daripada kebutuhan.
89

 Perubahan perilaku konsumsi masyarakat 

di pada abad globalisasi terdapat konsep kapitalisme didalamnya yakni sebuah 

kondisi yang di dalamnya hampir semua energi dipusatkan bagi pelayanan hawa 

nafsu.
90

 

2. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

 Tidak dimunafikkan bahwa teknologi sangat dibutuhkan masyarakat 

terutama Indonesia. Teknologi saat ini semakin berkembang terutama di zaman 

globalisasi. Perkembangan teknologi pun semakin memudahkan dalam berbagai 

bidang telekomunikasi. Kita dapat dengan mudah dan cepat memperoleh 

informasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Berbagai inovasi 

telekomunikasi semakin banyak contohnya handphone yang dulu hanya dipakai 

                                                             
 89Nur Laitul Mufidah, “Pola Konsumsi Masyarakat Perkotaan: Studi Deskriptif 

Pemanfaatan Foodcourt Oleh Keluara” Biokultur, Vol. 1, No. 2, (Desember 2012), h. 161, 
http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-05%20jurnal%20nur%20lailatul----Pola %20 

pemanfaatan%20Foodcourt%20oleh%20Keluarga.pdf  (Diakses pada tanggal 15 November 2019). 

 90Rabiah Jamil, dkk, “Perilaku Konsumerisme Pengunjung Mall Lippo Plaza Kota 

Kendari”, Neo Societal, Vol. 3, No. 2, (2018), h. 518, https://media.neliti.com/media/publications  

/245876-perilaku-konsumeris-pengunjung-mall-lipp-a35d4c1f.pdf (Diakses pada tanggal 20 

November 2019). 
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untuk keperluan menelfon dan mengirim pesan sekarang memiliki manfaat yang 

banyak seperti untuk mengakses internet.
91

 

 Herbert Marcus merupakan salah satu tokoh generasi pertama Mahzab 

frankfurt, dimana mahzab ini berasal dari kelompok pemikir yang muncul dari 

lingkungan Institut fur Sozialforchung (Universitas Frankfurt) berpendapat bahwa 

teknologi dianggap dapat mengancam keberlangsungan hidup karena teknologi 

dapat menjajah masyarakat dengan dalih memudahkan segala urusan kehidupan 

yang bermasalah, segala masalah dapat diselesaikan dengan teknologi seolah-olah 

teknologi menjadi agama baru bagi masyarakat. Pada akhirnya masyarakat akan 

bekerja untuk mendapatkan teknologi. Kemajuan teknologi ini sebagai alat 

kapitalisme hadir untuk membantu manusia mengikis kekosongan pribadinya, 

masyarakat dijadikan konsumen yang sebetulnya mereka sendiri yang menjadi 

bahan konsumsi pasar. Teknologi memang menjanjikan kemajuan. Siapa saja 

mengakses teknologi maka ia akan memiliki sedikit atau banyak kemajuan ke arah 

entah dalam bentuk apapun. Seseorang tidak akan ketinggalan informasi mana 

kala ia menggenggam teknologi. Teknologi telah mempengaruhi gaya hidup dan 

bahkan teknologi juga menjadi gaya hidup itu sendiri.
92

 

3. Iklan 

 Dalam kamus ilmiah populer Media Massa berasal dari dua kata 

yangdigabungkan menjadi satu yang berarti suatu wadah penyampain informasi 

                                                             
 91Olivia M Kaparang, “Analisa Gaya Hidup Remaja dalam Mengitimitasi Budaya KPOP 

Korea Melalui Televisi (Studi pada Siswa SMA 9 Manado)”, Acta Dunia, Vol. 2, No. 2, (2013), 

h.2, https://www.neliti.com/publications/93464/analisa-gaya-hidup-remaja-dalam-mengimitasi-

budaya-pop-korea-melalui-televisi (Diakses pada tanggal 19 November 2019). 

 92Muhammad Ngafifi, “Kemajuan Teknologi Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif 

Sosial Budaya”, Jurnal Pembangunan Pendidikan, Vol. 2, No. 1, (2014), h. 38, https:// 

journal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/view/2616 (Diakses pada tanggal 19 November 2019). 
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secarabesar-besaran kepada orang banyak.
93

 Media Massa sendiri terbagi menjadi 

dua yaitu media cetak dan media elektronik, keduanya berperan sama-sama 

menyampaikan sesuatu hal kepada masyarakat secara besar-besaran dalam jumlah 

wadah yang sangat banyak. Periklanan dianggap mampu menstimulasi konsumsi 

dan aktivitas ekonomi serta memperagakan gaya hidup dan orientasi nilai tertentu. 

Setiap saat konsumen dihadapkan pada begitu banyak tampilan iklan dari berbagai 

media baik itu media cetak, media elektronik maupun yang berbasis internet. 

konsumen yang lebih luas tanpa terhalang oleh batas geografis. Konsumen 

percaya bahwa merek yang diiklankan secara besar-besaran pasti menawarkan 

”nilai baik.”. Dalam kaitanya dengan mode Barat dan trend peran media massa 

sekarang ini pada era globalisasi sebagai jembatan tanpa filter yang 

menghubungkan mode barat menuju trend masyarakat Indonesia. Modernisasi di 

Indonesia sangat cepat bahkan sampai kepelosok-pelosok melalui media yang 

menayangkan iklan disetiap saat yang memberi gambaran kepada masyarakat 

bagaimana gaya hidup manusia moderen. Kehidupan sekarang tayangan iklan 

telah membujuk masyarakat bahwa kehidupan menjadi lebih bermakna jika 

menggunakan, tepatnya mengkonsumsi barang dan jasa yang dimaksud.
94

 

 

 

 

                                                             
 93Widodo, dkk, Kamus Ilmiah Populer, (Yogyakarta: Absolut, 2002), h. 413. 

 94Kartika Imasari dan Cen Lu, “Pengaruh Media Periklanan Terhadap Pengambilan 

Keputusan Siswa SMU Untuk Mendaftar Di Universitas Kristen Maranata: Sikpa Konsumen 

Sebagai Variabel (Studi Kasus Siswa SMU Bandung”, Jurnal Bisnis Dan Ekonomi, Vol. 17, No. 2, 

(September, 2010), h. 109, https://media.neliti.com/media/publications/24274-ID-pengaruh-media-

periklanan-terhadap-pengambilan-keputusan-siswa-smu-untuk-mendaft.pdf (Diakses pada tanggal 

19 November 2019). 
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E. Kerangka Berpikir 

 Seiring berjalannya waktu era digitalisasi telah merambah sangat cepat, 

merubah kehidupan menjadi modern termasuk berubahnya perilaku konsumsi. 

Perilaku konsumsi masyarakat saat ini tak mengenal batas usia khususnya remaja 

yang gampang terpengaruh oleh arus globalisasi dan membuat dirinya berusaha 

mendapatkan karakteristik masyarakat modern. Perubahan perilaku konsumsi 

terjadi lebih cepat karena masuknya teknologi.  

 Remaja yang dalam tahap memasuki masa dewasa tak terkecuali remaja 

muslim karena mayoritas penduduk Indonesia beragama muslim juga ikut terbawa 

oleh arus globalisasi. Fenomena di era saat ini gadget tidak lagi hanya digunakan 

hanya untuk komunikasi tetapi lebih kepada pemenuhan konsumsi. Namun dalam 

perilaku konsumsi masih banyak yang mengabaikan prinsip-prinsip konsumsi 

dalam Islam yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, 

prinsip kemurahaan hati dan prinsip moralitas. Kelima prinsip tersebut harus 

selalu diingat agar tercapainya tujuan dari konsumsi itu sendiri yaitu maslahah.  

Era saat ini dengan segala kecanggihan yang memberikan kemudahan dan serba 

instan dapat menimbulkan perilaku matrealistis dan realitanya atau setidaknya 

menipiskan standar kultural dan religious menjadi gaya hidup yang hedonisme 

atau terksesan berlebih-lebihan (Israf) karena lebih mengutamakan eksitensi dan 

pengakuan status sosial.    

Berdasarkan uraian diatas kerangka berpikir penelitian ini sebagai berikut: 
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Era digitalisasi  

    Remaja muslim  

     Perilaku Konsumsi  

Prinsip  

keadilan 

Prinsip  

kebersihan 

Prinsip 

kesederhanaan  

Prinsip  

kemurahan hati  

Prinsip  

moralita

s 

    Israf 

   Maslahah  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

  Perilaku Konsumsi Islam 

Mubazir  Kikir 

   Mafsadah  
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis  Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, 

maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah metode pengkajian suatu data atau suatu metode yang digunakan pada 

penelitian terhadap suatu masalah yang tidak menggunakan statistik. Format 

kualitatif lebih tepat digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang 

membutuhkan studi mendalam.
95

 

2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Madani Pao-Pao Gowa yang 

terletak di Jl. Bontotangnga, Paccinongang, Kecamatan. Somba Opu, Kabupaten. 

Gowa, Sulawesi Selatan. Penulis tertarik untuk mengetahui dampak era 

digitalisasi terhadap perilaku konsumsi dikalangan remaja muslim khususnya 

mereka yang mengeyam pendidikan dipesantren. 

B. Pendekatan Penelitian 

 Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang menyajikan, menggambarkan, 

meringkas berbagai kondisi, situasi, fenomena yang ada di masyarakat serta 

                                                             
 95M Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif(Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik), 

(Jakarta: Kencana, 2007), h. 69. 
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menarik realitas sebagai cirri, karakter, sifat atau gambaran mengenai kondisi, 

situasi atau fenomena tertentu.
96

 

C. Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari data yang diperoleh. Data 

digunakan untuk penyusunan informasi. berupa fakta atau angka dari hasil 

pencatatan.
97

 Adapun subjek penelitian yaitu dimana subjek tersebut diambil 

datanya dan kemudian disimpulkan, atau sejumlah subjek yang akan diteliti dalam 

suatu penelitian.   

 Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut: 

1. Data primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan 

menggunakan metode pengumpulan data original.
98

 Data primer diperoleh 

langsung dari informasi atau responden melalui wawancara yang dalam penelitian 

ini adalah Siswa-Siswi Mandrasah Aliyah Kelas 11 Pondok Pesantren Madani 

Pao-Pao.  

2. Data sekunder 

 Data sekunder adalah pengambilan data dalam bentuk dokumen-dokumen 

yang telah ada ataupun literatur bacaan yang ditemukan peneliti secara tidak 

                                                             
 

96
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualtitaif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), h. 2 

 97Saifuddin Anwar, Metode Penelitian, (Yogyaarta: Pustaka Belajar, 1998), h. 34. 

 98Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 2003) h. 

148. 
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langsung yang dapat memperkaya data primer.
99

 Data ini berupa buku-buku, 

jurnal penelitian, atau artikel yang berhubungan dengan materi penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data sebagai alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dipandang sangat membantu dalam melaksanakan penelitian 

dan sangat mempengaruhi keberhasilan suatu penelitian.
100

 Adapun instrument 

penelitian yang digunakan meliputi: 

1. Observasi  

 Observasi digunakan untuk mendapatkan hasil pengamatan. Pengamatan 

yang dilakukan terhadap keadaan, kondisi, situasi, kegiatan, proses atau 

penampilan tingkah laku seseorang.  

2. Wawancara  

 Wawancara adalah suatu pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari sumbernya. Wawancara dibagi menjadi dua yaitu 

wawancara terstrutur dan tidak terstruktur. Adapun wawancara yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur 

semua pertanyaan telah dirumuskan sebelumnya dengan cermat dan pewawancara 

dapat menggunakan daftar pertanyaan itu sewaktu melakukan wawancara.
101

 

Adapun yang akan penulis wawancarai pada penelitian ini yaitu siswa-siswi 

Mandrasah Aliyah Negeri Pondok Pesantren Madani Pao-Pao Gowa. 

 

                                                             
 99Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2013), h. 21 

 100Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 320 
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3. Dokumentasi  

 Dalam penelitian ini sangat diperlukan dokumentasi agar penelitian 

tersebut efektif dan akurat. Dalam hal ini peneliti menggunakan laptop yang 

berfungsi sebagai alat perekam dan kamera.  

E. Teknik Analisis Data 

 Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan teknik 

deskriptif. Teknik analisis deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

analisis non statistik.Penulis menempuh 3 (tiga) cara dalam mengelola data 

penelitian ini:
102

 

1. Reduksi data (data reduction)   

 Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang hal-hal yang dianggap 

kurang penting atau tidak perlu. Reduksi data bermaksud untuk menentukan data 

ulang sesuai dengan permasalahan penelitian.  

2. Penyajian data (data display)  

 Penyajian data yaitu data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk 

uraian singkat berupa teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut 

maka data akan mudah dipahami sehingga memudahkan rencana kerja 

selanjutnya.  

3. Verifikasi data (conclution drawing/verification)  

 Verifikasi data yaitu penarikan kesimpulan yang sudah disajikan, 

dianalisis secara kritis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dilapangan. Dalam 
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penelitian ini dipakai untuk penentuan hasil akhir dari keseluruhan permasalahan 

dapat dijawab sesuai dengan kategori data dan masalahnya. Pada bagian ini akan 

muncul kesimpulan-kesimpulan dari data hasil penelitian. 

F. Uji Keabsahan Data 

 Dalam menguji keabsahan data yang digunakan teknik triangulasi yaitu 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.  Uji  

trianggulasi asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui 

pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan interview atau 

menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang 

telah diperoleh dengan kedua metode tersebut. Begitu pula hasil-hasil analisis data 

yang dilakukan penelitian akan lebih akurat apabila dilakukan uji keabsahan.
103

 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan 

data triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode.  

1. Tringulasi dengan sumber 

 Tringulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 

membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang 

                                                             
 103Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, h. 203.   
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tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, atau 

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
104

 

2. Tringulasi dengan metode 

 Tringulasi dengan metode yaitu dengan melakukan pengecekan hasil 

penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, 

observasi, dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid 

sehingga. Pada tringulasi dengan metode terdapat dua strategi, yaitu pengecekan 

derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data 

dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang 

sama.
105
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Mandrasah Aliyah Madani Pao-Pao Gowa 

Dalam era globalisasi, kesadaran akan pengembangan sumber daya 

manusia (SDM) merupakan fokus perhatian yang telah menjadi isu nasional yang 

senantiasa bergema dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rangka 

mewujudkan tanggung jawab yang besar tersebebut, pendidikan memegang peran 

yang sangat urgen dan sentral, karena esensi dari tujuan pendidikan adalah 

meningkatkan kualitas manusia yang berkepribadian, terampil, produktif, 

profesional dan bertanggung jawab.  

Demi turut andil dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional seperti 

yang disebutkan di atas, UIN Alauddin Makassar juga mengambil bagian pada 

lembaga pendidikan tingkat lanjutan dan menengah (setingkat SMP dan SMA). 

Membentuk yayasan, yakni yayasan keluarga besar UIN Alauddin Makassar yang 

secara eks-ofisio diketahui oleh rektor UIN Alauddin Makassar. Yayasan ini 

berdiri secara resmi berdasarkan akte pendirian yayasan No. 29 Tahun 2001, 

tanggal 20 Maret 2001 yang diketahui oleh Prof. Dr. H. Abd. Muin Salim selaku  

rektor pada saat itu (1998-2002).  

Kehadiran yayasan ini merupakan titik awal terbentuknya lembaga 

pendidikan tingkat dasar dan menengah yang diberi nama dengan Pesantren 

/Madrasah Madani Alauddin Pao-Pao. Untuk mengetahui bagaimana pendirian 
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lembaga ini dapat dilihat pada penerbitan SK dan kegiatan lainnya secara 

kronologis dan dapat dilihat sebagai berikut: 

a. SK (rektor selaku ketua yayasan) Nomor 28 tahun 2001 tentang panitia 

pembangunan Madrasah Tsanawiyah Madani Pao-Pao Kab.Gowa dengan 

mengangkat Prof. Dr. Bahaking Rama, M.S sebagai ketua. Berdasarkan SK 

inilah pada tanggal 21 Januari 2001 di ruang Pembantu Rektor III dilakukan 

pertemuan panitia untuk menetapkan rencana pembangunan 

pesantren/Madrasah Madani Pao-Pao Gowa.  

b. Pada tanggal 21 Juni 2001 terbit SK Rektor No. 83 Tahun 2001 tentang 

pelaksanaan pembangunan Pesantren/Madrasah Tsanawiyah Madani 

Alauddin Pao-Pao, SK inilah sekaligus mencabut SK Retor IAIN Alauddin 

No. 28 tahun 2001 tentang panitia pelaksana pembangunan Madrasah 

Tsanawiyah Madani Pao-Pao IAIN Alauddin di Kab.Gowa.  

c. SK badan pengurus Yayasan Keluarga Besar IAIN Alauddin No. 02 tahun 

2001 tanggal 1 September 2001 tentang pendirian/pembukaan pesantren dan 

madrasah Madani Alauddin Pao-Pao Gowa. SK ini memutuskan: pertama: 

mendirikan/membuka pesantren dan madrasah Madani Alauddin di Pao-Pao 

Gowa, kedua: penerimaan siswa baru mulai tahun ajaran 2001/2002. 

d. SK badan pengururs yayasan Keluarga Besar IAIN Alauddin No. 02 tahun 

2001 tanggal 9 oktober 2001 tentang tim persiapan pembukaan pesantren dan 

madrasah Madani Alauddin Paopao dengan mengangkat Drs. Chaeruddin B 

sebagai ketua dan Drs. Sulaiman Saad, M.Pd sebagai sekretaris. SK ini 
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menetapkan antara lain membentuk tim persiapan pembukaan Madrasah dan 

pesantren Madani Alauddin Paopao Kab. Gowa. 

e. Tanggal 22 Oktober 2001 tim persiapan pembukaan pesantren dan Madrasah 

Madani Alauddin Paopao Gowa mengadakan pertemuan anggota untuk 

menindaklanjuti SK Badan Pengurus Yayasan dan selanjutnya: 

1) Membuat dan mempersiapkan rancangan kurikulum madrasah.  

2) Membuat lembar informasi.  

f. Tanggal 22 Nopember 2001 bertepatan di ruangan PR III IAIN Alauddin, tim 

persiapan pembukaan pesantren dan madrasah Madani Alauddin Paopao 

Gowa mengadakan pertemuan dengan tim pengarah membahasa konsep 

kurikulum dan lembar informasi.  

g. Tanggal 14 Januari 2002 tim persiapan pembukaan pesantren dan madrasah 

Madani Alauddin Paopao Gowa mengadakan seleksi calon tenaga guru 

bersama tim calon penguji, hasilnya di umumkan pada tanggal 1 April 2002.  

h. Bulan April-Juni 2002 mengadakan sosialisasi ke masyarakat dengan 

kegiatan sebagai berikut: 

1) Menyurat ke mesjid-mesjid dan sekolah-sekolah yang berada di 

Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang berisi informasim 

keberadaan sekolah/madrasah dan pengumuman penerimaan siswa baru.  

2) Mengunjungi sekolah-sekolah (SD) yang berada disekitar lokasi 

Madrasah Madani Alauddin paopao Gowa dan bertemu langsung dengan 

siswa kelas VI.  
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3) Mengirim surat ke orang tua siswa yang anaknya sedang mengikuti ujian 

akhir nasional. 

i. Tanggal 27 Juni 2002 diadakan pertemuan antara pengurus yayasan dengan 

para guru yang lulus seleksi di gedung Madrasah Tsanawiyah Madani 

Alauddin dan menyiapkan formulir pendaftaran.  

j. Tanggal 24 Juni- 24 Juli 2002 mulai membuka kantor dan membuka 

pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2002-2003 dan sempat menjaring siswa 

sebanyak 36 orang dan mereka inilah yang menjadi siswa perdana.  

k. Tanggal 26 Juni 2002 diadakan pertemuan di ruang rapat senat IAIN 

Alauddin antara pengurus yayasan Keluarga Besar IAIN Alauddin Paopao 

dengan tim persiapan.  

l. Tanggal 3 Juli 2002 diadakan pertemuan guru-guru yang lulus dalam seleksi 

guna membicarakan materi orientasi siswa.  

m. Tanggal 15 Juli 2002 mulai membuka sekolah dan mengadakan persiapan 

masa orientasi siswa baru yang dibuka secara resmi pada tanggal 17 Juli 2002 

oleh pengurus yayasan dengan jumlah 36 orang siswa dengan rincian 24 

orang laki-laki dan 12 orang perempuan. 

n. Tanggal 12 Juli 2002 mengikuti upacara peresmian penggunaan gedung 

madrasah dan pembukaan secara resmi tahun ajaran 2002-2003 oleh bupati 

KDH. Tk. II Kab. Gowa dan secara formal berakhir tugas tim persiapan.  

o. SK badan pengurus yayasan Keluarga Besar IAIN Alauddin No. 4 Tahun 

2002 tertanggal 1 agustus 2002 tentang pengangkatan direktur, kepala 
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madrasah, wakamat dan tata usaha madrasah/pesantren Madani Alauddin 

Paopao.  

p. Yayasan Keluarga Besar IAIN Alauddin berubah nama menjadi yayasan 

Keluarga Besar UIN Alauddin seiring dengan perubahan IAIN menjadi UIN 

Alauddin sesuai Peraturan Presiden No. 57 tahun 2005.  

2. Pengembangan Kerjasama 

Untuk lebih mendorong pengembangan proses belajar mengajar, 

Madrasah/Pesantren Madani telah melakukan kerjasama dengan madrasah-

madrasah lebih baik yang ada di Kabupaten Gowa maupun madrasah-madrasah di 

luar kabupaten Gowa. 

Dalam rangka startegi pengembangan madrasah dan merealisasikan visi 

dan misinya makan sejak awal berdirinya tahun 2001 Madrasah/Pesantren Madani 

telah menjalin kerjasama dengan berbagai madrasah dan lembaga/instansi lain 

yang terkait sebagai berikut:  

Madrasah yang masuk dalam kelompok KKM tingkat Tsanawiyah maupun 

tingkat Aliyah: 

a. Madrasah Aliyah Syekh Yusuf (Induk) 

b. Madrasah Aliyah Pesantren Badrul Ulum Bontorea Pallangga 

c. Madrasah Aliyah Pesantren Badrul Ulum Bori Siallo Parangloe 

d. Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pesantren Tombolo Pao 

e. Madrasah Aliyah Bonto Te’ne Tinggi Moncong 

f. Madrasah Aliyah Guppi Ranaloe 

g. Madrasah Aliyah Guppi Samata 
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h. Madrasah Aliyah Sapakeke  

i. Madrasah Aliyah Muhammadiyah Balasuka Tombolo Pao 

3. Visi dan Misi Madrasah Madani Alauddin Paopao 

Visi: Menjadi pusat unggulan pembentukan dan pembinaan sumber daya 

manusia yang menguasai ilmu pengetahuan (agama dan umum) teknologi 

sederhana dan memiliki akhlak yang terpuji.  

Misi: 

a. Meningkatkan kualitas siswa dalam bidang ilmu agama dan umum serta 

teknologi sederhana.  

b. Meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang penguasaan bahasa asing 

(arab dan inggris).  

c. Membiasakan siswa mengamalkan nilai-nilai akhlakul karim.  

d. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan kualitas 

belajar mengajar.  

e. Menyiapkan sarana pendidikan yang memadai.  

4. Tata Tertib Madrasah 

Untuk menjaga kelancara proses belajar mengajar dan terciptanya tujuan 

pendidikan yang baik di MTs/MA Madani Alauddin Pao-Pao Gowa, maka suatu 

tata tertib harus ditaati oleh seluruh siswa antara lain: 

a. Seluruh siswa sudah berada di dalam kelas 10 menit sebelum jam pelajaran 

dimulai.  

b. Tidak menerima tammu kecuali jika ada alasan yang sangat penting dan izin 

dari guru/pengelola.  
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c. Bagi siswa laki-laki tidak diperkenankan mengeluarkan baju dan melepaskan 

dasi dari baju selama dalam lingkungan sekolah.  

d. Tidak diperkenankan siswa laki-laki berarmbut gondrong/panjang, pirang dan 

acak-acakan.  

e. Tidak diperkenankan bagi siswi memakai baju yang tidak menutup aurat atau 

baju panjang kurang dari 10 cm di atas lutut dan memakai jilbab yang 

berwarna lain (tidak sesuai dengan seragam sekolah) pada waktu yang telah 

ditentukan. 

f. Tidak diperkenankan memakai baju olahraga di luar jam pelajaran.  

g. Tidak diperkenankan mengaktifkan Handphone pada saat jam pelajaran 

berlangsung.  

h. Tidak diperkenankan membawa permainan, parfum, peralatan make-up jenis 

apapun dan buku bacaan yang tidak berhubungan dengan pelajaran seperti 

komik, gambaran porno dan sejenisnya.  

i. Tidak diperkenankan bermain/memperagakan jurus-jurus atau gerakan-

gerakan yang bisa membuat cedera orang lain.  

j. Tidak diperkenankan mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, menghina 

sesama teman dan mengambil barang orang lain tanpa izin/mencuri.  

k. Tidak diperkenankan memakai aksesoris/perhiasan yang berlebihan.  

l. Tidak diperkenankan memakai atau membawa senjata tajam dan rokok dalam 

lingkungan sekolah.  

m. Tidak diperkenankan berdua-duaan/pacaran atau aktivitas lainnya berkaitan 

dengan hal tersebut dalam lingkungan sekolah.  
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UIN Alauddin Makassar 

             Direktur 

n. Tidak diperkenankan makan atau minum pada jam pelajaran berlangsung.  

o. Tidak diperkenankan mencoret atau mengotori meja, bangku, dinding dan 

lain-lain.  

p. Siswa tidak diperkenankan mengambil buku perpustakaan tanpa izin 

petugas/guru.  

q. Bagi siswa dan siswi yang melanggar aturan tersebut akan diberikan sanksi 

seperti yang telah diatur dalam pemberian sanksi. 

Struktur Madrasah Aliyah Madani Alauddin Pao-pao Kabupaten Gowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.1 Strutur MA Madani Pao-pao Gowa 

Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 

       Kepala    

     Madrasah 

       Komite  

       Madrasah 

  WAKA. Madrasah 

Wali Kelas    Guru Tata Usaha 

Peserta Didik 
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B. Paparan Hasil Penelitian 

Pada hasil penelitian ini, peneliti akan memaparkan data dan hasil 

penelitian terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu 

mendeskripsikan fenomena perubahan yang terjadi pada perilaku konsumsi siswa 

Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Madani Pao-pao Gowa dalam pandangan 

Islam, serta mendeksripsikan pandangan ekonomi Islam terhadap perubahan 

perilaku konsumsi siswa Madrasah Aliyah Madani Pao-pao Gowa pada era 

digitalisasi. Peneliti melakukan observasi sebelum dilakukan wawancara dengan 

informan. Hasil Observasi peneliti buatkan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel. 4.2 Nama-nama informan yang diwawancarai 

No. Nama Usia Kelas 

  1. Alfaidah  17 tahun XII MIA 3 

  2.  Jessica Indhira Putri 17 tahun XII MIA 3 

  3. Khanza Putri Hakeem 15 Tahun  XII MIA 3 

  4. Tazkyah Fitrah Awliyah 17 Tahun  XII MIA 3 

  5. Nurfadilah Jamal 16 Tahun XII MIA 3 

  6. Ilma Awaliyah Umar 16 Tahun XII MIA 3 

  7. Zalzabila Anugriani 17 Tahun XII MIA 3 

 

Pada wawancara dengan partisipan terdapat 10 (sepuluh) pertanyaan. Hasil 

wawancara peneliti sehingga dapat menyimpulkan data. Hasil wawancara peneliti 

dibuatkan transkrip, kemudian transkrip tersebut peneliti olah dengan cara 

mereduksi data yang kemudian data yang telah direduksi lalu melakukan 

penyajian data sehingga dapat menyimpulkan data.  

1. Perubahan yang dirasakan ketika berbelanja melalui transaksi online 

dibanding offline.  
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Seiring dengan terjadinya perubahan perekonomian dan globalisasi, telah 

terjadi perubahan dalam perilaku berbelanja pada masyarakat, tidak terkecuali 

bagi kaum remaja terkhusus siswa Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Madani 

Pao-pao Gowa. Perubahan dalam perilaku berbelanja pada siswa Madrasah Aliyah 

merupakan konsekuensi logis dari tuntutan kehidupan yang dipicu karena adanya 

perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Awalnya penjualan barang 

dilakukan antara penjual dan pembeli yang bertemu langsung untuk melakukan 

transaksi jual beli, namun seiring dengan kemajuan teknologi internet penjualan 

dapat dilakukan secara online, yakni dengan kemudahan mengakses internet 

dimana jarak antar satu dengan yang lain tidak terbatas. Sehingga dapat 

menimbulkan minat beli konsumen dalam berbelanja online. Sebagai mana yang 

disampaikan beberapa informan Khanza Putri Hakeem dan Jessica Indhira Putri 

menyatakan bahwa lebih praktis, menghemat waktu serta sangat bermanfaat di 

masa pandemi saat ini.  

“Karena berbelanja secara online membuat tidak usah keliling mencari 

pakaian yang diinginkan dan lebih pratiks cukup dirumah saja tetap bisa beli yang 

diinginkan”
106

 

“Karena belanja online tidak perlu lagi kemana mana, tidak perlu ketoko 

atau ke outletnya langsung dan banyak juga online shop yang memberikan gratis 

ongkir.”
107

 

                                                             
106Khanza Putri Hakeem, Siswa MA Madani Kelas XII, Wawancara dengan penulis 

September, 2020 
107

Jessica Indhira Putri, Siswa MA Madani Kelas XII, Wawancara dengan penulis 

September 2020.  
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Sependapat dengan kedua informan diatas Tazkyah Fitrah Awliyah juga 

menyatakan hal yang sama bahwa berbelanja online lebih mudah memilih barang 

yang diinginkan dibanding datang langsung ke toko.  

“online shop banyak pilihan barangnya, dan selalu update upload barang, 

banyak pilihan warna, jadi lebih memudahkan untuk memilih produk yang 

diinginkan dan kita tidak perlu lagi datang ke mall atau toko untuk membeli”
108

 

Hal ini juga diungkapkan oleh Ilma Awaliyah Umar yang mengatakan 

berbelanja secara online sangat membantu dimasa pandemi saat ini 

“Karena di masa pandemi saat ini jadi banyak yang tidak berani keluar 

rumah, menyebabkan berbelanja secara online sangat memberikan kemudahan”
109

 

Dengan menarik minat konsumen terhadap berbelanja online, jika kualitas 

produk yang dijual di online shop bagus dan sesuai harapan maka sangat menarik 

minat konsumen untuk berbelanja secara online. Harga dan bonus juga menjadi 

salah satu pilihan dalam berbelanja melalui online yang memberikan potongan 

untuk ongkos kirim seperti yang dikatakan informan diatas, bahkan memberikan 

gratis ongkos kirim. Namun selain kemudahan yang diberikan dalam berbelanja 

melalui online dibandingkan offline, promosi harga di deskripsi barang juga 

sangat mempengaruhi minat konsumen dalam berbelanja. Seperti yang dikatakan 

informan bernama Alfaidah bahwa berbelanja di online shop relatif lebih murah 

dibandingkan harga jika berbelanja di toko.  

                                                             
108

Tazkyah Fitrah Awliyah, Siswa MA Madani Kelas XII, Wawancara dengan penulis 

September 2020 
109

Ilma Awaliyah Umar, Siswa MA Madani Kelas XII, Wawancara dengan penulis 

September September 2020 
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“Harga barang di online biasanya lebih murah dibandingkan barang yang 

dijual di toko walaupun barangnya sama tapi harga yang diberikan di online relatif lebih 

murah”
110

 

2. Kebutuhan akan busana  

Munculnya berbagai jenis fashion atau busana seperti pakaian, celana, rok, 

jilbab dan lain sebagainya membuat peningkatan konsumsi pada siswa Madrasah 

Aliyah Pondok Pesantren Madani Pao-Pao Gowa. Banyaknya iklan atau model-

model fashion yang diliat melalui media maya serta mengaksesnya pun sangat 

mudah membuat Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Madani Pao-Pao Gowa 

menyukai berbelanja produk fashion dibandingkan berbelanja produk lainnya. 

Seperti yang dikatakan informan bernama Jessica Indhira Putri bahwa media atau 

iklan sangat mempengaruhi fashion saat ini.  

“saya lebih tertarik berbelanja produk fashion dibanding produk lainnya 

karena saya sangat menyukai acara show OOTD yang ada di televisi.”
111

  

Hampir sama dengan yang dikatakan informan diatas, salah satu hal yang 

menyebabkan kebutuhan akan busana sangat diminati karena sifat yang tidak 

mudah puas dan harus fashionable. Seperti yang dikatakan informan Zalzabila 

Anugriani dan Khanza Putri Hakeem bahwa fashion dapat membuatnya percaya 

diri menyebabkan dirinya sering berbelanja online.  

“kalau saya jika ingin pergi, saya malu dengan pakaian yang itu-itu saja. 

Jika berbelanja pakaian biasanya saya akan mencari celana, jilbab yang cocok 

                                                             
110Alfaidah, Siswa MA Madani Kelas XII, Wawancara dengan penulis September 2020.  
111Jessica Indhira Putri, Siswa MA Madani Kelas XII, Wawancara dengan penulis 

September 2020. 
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dipakai dengan baju yang saya beli, jadi total sekali belanja online saya dapat 

membeli sampai 3 produk.”
112

 

“Karena fashion yang bagus dari atas sampai bawa membuat timbulnya 

kepercayaan diri, dan jika diliat orang juga merasa sangat cantik dengan pakaian 

yang bagus. Dalam berbelanja fashion saya juga biasa membeli lebih dari 1-3 item 

dalam sekali perbelanjaan tergantung produk fashion yang saya liat di online shop 

langganan saya jika banyak yang bagus jadi saya beli”
113

 

Tidak hanya itu berbelanja produk fashion secara online selain memiliki 

dampak negatif yang menurut penulis hanya mementingkan nafsu atau lapar mata 

juga menyebabkan pemborosan yang berlebih. Bahkan ada diantara mereka yang 

menggunakan uang sekolah untuk berbelanja produk fashion dibandingkan untuk 

keperluan sekolah. Seperti yang diungkapkan informan bernama Nurfadila Jamal 

bahwa biasa uang saku yang diberikan oleh orang tuanya dipakai untuk berbelanja 

produk fashion.  

“Uang saku yang diberikan oleh orang tua saya sebesar Rp.2.000.000 (dua 

juta rupiah) lebih banyak memang ke pakaian daripada keperluan sekolah karena 

berbelanja keperluan sekolah sangat jarang dan harganya relatif lebih murah 

dibandingkan fashion menyebabkan uang jajan dari orang tua lebih banyak ke 

fashion. Apalagi kalau saya liat online shop langganan uplaod barang yang bagus 

biasanya hasrat untuk beli selalu cepat muncul”
114

 

                                                             
112Zalzabila Anugriani, Siswa MA Madani Kelas XII, Wawancara dengan penulis 

September 2020. 
113Khanza Putri Hakeem, Siswa MA Madani Kelas XII, Wawancara dengan penulis 

September 2020. 
114Nurfadila Jamal, Siswa MA Madani Kelas XII, Wawancara dengan penulis September 

2020. 
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“celana yang terakhir saya beli harganya Rp. 110.000 sama ongkir belum 

termasuk baju, yang biasanya harganya 90.00 ribuan. Biasanya nominal dalam 

sekali belanja online shop sekitar Rp.200 ribuan.”
115

 

Pada dasarnya busana merupakan penutup aurat yang digunakan sehari-

hari bagi muslim. Jika berbelanja harta atau uang pemberian orang tua untuk 

kebaikan tidak termasuk pemborosan, lain halnya jika Hal yang lain diungkapkan 

oleh informan bernama Alfaidah, Ilma Awaliyah Umar, dan Tazkyah Fitrah 

Awliyah. Bahwa mereka pun pernah membohongi orang tua untuk membeli 

keperluan fashion dengan mengatakan ke orang tua mereka alih alih untuk 

membeli keperluan sekolah.  

“Pernah beberapa kali bilang ke orang tua mau bayar keperluan sekolah 

ternyata uangnya saya pakai untuk beli baju karena uang jajan yang diberikan 

kadang tidak cukup jadi untuk minta tambahan saya bilang untuk bayar keperluan 

sekolah”
116

 

“Pernah, waktu itu dikasih batas transfer salah satu online shop karena 

kekurangan uang jadi saya minta ke orang tua bilangnya untuk bayar buku tapi 

saya pakai untuk beli fashion.”
117

 

“Pernah juga alasannya untuk beli buku tapi untuk beli jilbab supaya tidak 

ketinggalan trend dengan teman-teman”
118

 

                                                                                                                                                                       
 

115Khanza Putri Hakeem, Siswa MA Madani Kelas XII, Wawancara dengan penulis 

September 2020 
116Alfaidah, Siswa MA Madani Kelas XII, Wawancara dengan penulis September 2020. 
117Ilma Awaliyah Umar, Siswa MA Madani Kelas XII, Wawancara dengan penulis 

September 2020. 
118Tazkyah Fitrah Awliyah, Siswa MA Madani Kelas XII, Wawancara dengan penulis 

September 2020. 
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Ketertarikan terhadap produk fashion dikalangan siswa Madrasah Aliyah 

Pondok Pesantren Madani Pao-pao Gowa apalagi dengan kecanggihan teknologi 

membuat belanja onlineshop yang memberikan kemudahan disalah artikan. Tak 

hanya melakukan sifat yang berlebih-lebihan dalam berbelanja tapi juga 

membohongi orang tuanya dengan mengatakan untuk keperluan sekolah padahal 

digunakan untuk berbelanja. Sifat berlebih-lebihan inilah merupakan salah satu 

sifat yang dibenci oleh Allah swt. Sebab cenderung mengikuti hawa nafsu. Sebab 

Islam menghendaki pola konsumsi yang efektif serta efisien, sesuai dengan firman 

Allah dalam QS. al-A’raf/7:31 

                           

        

Terjemahnya: 

“Hai anak adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) 

masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”
119

 

 

Motivasi Informan dalam berbelanja di era digitalisasi saat ini karena 

semakin banyak online shop yang mudah diakses tanpa harus melakukan transaksi 

secara langsung atau tatap muka serta untuk mengikuti trend kecanggihan 

teknologi agar tidak ketinggalan zaman, serta mengikuti trend fashion yang 

diliatnya di media ataupun dunia maya. Dari jawaban informan tentunya 

bertentangan dengan prinsip syariah. Karena konsumsi dalam Islam harus 

mementingkan kebutuhan dibanding hasrat atau keinginan. Menurut penulis kita 

boleh mengikuti zaman yang semakin canggih dengan adanya teknologi yang 

                                                             
119 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an & Terjemahnya Untuk Wanita, h. 154 
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memberikan kemudahan akan tetapi dampak negatif dari kecanggihan teknologi 

juga harus diperhatikan agar kita tidak terjemurus dalam nikmat yang negatif 

dapat merugikan diri seperti terjadinya pemborosan. Dampak berbelanja fashion 

di era digitalisasi saat ini menurut hasil wawancara juga digunakan untuk ajang 

pamer. Seluruh informan yang telah diwawancarai menuturkan bahwa  kegemaran 

berbelanjua produk fashion secara online merupakan dampak dari teknologi atau 

era digitalisasi saat ini.  

3. Pengetahuan tentang cara berperilaku konsumsi berdasarkan 

pandangan Islam  

Pada dasarnya dalam berperilaku konsumsi menurut Islam harus 

mementingkan kebutuhan dibandingkan dengan keinginan dan tidak berlebih-

lebihan. Namun dari hasil wawancara terhadap beberapa siswa Madrasah Aliyah 

Pondok Pesantren Madani Pao-Pao Gowa mereka lebih mengutamakan keinginan 

daripada kebutuhan, yakni keperluan sekolah. Padahal dapat dikatakan bahwa 

mereka adalah siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah Islam dan usia 

mereka juga sudah beranjak remaja. Namun seluruh informan yang diwawancarai 

hanya ada 1 orang yang mengetahui bagaimana cara berperilaku konsumsi namun 

pengetahuannya tidak diimpelemntasikan dalam perilaku konsumsi dalam 

berbelanja khususnya berbelanja online shop. Seperti yang dikatakan oleh 

Alfaidah  

“Cara berperilaku konsumsi dalam Islam yaitu mementingkan kebutuhan 

daripada keinginan dan tidak boros”.
120

  

                                                             
120Alfaidah, MA Madani Kelas XII, Wawancara dengan penulis September 2020 
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C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Perubahan Perilaku Konsumsi di 

Era Digitalisasi.  

Salah satu fenomena mua’malah dalam bidang ekonomi di era digital saat 

ini  yaitu transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik. Berkembangnya 

teknologi internet saat ini menjadikan para pebisnis yang dengan mudah 

memasarkan barang dagangannya. Perubahan perilaku berbelanja dari offline ke 

online mulai diminati karena proses keputusan belanja tidak serumit keputusan 

dalam pembelian offline. Dengan teknologi di era digital saat ini memberikan 

kemudahan dalam berbelanja serta dapat menghemat waktu atau biaya 

dibandingkan berbelanja ke toko.  

Konsumsi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh semua umat manusia 

yang dapat dipengaruhi oleh faktor pendapatan, lingkungan, kebutuhan bahkan 

zaman. Seperti halnya saat ini, zaman yang semakin canggih juga salah satu 

bagian dari kegiatan konsumsi. Kecanggihan teknologi membuat perilaku 

konsumsi sedikit bergeser dan hal ini pula merupakan konsekuen dari era 

digitalisasi yang semakin canggih. Pola konsumsi siswa Madrasah Aliyah Pondok 

Pesantren Madani Pao-pao Gowa yang menginjak masa remaja pasti berbeda-

beda. Pada dasarrnya dalam kegiatan konsumsi dibangun atas 2 (dua) hal yaitu 

kebutuhan (hajat) dan kegunaan atau kepuasan (manfaat). Secara rasional, 

seseorang tidak akan pernah mengkonsumsi suatu barang manakala dia tidak 

membutuhkannnya sekaligus mendapatkan manfaat darinya. Dari tinjauan 

ekonomi Islam dua unsur ini mempunyai kaitan yang sangat erat dengan 

konsumsi itu sendiri. Bagi seorang muslim Alquran memberikan petunjuk dalam 
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hal berperilaku konsumsi dan Alquarn mendorong manusia menggunakan barang-

barang yang baik serta melarang adanya pemborosan dan pengeluaran terhadap 

hal-hal yang tidak bermanfaat. Seperti dijelaskan dalam QS. al-A’raf/7:31 

                            

        

 

Terjemahnya: 

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) 

mesjidmakan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”
121

 

 

Ayat diatas memberikan nasihat bahwa orang yang hidup sederhana dapat 

terhindar dari jurang kemiskinan karena manusia tidak mengetahui apa yang akan 

menimpanya di hari esok apakah ia masih berkecukupan atau tidak.
122

 Dari 

seluruh informan yang diwawancarai pada umumnya mereka membeli baju terus 

menerus dengan biaya yang mahal bahkan membohongi orang tuanya demi 

membeli produk fashion yang termasuk pemborosan. Hal ini menurut para 

informan juga salah satu dari damapk digitalisasi yang memberikannya 

kemudahan dalam kegiatan berbelanja atau konsumsi. Dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa mereka berperilaku konsumsi yang hedon untuk memenuhi 

hasrat keinginan akan konsumsi belanja yang berlebih-lebihan.  

Tujuan konsumsi dalam Islam bukan sekedar mendapatkan kepuasan 

personal dan material melainkan maslahah. Maslahah merupakan kepuasan yang 

tidak hanya merasakan oleh pelaku konsumsi tetapi juga dirasakan oleh 

                                                             
121Kementrian Agama RI, Al-Qur’an & Terjemahnya Untuk Wanita, h. 154 
122 Misbahul Munir, Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah, (Malang: UIN Malang Press, 

2007). h 73 
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sekolompok orang.
123

 Selain berhemat dalam konsumsi juga harus menggunakan 

prinsip kemurahan hati, kesederhanaan, kebersihan, prinsip moralitas, manusia 

diberikan kekuasaan untuk melaksanakan tugas kekhalifahan dan untuk 

mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya atas ciptaan Allah. Dalam hal 

berperilaku konsumsi di era digitalisasi saat ini, manusia terkhusus remaja dapat 

berkehendak bebas tetapi akan mempertanggungjawabkan atas kebebasan tersebut 

baik terhadap diri sendiri maupun diakhirat kelak.  

Tak dapat dipungkiri kehidupan modern di era digitalisasi saat ini 

membuat perubahan-perubahan pada diri remaja sangat mencolok seperti 

perubahan gaya hidup. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang telah 

penulis lakukan, yaitu gaya hidup di era digitalisasi saat ini mempengaruhi 

perilaku konsumsi remaja. Sebab salah satu bentuk dari perubahan gaya hidup di 

era digitalisasi saat ini yaitu keinginan akan penampilan dan keinginan akan 

diakui eksintensinya mengikuti trend fashion. Pandangan ekonomi Islam terhadap 

perilaku konsumsi di era digitalisasi saat ini Alquran memberikan memberikan 

kebebasan kepada umat manusia untuk mengatur pola kehidupannya menuju 

kebahagiaan dan kecermelangan lahir dan batin di atas landasan iman dan moral 

yang kokoh.  

Manusia adalah para pelaku yang menciptakan sejarah, gerak sejarah 

adalah gerak menuju suatu tujuan. Tujuan tersebut berada di hadapan manusia, 

berada di masa depan. Sedangkan masa depan yang bertujuan harus tergambar 

dalam benak manusia. Demikian benak manusia merupakan langkah pertama 

                                                             
123Deede Nurohman, Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Teras, 2011), 

h. 104 
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terjadinya perubahan. Ayat tentang perubahan seperti terdapat pada firman Allah 

dalam QS.al-Ra’d (13):11 

                             

                             

      

 

Terjemahnya: 

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di 

muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” 
 

Islam sebagai agama terakhir haruslah berlaku sepanjang zaman dan setiap 

tempat mengalami perubahan itu. Agaknya dapat dipahami jika ajaran Islam 

tentang kemasyarakatan bersifat umum dengan mengemukakakn prinsip-

prinsipnya saja, sehingga bisa ditafsirkan sesuai dengan perkembangan sosial atau 

zaman tersebut. Penafsiran terhadap ajaran-ajaran dasar dan prinsip-prinsip yang 

terdapat dalam Alquran dimaksud agar umat dapat menata hidup ditengah 

perubahan yang sedang berlangsung. Sebab jika ajaran Islam tidak dipahami 

sedang di sisi lain perubahan di era digitalisasi saat ini terus menerus berkembang 

bisa terjadi kesenjangan antara Islam dan masyarakat. Terkhususnya harus 

ditanamkan paham pada remaja sebagai generasi milenial atau juga diartikan 

sebagai generasi penerus bangsa yang dengan kecanggihan teknologi banyak 

memberikan kemudahan harus diberikan pengetahuan tentang prinsip dan perilaku 
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konsumsi dalam Islam apalagi sekolah yang mempunyai Label Islam lebih 

menanamkan nilai-nilai kemaslahatan pada siswanya.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan Judul “Fenomena 

Perubahan perilaku Konsumsi Produk Fashion Dikalangan Remaja Muslim Pada 

Era Digitalisasi (Studi Pada Siswa Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Madani 

Pao-Pao Gowa)” dapat disimpulkan bahwa: 

1. Fenomena perubahan perilaku konsumsi yang dilakukan siswa Madrasah 

Aliyah Pondok Pesantren Madani Pao-Pao Gowa dalam bidang fashion di 

era digitalisasi saat ini lebih memilih berbelanja online dibandingkan 

offline karena memberikan kemudahan, menghemat waktu, apalagi di 

masa pandemi saat ini perubahan dalam kegiatan konsumsi sangat terasa 

dimana berkumpul di kerumunan sangat dihindari membuat berbelanja 

online semakin diminati.  

2. Perilaku konsumsi siswa Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Madani Pao-

Pao Gowa di era digitalisasi saat ini dengan berbelanja produk fashion 

terkesan hedon atau berlebih-lebihan. Mereka berbelanja dengan tujuan 

untuk mengikuti trend agar tidak ketinggalan zaman dengan melihatr 

fashion melalui media maya. Hal ini menyebabkan perilaku konsumsi 

yang didasari keinginan bukan kebutuhan.  

3. Pandangan ekonomi Islam terhadap fenomena perubahan perilaku 

konsumsi di era digitalisasi pada siswa Madrasah Aliyah Pondok 

Pesantren Madani Pao-Pao Gowa yaitu tak dapat dipungkiri kehidupan 
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modern di era digitalisasi saat ini membuat perubahan-perubahan pada diri 

remaja sangat mencolok seperti perubahan gaya hidup. Salah satu 

fenomena mua’malah dalam bidang ekonomi di era digital saat ini  yaitu 

transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik. Pandangan 

ekonomi Islam terhadap fenomena perubahan yang terjadi saat ini dalam 

kegiatan konsumsi harus memerhatikan prinsip salah satunya yaitu 

kesederhanaan dan tanggungjawab. pada siswa Madrasah Aliyah Pondok 

Pesantren Madani Pao-Pao Gowa belum memerhatikan prinsip 

ksederhanaan dalam fenomena perubahan konsumsi saat ini dan terkesan 

belum bertanggungjawab atas uang saku yang diberikan oleh orang tuanya 

dengan alih-alih untuk membeli keperluan sekolah malah digunakan untuk 

kegiatan konsumsi produk fashion yang diliat melalui handphone 

pintarnya. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan dasar ekonomi Islam 

terkait kegiatan dalam perilaku konsumsi.  

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat 

memberikan saran, yaitu: 

1. Siswa Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Madani Pao-Pao Gowa 

Diharapkan seluruh siswa Aliyah Pondok Pesantren Madani Pao-Pao 

Gowa lebih amanah dalam menggunakan uang saku yang diberikan oleh orang 

tua. Lalu dalam membeli produk fashion harus dilihat manfaat dan tujuan bukan 

hanya karena ingin terlihat trend atau modis mengikuti zaman namun karena 

keinginan untuk menutup aurat.  



74 

 
 

2. Pondok Pesantren Madani Pao-Pao Gowa 

Diharapkan seluruh pengurus pondok pesantren lebih menekankan 

pembelajaran terkait konsumsi apalagi di era digital saat ini segalanya dapat 

diakses dengan mudah memberikan arahan atau pengetahuan terhadap siswa 

tentang perilaku positif dan negatif di zaman teknologi saat ini. Karena pesantren 

merupakan salah satu penerus penyebaran Islam.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi yang ingin meneliti disarankan untuk penelitian yang serupa pada 

santri pondok lainnya, sehingga dapat menambah data mengenai perilaku 

konsumsi siswa ditengah masyarakat yang sangat modern di era digitalisasi saat 

ini.  
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FENOMENA PERUBAHAN PERILAKU KONSUMSI PRODUK FASHION 

DI KALANGAN REMAJA PADA ERA DIGITALISASI  (STUDI PADA 

SISWA MADRASAH ALIYAH PONDOK PESANTREN  

MADANI PAO-PAO GOWA) 

DRAFT WAWANCARA 

1. Apakah Anda sering melakukan pembelian melalui online dibandingkan 

offline? Seberapa sering dalam sebulan? 

2. Apakah Anda merasa ada perubahan yang didapatkan ketika berbelanja melalui 

transaksi online? Jika ada, jelaskan! 

3. Apakah produk fashion menjadi prioritas Anda saat berbelanja melalui online? 

Jika iya, motivasi apakah yang menyebabkan Anda lebih tertarik pada produk 

fashion dibanding dengan produk lain? 

4. Berapa minimal produk fashion yang Anda beli dalam sekali perbelanjaan? 

5. Berapa angka pengeluaran Anda dalam membeli produk fashion perbulan? 

6. Berapa uang saku yang orang tua Anda berikan kepada Anda dalam sebulan?  

7. Apakah Anda menggunakan sebagian besar uang saku Anda untuk membeli 

produk fashion dibandingkan dengan keperluan untuk sekolah? 

8. Menurut Anda, apakah kegemaran berbelanja produk fashion secara online 

yang Anda lakukan merupakan dampak dari adanya era digitalisasi?  

9. Menurut Anda, dampak apa saja yang didapatkan di era digitalisasi saat ini 

selain dampak kemudahan dalam transaksi belanja online? 

10. Apakah Anda mengetahui bagaimana cara  berperilaku konsumsi berdasarkan 

pandangan Islam?  
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