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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب

 

ba 

 

b 

 

be 

 
 ت

 

ta 

 

t 

 

te 

 
 ث

 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 

jim j 

 

je 

 
 ح

 

h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ

 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 
 د

 

dal 

 

d 

 

de 

 
 ذ

 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر

 

ra 

 

r 

 

er 

 
 ز

 

zai 

 

z 

 

zet 

 
 س

 

sin 

 

s 

 

es 

 
 ش

 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 
 ص

 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض

 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط

 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ

 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ

 

gain 

 

g 

 

ge 

 
 ف

 

fa 

 

f 

 

ef 

 
 ق

 

qaf 

 

q 

 

qi 

 
 ك

 

kaf 

 

k 

 

ka 

 
 ل

 

lam 

 

l 

 

el 

 
 م

 

mim 

 

m 

 

em 

 
 ن

 

nun 

 

n 

 

en 

 
 و

 

wau 

 

w 

 

we 

 
 هـ

 

ha 

 

h 

 

ha 

 
 ء

 

hamzah 

 

’ 

 

apostrof 

 
 ى

 

ya 

 

y 

 

ye 

 
 

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

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 
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Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفََ 

 haula : هَـوَْلََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 Contoh: 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a   ا 
kasrah i i   ا 
d}ammah u u   ا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan 
ya>’ 

ai a dan i ََْـى 
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوََْ

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau 

ya>’ 

َى َاَ|َ...ََ ََ... 

d}ammah dan wau ــُـو 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas 

u dan garis di atas 

 ــِـــى
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 ma>ta : مـاَتََ

 <rama : رَمَـى

 qi>la : قـِيْـلََ 

 yamu>tu : يـَمـوُْتَُ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang 

hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata 

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

ta>’ marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

َالََ طْفَالَِرَوْضَـةَُ  : raud}ah al-at}fa>l 

َالَـْفـاَضِــلَةَ   al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَـْمَـدِيـْنـَةَُ

 al-h}ikmah : الَْـحِـكْـمَــةَ 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبـّـَناََ

 <najjaina : نـَجّـيَْــناََ
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 al-h}aqq : الَــْحَـقَ 

 nu“ima : نُـعّــِمََ

 aduwwun‘ : عَـدُوَ 

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

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِىّ )

Contoh: 

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

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

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَ  alif) ال

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّـمْـسَُ

ٌ  الَزَّلــْزَلــَة  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ٌ  ـفَةالَــْفَـلْسََ  : al-falsafah 

 al-bila>du : الَــْبـــِلَادَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

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



 

xv 

 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

مُـرُوْنََتـأََْ  : ta’muru>na 

 ‘al-nau : الَــنَّـوْعَُ

 syai’un : شَـيْءَ 

 umirtu : أمُِـرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata Al-Qur’an(dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

للهَِباِ  di>nulla>h دِيـنَُْاللهَِ  billa>h   

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
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 hum fi> rah}matilla>h    هُـمَْفَِْرَحـــْمَةَِاللهَِ

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-
Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid 
(bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadist Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama   : Muhammad Kahfi 

NIM   : 90100115050 

Jurusan  : Ekonomi Isam 

Judul : Relevansi Pemikiran Monzer Kahf Terkait Perilaku 

Konsumsi Masyarakat Kota Makassar. 

 

Penelitian ini mengkaji tentang Relavansi Pemikiran Monzer Kahf  terkait 

perilaku konsumsi masyarakat kota Makassar. Pokok masalah pada penelitian kali 

ini adalah: 1) Bagaimana Pola perilaku konsumsi Masyarakat Kota Makassar. 2) 

Bagaimana pola perilaku konsumsi masyarakat kota Makassar menurut perspektif 

Monzer Kahf. 

Teknik penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini adalah 

kualitiatif dengan pendekatan fenomenologi, dengan sumber data primer (informan 

penelitian) dan sumber data sekunder (literatur misalnya buku, majalah ilmiah, serta 

website-website yang dapat memberikan informasi terkait). Pengumpulan data 

dalam penelitian ini dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Informan dalam penelitian adalah pola perilaku Konsumsi 

masyarakat kota Makassar. Data hasil wawancara penelitian dianalisis 

menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman yang dilakukan melalui 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kemudian penarikan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1) perilaku konsumsi masyarakat kota 

Makassar yang sangat bias dengan perkembangan zaman sangat sulit membedakan 

kebutuhan dan keinginan sehingga seseorang dipacu untuk terus berkonsumsi untuk 

mencapai suatu kepuasan. Masyarakat yang relatif konsumtif ini berangkat dari 

ekonomi kelas menengah ke atas yang cenderung berkonsumsi untuk menunjang 

status sosial dalam suatu masyarakat. Pola berkonsumsi yang seperti ini hanya 

meminta tanggapan atau validasi orang lain terkait gaya hidup yang mereka ikuti.  2) 

Pola konsumsi masyarakat Kota Makassar dalam perspektif teori konsumsi islam 

Monzer kahf secara tidak langsung mengajak kita untuk tidak bersikap israf 

(berlebih-lebihan) dan tabzir (menghambur-hamburkan uang tanpa tujuan yang 

jelas) dengan membeli barang tanpa mempertimbangkan aspek nilai dan manfaat 

dengan mengikuti gaya hidup dan hawa nafsunya. dan menjauhi segala hal-hal 

perilaku menyimpang dalam konsumsi Islam dalam hal ini segala sesuatu yang 

dilarang dalam agama. Dan monzer kahf juga menganjurkan untuk menyisihkan 

untuk pengeluaran bersifat ukhrawi untuk mencapai keseimbangan konsumsi 

dengan mencapai tujuan maslahah  berkah dan ridha Allah SWT. 

Kata Kunci: Monzer Kahf, perilaku konsumsi, Maslahah Al Ibad 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Konsumsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi 

yang dilakukan oleh manusia. Perilaku konsumsi ini disebut dengan dengan 

perilaku konsumen. Dalam ilmu ekonomi hal terpenting dalam konsumsi adalah 

bagaimana konsumen membuat pilihan-pilihan, mengalokasikan pendapatan 

untuk membelanjakan atas produk atau jasa dan menjelaskan keputusan alokasi 

tersebut dalam menentukan permintaan yang diinginkan 1 . Tujuan atau motif 

kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh individu pada dasarnya adalah untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dan juga kepuasan. Konsumen akan menggunakan 

parameter kepuasan melalui konsep kepuasan (utility) yang tergambar dalam 

kurva indifferent (tingkat kepuasan yang sama). Setiap  individu berusaha 

memenuhi kebutuhan hidupnya melalui aktifitas konsumsi untuk mencapai tingkat 

kepuasan yang tertinggi dengan menggunakan tingkat pendapatannya (income) 

sebagai keterbatasan penghasilan (bud get constraint).2 

Teori ekonomi Islam lahir karena adanya teori permintaan akan barang dan 

jasa. Sedangkan permintaan akan barang dan jasa timbul karena adanya keinginan 

(want) dan kebutuhan (need) oleh konsumen riil maupun konsumen potensial. 

Manusia diberi kebebasan dalam melakukan kegiatan konsumsi sesuai dengan 

                                                             

1Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia 

, Ekonomi Islam , (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada berkerja sama dengan BI t.t.), h.  9-11. 

2 Sumar’in, Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 86. 
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aturan-aturan yang ada dalam tuntunan Syariah. Seperti kita ketahui dalam Islam 

tidak hanya mengatur tentang ibadah dan cara mendekatkan diri kepada pencipta-

Nya, namun juga kegiatan perekonomian. antara ilmu ekonomi modern dengan 

ilmu ekonomi Islam terdapat perbedaan dalam mengkonsumsi barang dan jasa 

yang terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan setiap orang. 

Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dari pola konsumsi3. 

Dalam perspektif agama Islam misalnya, bahwa motif perilaku konsumsi 

orang muslim yang memiliki pengetahuan dan wawasan agama serta keimanan 

yang baik adalah bermotifkan tuntunan perintah agama. Mengingat agama Islam 

memerintahkan makan, minum, berpakaian, bersilaturahim dan lain-lain agar 

tidak terjadi kerusakan diri, hal ini ditegaskan dalam Q.S. al-A'raf (7): 31-32. 

بنَيِٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينتَكَُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلوُ  إِنَّهُۥرَبوُاْ وَلَ اْ وَٱشۡ ۞يََٰ
ْۚ
لَ يحُِبُّ   تسُۡرِفوُٓاْ

ِ ٱلَّتيِٓ أخَۡ  ٣١ٱلۡمُسۡرِفِينَ   مَ زِينةََ ٱللََّّ زۡقِْۚ قلُۡ وَٱلطَّيِّبََٰ  جَ لعِِباَدِهۦِرَ قلُۡ مَنۡ حَرَّ  تِ مِنَ ٱلرِّ

نۡياَ خَالصَِةٗ يوَۡ  ةِ ٱلدُّ مَةِِۗ كَ مَ ٱلۡقِ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنوُاْ فيِ ٱلۡحَيوََٰ لُ ٱلۡۡٓيََٰ يََٰ لكَِ نفُصَِّ
تِ لقِوَۡمٖ ذََٰ

 ٣٢يعَۡلمَُونَ  

 Terjemahnya: 

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

mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-

lebihan.Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah 

yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah 

yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu 

(disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, 

khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat". Demikianlah Kami 

menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.”4 

 

                                                             

3Muhammad Abdul Mannan, Ekonomi Islam Teori dan Praktek (Dasar - dasar Ekonomi 

Islam ), (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993),  h. 44. 

4Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: CV. 

Penerbit Diponegoro, 2010, h. 154 
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Menurut Monzer Kahf, teori konsumsi dalam Islam yakni konsumsi 

agregat merupakan salah satu variabel kunci dalam ilmu ekonomi konvensional. 

Konsumsi agregat terdiri dari konsumsi barang kebutuhan dasar serta konsumsi 

barang mewah. Barang-barang kebutuhan dasar (termasuk untuk keperluan hidup 

dan kenyamanan) dapat didefinisikan sebagai barang dan jasa yang mampu 

memenuhi suatu kebutuhan atau mengurangi kesulitan hidup sehingga 

memberikan perbedaan yang riil dalam kehidupan konsumen. Barang-barang 

mewah sendiri dapat didefinisikan sebagai semua barang dan jasa yang diinginkan 

baik untuk kebanggaan diri maupun untuk sesuatu yang sebenarnya tidak 

memberikan perubahan berarti bagi kehidupan konsumen.5  

Menurut Kahf, unsur-unsur teori konsumsi Islam Monzer Kahf meliputi 5 

konsep asas yakni:6 

1. Konsep Keberhasilan 

2. Konsep skala waktu Perilaku konsumsi 

3. Konsep Harta  

4. Konsep Barang 

5. Etika Konsumsi dalam Islam 

Kesejahteraan seseorang pun diukur berdasarkan bermacam-macam sifat 

kebutuhan yang diusahakannya untuk dapat terpenuhi dengan upaya khusus. 

Semakin tinggi tingkatan hidup yang mengandung arti meluasnya kebutuhan 

kebutuhan, yang menambah perasaan ketidakpuasan dan kekecewaan akan hal hal 

                                                             

5Eko Suprayitno , Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional , 

(Jakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 95. 

6 Monzer Kahf, Ekonomi Islam : Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam , 

Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h.18-29. 
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yang ada, sehingga nafsu untuk mengejar tingkatan konsumsi yang semakin tinggi 

pun bertambah.7 

Kebutuhan individu terdiri dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier. 

Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus atau wajib terpenuhi yakni papan 

sandang pangan, Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka 

manusia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Adapun kebutuhan sekunder 

adalah kebutuhan yang sifatnya melengkapi kebutuhan primer dan kebutuhan itu 

baru terpenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan tersier timbul 

setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Jika seseorang merasa lebih, 

maka kebutuhan tersier termasuk kelompok mewah, karena pemenuhan 

kebutuhannya tertuju pada barang-barang mewah yang hanya dilakukan oleh 

orang yang pendapatannya besar karena kebutuhan primer dan sekunder sudah 

terpenuhi dan tidak hanya sekedar cukup8. 

Tingkat kebutuhan dan keadaan tertentu, seseorang terkadang tidak 

memperhatikan tingkat kebutuhan menurut Islam. Para konsumen seringkali 

menempatkan kebutuhan hajjiyah sebagai dharuriyah, tahsiniyah sebagai hajjiyah 

bahkan tahsiniyah sebagai dharuriyah. Hal ini biasa dilakukan oleh masyarakat 

kota pada umunya, .Pemenuhan kebutuhan, banyak di antara mereka yang 

mengindahkan kebutuhan primer dan kadang mendahulukan kebutuhan 

sekundernya, dewasa ini masyarakat menggunakan uang yang dimiliki guna 

memenuhi keinginan yang sifatnya tidak terbatas. Membelanjakan barang dan jasa 

                                                             

7 Eko Suprayitno , Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional , 

h. 44-45 
8  Mansur, Preferensi Konsumsi Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di 

Kelurahan Wates, Ngaliyan Kota Semarang) INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 

(Vol. 11, No.2, Desember 2017) h. 410 
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apapun yang diinginkanya, membeli barang yang sebenarnya sudah dimiliki 

namun karena perkembangan mode yang diikuti menyebabkan masyarakat 

cenderung mengkonsumsi barang secara berlebihan9. 

Saat sekarang di era ini dimana orang membeli barang bukan karena nilai 

guna terhadap suatu barang melainkan karena tuntutan gaya hidup, demi sebuah 

citra dan bentuk oleh iklan-iklan dan mode yang ada di televisi, internet dan 

sebagainya. Apa yang ditawarkan iklan bukanlah nilai guna terhadap suatu barang 

melainkan karena citra dan gaya bagi konsemen, tidak perduli barang itu 

dibutuhkan atau tidak, karena motif mengkonsumsi bukan lagi berdasarkan 

kebutuhan tapi kepada citra yang dilekatkan suatu barang untuk preferensi yang 

mampu menunjang status sosial dalam masyarakat. Sehingga kita tidak pernah 

mampu memenuhi kebutuhan kita karena kita selalu tidak pernah terpuaskan. Dan 

pada akhirnya akan menjadi pribadi yang boros, rakus dan serakah. 

Islam melihat pada dasarnya perilaku konsumsi dibangun atas dua hal, 

yaitu kebutuhan  hajat dan kegunaan atau kepuasan (manfaat). dalam perspektif 

ekonomi Islam, dua unsur ini mempunyai kaitan yang sangat erat 

(interdependensi) dengan konsumsi. Ketika konsumsi dalam Islam diartikan 

sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang 

diharamkan, maka sudah barang tentu motivasi yang mendorong seseorang untuk 

melakukan aktifitas juga harus sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Islam 

melihat aktivitas ekonomi adalah salah satu cara untuk menciptakan maslahah 

                                                             
9 Aulia Rahman, Perilaku konsumsi Masyarakat dallam perspektif Islam di Kelurahan 

Barombong kota Makassar, LAA MAISYIR, Volume 5, Nomor 1, Januari 2018 h. 21 
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menuju falah (kebahagiaan dunia dan akhirat). Motif berkonsumsi dalam Islam 

pada dasarnya adalah mencapai maslahah.10 

Kota Makassar sebagai kota metropolitan berdasarkan hasil Susenas 2021 

menunjukan rata-rata pengeluaran rumah tangga di Kota Makassar selama tahun 

2021 mencapai Rp.1.588.023 pada tahun 2021, dengan pengelompokan 

masyarakat kelas bawah pengeluaran perkapita perbulan sebesar Rp.616.071, 

sedangkan masyarakat kelas menengah pengeluaran perkapita Rp.1.493.741, dan 

masyarakat kelas atas sebesar Rp3.721.668. jika dilihat dari data bps 2021 yang 

menarik adalah semakin tinggi kelas sosial semakin sedikit pengeluaran konsumsi 

untuk makanan. Hal ini menunjukkan bahwa pada kelompok pengeluaran yang 

lebih rendah menganggap bahwa kebutuhan makanan lebih diprioritaskan 

daripada kebutuhan bukan makanan, sedangkan pada kelompok pengeluaran yang 

lebih tinggi cenderung lebih banyak mengeluarkan uang untuk kebutuhan bukan 

makan seperti barang-barang mewah, rumah, dan sejenisnya karena kebutuhan 

untuk makanan sudah pasti terpenuhi.11 

Berdasarkan pengamatan dan asumsi peneliti pada masyarakat kota 

Makassar adalah melihat kebiasaan berbelanja telah menjelma menjadi sebuah 

gaya hidup, berbagai fasilitas perbelanjaan tumbuh pesat di berbagai sudut kota, 

meningkatnya kredit konsumsi makin masif berdasarkan data BI 2021 

mengatakan kredit konsumsi tumbuh 4,87% dibanding triwulan I yang tumbuh 

                                                             

10 Sumar’in, Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam  

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

11Badan pusat statistic tahun, pengeluaran untuk konsumsi penduduk provinsi Sulawesi 

selatan menurut kabupaten/kota maret 2021, ( Makassar: bps Sulawesi selatan. 2021.). h. 7.  
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1,78%, hal ini memudahkan serta menggoda masyarakat untuk membeli apapun 

seketika tanpa khawatir tabungannya cukup atau tidak. 

Berbagai macam gaya hidup yang muncul dari kegiatan konsumsi 

diantaranya nge-mall, clubbing, fitnes, hangout di kafe dan lain-lain. mall 

merupakan indutsri komersialiasi dan komoditisasi dengan prinsip bagaimana 

menjual suatu produk, mall sebagai salah satu tempat destinasi untuk memuaskan 

hasrat konsumsi mereka. kebiasaan ini cenderung dilakukan pada awal bulan 

seperti mereka lebih banyak menghabiskan waktu di luar hanya sekedar makan 

bersama dengan keluarga ataupun hangout di kafe dengan teman. Bahkan adapula 

yang rela meminjam uang hanya untuk memenuhi keinginan pada suatu barang. 

Kegiatan konsumsi bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan semata, namun juga 

memenuhi keinginan untuk mencapai kepuasan. meskipun di terpa efek pandemi 

yang mengharuskan untuk melakukan pembatasan sosial, hasrat berkonsumsi 

dapat tersalurkan dengan adanya layanan belanja online di berbagai aplikasi dan 

media sosial yang tidak mengharuskan seseorang keluar rumah untuk membeli 

barang atau jasa yang diinginkan secara efektif dan bisa diakses selama 24 jam. 

Dan berdasarkan data pasar virtual Masyarakat di Kota Makassar memiliki tingkat 

konsumsi di pasar virtual yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat minat belanja 

masyarakat Makassar yang meningkat hingga 447 % pada saat diselenggarakan 

Hari Belanja Online (Harbolnas) pada tahun 201712. Tidak sampai disitu dari 

penelitian yang dilakukan oleh bahrul ulum pada tahun 2018 menemukan analisis 

                                                             
12 Dikutip dari http://makassar.tribunnews.com/2017/11/23/harbolnas transaksi-lazada-di-

makassar-naik-443, diakses pada tanggal 8 Mei 2018. 

http://makassar.tribunnews.com/2017/11/23/harbolnas
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statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi karakteristik 

masyarakat yang belanja di pasar virtual didominasi oleh perempuan, tingkat 

pendidikan SMA, dan berusia antara usia 21- 30 tahun, dengan sumber informasi 

melalui media sosial, dan jenis barang adalah produk fashion13 . Berdasarkan 

kondisi di atas, peneliti tertarik ingin mengetahui cara berkonsumsi masyarakat 

Kota Makassar yang sesuai dengan teori konsumsi Monzer Kahf dalam perspektif 

Islam terutama dalam hal gaya hidup mereka di tengah budaya konsumsi sekarang 

ini. 

Berdasarkan kondisi di atas, peneliti tertarik ingin mengetahui cara 

berkonsumsi masyarakat Kota Makassar yang sesuai dengan teori konsumsi 

Monzer Kahf dalam perspektif Islam terutama dalam hal gaya hidup mereka di 

tengah budaya konsumsi sekarang ini. 

 

B. Deskripsi Fokus 

Menyusun kerangka penelitian untuk menganalisis kajian yang akan 

dilakukan peneliti maka diupayakan memberikan deskripsi fokuus penelitian ini 

yang berkaitan relavansi pemikiran monzer kahf terhadap perilaku konsumsi 

masyarakat kota Makassar, dalam rangka menyatukan pemahaman dan 

menghindari multitafsir, maka dirasa menjelaskan bahwa bagaimana aktualisasi 

pemikiran monzer kahf terhadap perilaku konsumsi di tengah terjangan 

masyarakat konsumsi saat ini. Penelitian ini diharapkan mampu membedah 

                                                             
13 Bahrul ulum, Tinjauan Sosiologi Ekonomi Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Kota 

Makassar Pada Pasar Virtual, Al-Falah: Journal of Islamic Economics, Vol.3, No.1, 2018 
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perilaku konsumsi masyarakat kota Makassar memakai kacamata dari monzer 

kahf yang sesuai dengan pola konsumsi islam. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana perilaku konsumsi Masyarakat kota Makassar ? 

2. Bagaimana Relavansi pemikiran monzer kahf terkait perilaku konsumsi 

masyarakat kota makasssar ? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah  deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian 

yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga 

terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan merupakan bukan pengulangan 

ataupun duplikasi dari kajian ataupun penelitian yang telah ada. 

Isyar Malija hakim tahun 2015 yang Berjudul Analisis Komparatif 

Pemikiran Fahir Khan dan Monzer Kahf Tentang Perilaku Konsumen. Komparatif 

berarti teknik analisa dengan cara membandingkan hasil pemikiran dari Fahim 

Khan dan Monzer Kahf perihal perilaku konsumen dengan menggabungkan 

beberapa variabel isi dari kedua tokoh ini14. Di tahap ini penulis menggunakan 

alat interseksi union untuk membandingkan beberapa variabel dari pemikiran 

                                                             
14 Isyar malija hakim, “Analisis Komperatif Pemikiran Fahir Khan dan Monzer Kahf 

tentang konsumsi”, Skripsi (Semarang fak, Ekonomi dan bisnis Islam UIN Walisongo, 2015), h 

161 
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mereka mengenai perilaku konsumen. Selanjutnya, penulis mencoba untuk 

mengelaborasi pemikiran kedua tokoh ini agar dapat diambil sebuah kesimpulan 

yang komperhensif mengenai perilaku konsumen dalam prespektif Ekonomi 

Islam.persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pemikiran Monzer 

Kahf tentang perilaku konsumsi Islam. 

Rofi’ah Skripsi tahun 2008 yang berjudul Perilaku Konsumsi Siswa Siswi 

di Madrasah Aliyah Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta dalam Perspektif 

Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan 

perilaku siswa siswi Madrasah Aliyah Nurul Ummah dengan pengetahuan ajaran 

Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku konsumsi siswa siswi 

Madrasah Aliyah Nurul Ummah telah sesuai dengan ajaran Islam yakni siswa 

siswi tidak berperilaku israf (boros) dan juga tidak bakhil15. Persamaan penelitian 

yang dilakukan Rofi’ah dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan variabel 

perilaku konsumsi. Akan tetapi, perbedaannya adalah obyek yang dijadikan 

penelitian berbeda dan Rofi’ah meneliti perilaku konsumsi dalam perspektif 

hukum Islam, sedangkan peneliti melakukan penelitian perilaku konsumsi dalam 

perspektif teori konsumsi Islam Monzer Kahf dan obyek yang dituju pun berbeda. 

Iik Syakhabyatin dan Jubaedah jurnal tahun 2016 yang berjudul 

Rasionalitas konsumen dalam perspektif islam, Islam adalah agama yang 

sempurna. Kesempurnaannya meliputi  semua pengaturan kehidupan manusia 

yang mencakup ibadah dan mu’amalah. Salah satu aspek mu’amalah manusia 

                                                             

15Rofi’ah, “Perilaku Konsumen Siswa Siswi Madrasah Aliyah Nurul Ummah Kotagede 

Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, Universitas 

Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008). 
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adalah berkaitan dengan konsumsi. Konsumsi seorang muslim memliki pola dan 

pendekatan yang berbeda dengan seorang non muslim. Dari sini, penulis ingin 

menguak mengenai konsumen rasional dalam perspektif Islam dengan 

menyingkap teori-teori konsumsi dan mengaitkannya dengan nilai-nilai Islam. 

Dari situ, dapat dipahami bahwa pola rasionalisasi konsumsinya pun berbeda 

dengan pola yang dimiliki oleh ekonomi konvensional. Konsumen rasional dalam 

ekonomi Islam tidak mengenal istilah israf dan tabdzir. Selain itu, orientasi 

ibadah lillah juga turut mempengaruhi tindak tanduk konsumen muslim. Melalui 

tulisan ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai 

konsumsen rasional dan pada akhirnya dapat memberikan sumbangsih 

pengetahuan bagi umat Islam secara umum bagaimana menjadi seorang konsumen 

muslim yang rasional16. 

Ahmad Ubaidillah Jurnal tahun 2018 yang berjudul Metodologi ilmu 

ekonomi islam Monzer Kahf, Ilmu pengetahuan, termasuk ekonomi Islam, adalah 

pengetahuan sistematis yang diperoleh dengan cara tertentu yang disepakati oleh 

para ilmuwan. Bagaimana metodologi yang ditawarkan oleh Monzer Kahf untuk 

membangun ekonomi Islam? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini menyangkut jenis, pendekatan, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan 

data, teknik analisis data. Jenis penelitian ini adalah penelitian Perpustakaan, yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan mengambil dan mengumpulkan data dari 

literatur yang terkait dengan isu yang dibahas. Sumber data penelitian yang 

                                                             

16 Iik Syakhabyatin dan Jubaedah, Rasionalitas konsumen dalam perspektif islam, 

TSARWAH (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) Volume 1 No. 1 t.tc diakses pada januari-juli 2016 

h. 53. 
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diperoleh berasal dari literatur yang ada, dengan mengumpulkan data primer dan 

sekunder. Data primer dalam penelitian ini mengacu pada buku dan jurnal 

penelitian lainnya oleh Monzer Kahf. Data sekunder dalam penelitian ini 

diperoleh dari buku, majalah, jurnal, artikel, dan sebagainya, yang ditulis oleh 

penulis lain. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif-

analitis. Hasilnya menunjukkan bahwa tugas yang menggambarkan sistem 

ekonomi Islam terdiri dari dua bagian. Pertama, ekonom Islam harus menemukan 

teori komponen sistem ekonomi dan hubungan internal yang. Kedua, mereka 

harus menyelidiki validitas ekonomi dan kekuatan sistem. Pada dasarnya, 

pendekatan yang digunakan untuk menemukan sistem ekonomi Islam mirip 

dengan pendekatan yang digunakan untuk menemukan teori umum dan aturan 

Fiqih. Ekonomi sebagai salah satu ilmu sosial perlu mengembangkan jalan 

menuju sejarah untuk mengeksplorasi pengalamannya dan menentukan arah 

kehidupan ekonomi jangka panjang. Ekonom Islam harus merevisi teori ekonomi 

konvensional untuk mengenali dan memisahkan bias postulat. Dengan kata lain, 

teori pemurnian penuh dengan pandangan dogmatis, doktrinal, dan moral dari 

para ahli dan lingkungan17. 

 

                                                             

17 Ahmad Ubaidillah, Metodologi ilmu ekonomi islam Monzer Kahf, Ilmu pengetahuan, 

termasuk ekonomi Islam, J E S Volume 2, Nomor 2 Universitas Islam lamongan diakses pada , 

Maret 2018 h. 193 
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E. Tujuan dan KegunaanPenelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai adalah: Untuk mengetahui aktualisasi dan relavansi pemikiran monzer 

kahf terhadap perilaku konsumsi masyarakat kota makasssar. 
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BAB II 

PERILAKU KONSUMSI ISLAM PEMIKIRAN MONZER KAHF 

A. Biografi Monzer Kahf 

Monzer Kahf dilahirkan di Damaskus, Syria, pada tahun 1940. Kahf 

adalah orang pertama yang mencoba mengaktualisasikan penggunaan institusi 

distribusi Islam (zakat, sedekah) terhadap agregat ekonomi, pendapatan konsumsi, 

konsumsi, simpanan dan investasi. Beliau menerima gelar B.A. di bidang Bisnis 

dari Universitas Damaskus pada tahun 1962 serta memperoleh penghargaan 

langsung dari Presiden Syria sebagai lulusan terbaik. Pada tahun 1975, Monzer 

Kahf meraih gelar Ph.D untuk ilmu ekonomi spesialisasi ekonomi internasional 

dari University of Utah, Salt Lake City, Amerika Serikat. Selain itu, Kahf juga 

pernah mengikuti kuliah informal yaitu Training and Knowledge of Islamic 

Jurisprudence (Fiqh) and Islamic Studies di Syria. Sejak tahun 1968, beliau telah 

menjadi akuntan publik yang bersertifikat. Pada tahun 2005, Monzer Kahf 

menjadi seorang guru besar ekonomi Islam dan perbankan di The Graduate 

Programe of Islamic Economics and Banking, pada Universitas Yarmouk, 

Yordania. Lebih dari 34 tahun Monzer Kahf mengabdikan dirinya di bidang 

pendidikan. Beliau pernah menjadi asisten dosen di Fakulas Ekonomi University 

of Utah, Salt lake City (1971-1975).18 

Beliau juga pernah aktif sebagai instruktur di School of Bussiness, 

University of Damascus, Syria (1962-1963). Pada tahun 1984, Kahf memutuskan 

                                                             

18Eka Sriwahyuni, Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf,  Al-Intaj Vol. 3 No. 1 maret 

2017, h. 172 
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untuk bergabung dengan Islamic Development Bank (IDB) dan sejak 1995 beliau 

menjadi ahli ekonomi Islam seni/or di IDB. Pada tahun 1978, Kahf menerbitkan 

buku tentang ekonomi Islam yang berjudul “The Islamic Economy: Analytical 

Study of the unctioning of the Islamic Economic system‟. Buku ini dianggap 

sebagai awal dari sebuah analisis matematika ekonomi dalam mempelajari 

ekonomi Islam, sebab pada tahun 1970-an, sebagian besar karya mengenai 

ekonomi Islam masih mendiskusikan soal prinsip dan garis besar ekonomi.19 

1. Hasil karya Monzer kahf  

Adapun Hasi Karya Monzer Kahf antara lain : 

a. “A Contribution to the Theory of Consumer Behavior in an Islmaic 

Society”,Kairo,Mesir,1984. 

b. “Principles of Islamic Financing: A Survey”, diterbitkan atas kerja 

sama dengan Islamic Development Bank (IDB), 1992 (Ditulis bersama 

Taqiullah). 

c. “Zakah Management in Some Muslim Societies”, diterbitkan atas kerja 

sama dengan Islamic Development Bank (IDB) 1993. 

d. “The Calculating of Zakah for Muslim in North America”,  Indiana, 

USA, 1996.  

e. “Financing Development in Islam”, diterbitkan atas kerja sama dengan 

Islamic Development Bank (IDB), 1996. Serta, beberapa artikel dan 

paper lainnya yang tidak dapat disebut seluruhnya di sini.Dr. Monzer 

Kahf dikenal sebagai seorang ekonom terkemuka, konselor, dosen dan 

                                                             
19 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga 

Kontemporer, (Depok: Gramata Publishing, 2010), h. 275. 
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pakar Syariah serta hukum-hukum Islam. Beliau juga memiliki 

pengetahuan yang kuat tentang Fiqh Islam dan studi Islam. Tidak 

diragukan lagi, dapat disebutkan bahwa kinerja Dr. Kahf cukup 

memuaskan dalam organisasi. Beliau tergabung dalam organisasi yang 

berbeda-beda dalam universitas, lembaga penelitian, dan lembaga 

keuangan.  

2. Jenjang Karir 

Dr. Kahf bekerja dengan sangat baik sekali. Berikut ini adalah jenjang 

karir Dr. Monzer Kahf, antara lain:20  

a. Tahun 1962-1963, Dr. Monzer Kahf menjadi Instruktur dari School of 

Business, University of Damascus, Suriah. 

b. Tahun 1963-1971, Dr. Monzer Kahf menjadi auditor dari kantor Audit 

Negara Pemerintahan Suriah. 

c. Tahun 1971-1975, Dr. Monzer Kahf menjadi asisten dosen pengajar 

ilmu ekonomi di Universitas Utah. 

d. Dari tahun 1974-1999, Dr. Kahf menjadi anggota dari American 

Economic Association. 

e. Tahun 1975-1981, Dr. Monzer Kahf menjadi Direktur Keuangan di 

masyarakat Islam Amerika Utara dan Manajer Zakat Dana Nasional 

serta Koperasi Dana Islam bagi umat Islam di Amerika Utara 

                                                             
20Eka Sriwahyuni, Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf, h. 173 
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f. Tahun 1980, Dr. Monzer Kahf menjadi salah satu anggota pendiri 

“Assosiation Inter national Economic Islam’dan ‘Asosiasi Muslim 

Ilmuwan Sosial’ dari Amerika Serikat dan Kanada. 

g. Tahun 1985-1999, Dr. Kahf menjadi peneliti ekonomi. 

h. Tahun 1989-1991, Dr. Kahf menjadi Kepala Divisi. 

i. Tahun 1995-1999, Dr. Kahf menjadi Senior Research Economist 

penelitian Islam dan lembaga pelatihan dari Islamic Development Bank 

(IDB) di Jeddah, Arab Saudi. Beliau telah menunjukkan hasil kinerja 

yang yang luar biasa dalam beberapa hal, seperti: 

1) Mempersiapkan rencana penelitian 

2) Mengevaluasi karya penelitian 

3) Mengorganisir seminar tentang ekonomi Islam, perbankan dan 

keuangan  

4) Menulis makalah penelitian asli 

5) Menghasilkan ide-ide untuk proyek-proyek penelitian 

6) Melakukan koordinasi dengan departemen lain dan jaringan dengan 

organisasi penelitian yang lain. 

j. Tahun 2004-2005, Dr. Monzer Kahf bergabung di Universitas 

Yarmouk, Jordan, sebagai guru besar ekonomi Islam dan perbankan 

dalam program pascasarjana serta mengajar ekonomi Islam. 
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k. Mulai tahun 1999-sekarang, Dr. Kahf bekerja sebagai konsultan, 

Trainer dan dosen perbankan syariah, keuangan dan ekonomi serta 

memiliki praktek pribadi di California, Amerika Serikat. 21 

Dr. Monzer Kahf juga mendirikan negara Indiana berlisensi Credit 

Union asosiasi mahasiswa muslim dan Perumahan Koperasi Islam Indiana 

pada tahun 1980. Koperasi tersebut berada di Amerika Serikat dan Kanada. 

Selain itu, Dr. Kahf juga konsultan Islam Perumahan Koperasi, Toronto, 

Kanada, dan masyarakat Islam Amerika Utara serta masjid di Amerika 

Serikat dan Kanada pada hal-hal ‘prosedur kerja awal’ dan hukum Islam yang 

berkaitan dengan properti di pernikahan, warisan, wasiat terakhir dan 

kepercayaan hidup masing-masing. Dr. Kahf juga menyediakan hukum 

syariah bagi lembaga keuangan Islam di Amerika Serikat, Kanada, Trinidad, 

Nigeria dan Guyana.  Dr. Monzer Kahf juga telah mengunjungi banyak 

negara termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Timur Tengah, 

Eropa, Karibia, Asia Tenggara, serta Afrika untuk tujuan kuliah dan seminar, 

konferensi serta sebagai konsultan bagi lembaga keuangan juga 

menyampaikan ceramah pada hukum Islam keuangan dan peraturan ekonomi 

Islam dan perbankan, wakaf, perencanaan perumahan Islam, amal dalam 

agama Islam (zakat), Khotbah Jum’at di Masjid-masjid dan pusat Islam. 

Beliau juga speaker dalam dua program dari IslamOnline. Net: Hidup Fatwa 

                                                             

21 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga 

Kontemporer, h. 275. 
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dan Hidup dialog dalam sesi khusus pada perbankan syariah, keuangan, zakat 

dan wakaf.22  

Dr. Kahf juga menjadi penulis 28 buku dan buklet dalam bahasa Inggris 

dan bahasa Arab di perbankan dan keuangan Islam, ekonomi Islam, zakat, 

wakaf. Beberapa bukunya juga diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Turki dan 

Korea. Beberapa buku familiarnya adalah Ekonomi Islam: Studi Analitik 

Fungsi dari Sistem Ekonomi Islam, Ekonomi Zakat, Hubungan Ekonomi 

Internasional dari Perspektif Islam, dan lain-lain. 

Beliau telah mengembangkan beberapa modul hak cipta di perbankan 

dan keuangan Islam, seperti Sukuk Islam dan Pasar Modal, Syariah Berbasis 

wealth Management, konversi efek konvensional menjadi efek syariah, 

Penataan Produk Keuangan Islam, Leasing Islam, Takaful dan Asuransi, dan 

lain-lain. 

Dr. Kahf juga menulis lebih dari 100 artikel dalam bahasa Inggris dan 

Arab pada ekonomi Islam, keuangan public dan swasta Islam, perbankan 

Islam, zakat, wakaf, termasuk entri untuk Oxford Encyclopedia of Islam dunia 

modern. Dr Kahf memiliki website sendiri yang memberikan informasi 

kepada Muslim AS dan Kanada pada isu-isu properti dan kepemilikan. Trust, 

hubungan keluarga dan tanggung jawab keuangan, perencanaan perumahan, 

pemberian amal dan Wakaf (yayasan amal Islam). 

                                                             
22Eka Sriwahyuni, Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf,  h. 173 
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3. Penghargaan (Award) 

Dr. Monzer Kahf juga pernah menerima berbagai penghargaan (award) 

sebagai berikut:23 

a. IDB untuk untuk kontribusi briliant di bidang ekonomi Islam, 2001. 

b. Presiden Suriah Award untuk mahasiswa lulusan terbaik, Juli 1962. 

c. Bahasa Inggris: membaca, menulis dan perkuliahan sangat baik. 

d. Bahasa Arab: membaca, menulis dan perkuliahan sangat baik. 

e. Bahasa Perancis: reading dengan baik. 

 

B. Teori Konsumsi Islam Monzer Kahf (Rasionalisme Islam) 

Di dalam Ekonomi, rasionalisme merupakan kata yang paling bebas 

digunakan, Sebab segala sesuatu dapat dirasionalisasikan bila merujuk di 

beberapa aksioma yang sangat relevan, Antara lain:   

1. Ajaran Islam diaktualisasikan dalam Masyarakat 

2. Zakat hukumnya wajib  

3. Larangan Riba dalam aktifitas perekonomian 

4. Mudharabah wujud dalam perekonomian 

5. Pelaku ekonomi bersikap Rasional untuk mencapai  kemaslahatan24 

Teori perilaku konsumen yang dikembangkan di barat, setelah timbulnya 

kapitalisme merupakan sumber dualitas, yaitu ,rasionalisme ekonomik‟ dan 

                                                             
23Eka Sriwahyuni, Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf,  Al-Intaj Vol. 3 No. 1 maret 

2017, h. 174  
24  Monzer Kahf, A contribution to the Theory of consumer Behaviour in an Islamic 

Society 

dalam Khursyid Ahmad (ed), Studies in Islamic Economics , (Leicester: The Islamic Foundation, 

1981), h. 22-23. 
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utilitarianisme‟. Rasionalisme ekonomik menafsirkan perilaku manusia sebagai 

sesuatu yang dilandasi dengan „perhitungan yang cermat‟ untuk memperoleh 

keberhasilan ekonomi. Keberhasilan ekonomi secara konkrit didefiniskan sebagai 

memperoleh harta, baik dalam pengertian uang atau komoditas lain, yang 

merupakan tujuan akhir, dan pada saat yang sama merupakan indikasi 

keberhasilan ekonomik. Utilitariansme adalah sumber nilai-nilai dan sikap 

moral.yang biasanya meliputi sikap Kepercayaan, kejujuran, tepat waktu, tekun 

dan pekerja keras.25 

Dalam sistem ekonomi kapitalis teori perilaku konsumen telah melampaui 

2 tahap. Dimana tahap pertama yaitu teori marginalis yang berdasarkan teori 

tersebut pemanfaatan konsumen secara tegas dapat diukur dalam satuan satuan 

pokok. Konsumen mencapai keseimbangannya ketika dia memaksimalkan 

pemanfaatan sesuai dengan keterbatasan penghasilan.Tahap Kedua yang lebih 

modern mengatur kardinalitas pemanfaatan. Namun, berbagai kondisi yang 

sekarang menjadi kesamaan antara tarif marginal subsitusinya. 

Teori perilaku konsumsi Islam memandang perkembangan rasionalisasi 

dan teori konsumen yang ada selama ini dengan penuh kecurigaan dan 

menuduhnya sebagai aspek perilaku manusia yang terbatas dan berdimensi 

tunggal. Dengan mengikuti pandangan Max Weber yang menyatakan bahwa 

rasionalisme merupakan konsep kultural, rasionalisme Islam dinyatakan sebagai 

alternatif yang konsisten dengan nilai-nilai Islam. Faktor-foktor non-matrealistik 

                                                             
25 Monzer Kahf, Ekonomi Islam : Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam, 

h. 16. 
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tidak dapat dipisahkan dari analisis terhadap perilaku konsumen dalam Islam. 

Menurut Kahf ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi, yaitu: 

1. faktor ekosogus yang meliputi pendapatan, selera, teknologi, kesehatan 

lingkungan, kebudayaan, agama dan legalitas 

2. endogenus yang meliputi informasi harga produk di pasar dan keberadaan 

barang subtitusi serta komplementer di pasar. 

Adapun  Unsur-unsur pokok dari rasionalisme Islam meliputi 5 (lima) 

konsep asas, sebagai berikut:26 

1. Konsep Keberhasilan 

Konsep keberhasilan dalam Islam senantiasa diakaitkan dengan nila-

nilai moral. Kebaikan dalam Islam, berarti sikap positif terhadap kehidupan 

orang lain. Islam mengakui adanya keinginan materialistik dan kepuasan 

dalam kesenangan akan menikmati hal tersebut, akan tetapi Islam tidak 

menganggap hal itu sebagai tujuan akhir di kehidupan. Konsep keberhasilan 

dalam Islam senantiasa diakaitkan dengan nila-nilai moral. Kebaikan dalam 

Islam, berarti sikap positif terhadap kehidupan orang lain. Hal ini sejalan 

dengan apa yang diungkapkan oleh M.N. Siddiqi, Beliau berpendapat, 

Keberhasilan (dalam Islam) terletak dalam kebaikan. Dengan perilaku 

manusia yang semakin sesuai dengan pembakuan moral yang semakin tinggi 

kebaikannya, maka ia semakin berhasil selama hidupnya, pada setiap fase 

keberadaan, individu muslim berusaha membuat selaras dengan nilai-nilai 

                                                             
26 Monzer Kahf, Ekonomi Islam : Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi 

Islam, (Cet I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 16. 
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moral 27 . Pria dan wanita diciptakan tidak lain hanya untuk menyembah 

Tuhan. Karena itu, kebahagian yang sejati bagi orang yang beriman adalah 

melaksanakan hal tersebut dan menjadi hamba Allah yang sejati. 

Menggunakan sumberdaya yang berasal dari Tuhan untuk kesenangan semata 

hanya merupakan sebagain kecil kenikmatan jika dibandingkan dengan 

bagian utama, seperti untuk kesuksesan di akhirat. Kesuksesan atau 

keberhasilan di akhirat merupakan suatu hal yang dikejar oleh seluruh 

manusia dan makhluk lainnya, dengan cara berbuat kebajikan dan keadilan di 

bumi. Ini mengindikasikan bahwa konsep keberhasilan dalam Islam adalah 

salah satu yang kompehensif. Ini meliputi hidup saat ini dan kehidupan 

selanjutnya dalam takaran yang seimbang dan  harmonis. 

2. Skala Waktu perilaku konsumsi. 

Dalam pandangan Islam, kehidupan dunia hanya sementara dan masih 

ada kehidupan kekal di akhirat. Maka dalam mencapai kepuasan perlu ada 

keseimbangan pada kedua tempo waktu tersebut, demi mencapai keberhasilan 

yang hakiki. Oleh karena itu sebagian dari keuntungan atau kepuasan di dunia 

sanggup dikorbankan untuk kepuasan di hari akhirat. Menurut ajaran-ajaran 

Islam, setiap muslim wajib mempergunakan setiap waktunya untuk 

mengingat Allah dan harus menyumbangkan sebagian tenaganya untuk 

menyiarkan kebenaran dan amal salih dan harus memanfaatkan waktu dan 

usahanya untuk meningkatkan kehidupan spiritual, moral dan ekonomi 

                                                             
27 M.N. Siddiqi, Some Aspects of the Islamic Economy, Delhi: Markazi Maktabah Islami, 1972, h. 

15-16 
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masyarakat. setiap Muslim mengetahui mengenai waktu setelah kematian, 

Kehidupan sebelum kematian dan kehidupan setalah kematian saling 

berkaitan dengan erat dalam urutannya. Pandangan ini akan memiliki dua 

efek dalam perilaku konsumen. Pertama, akibat dari pemilihan perbuatan itu 

sendiri dari dua bagian, yaitu efek langsung dalam kehidupan dunia saat ini 

dan efek kemudian di kehidupan akhirat. Karena itu, manfaat yang diperoleh 

dari pilihan semacam itu adalah keutuhan nilai-nilai sekarang dari kedua efek 

ini. Kedua, jumlah manfaat alternaitf dari penghasilan seseorang ditingkatkan 

jumlahnya dengan dimasukkannya semua keuntungan yang akan diperoleh di 

akhirat. Contohnya dari manfaat alternatif semacam ini adalah pinjaman-

pinjaman tanpa bunga (qardul hasan), pemberian kepada orang-orang yang 

miskin dan yang terlantar, memelihara dan merawat hewan-hewan, 

peningkatan kehidupan masyarakat, yang kesemua itu meskipun saat ini tidak 

memiliki manfaat langsung bagi individu yang bersangkutan. 

3. Egoisme dan Altruisme 

Keselarasan antara egoisme dan altruisme yang dibangun oleh sistem 

Islam itu didasarkan pada penggabungan antara kepentingan orang lain, 

bahkan makhluk lain serta lingkungan, atas pertimbangan ego dari tiap 

individu. Al Quran dan Sunnah sering menggunakan istilah hasanah untuk 

menunjukkan suatu perbuatan baik yang diberi ganjaran berupa pahala. 

Banyak ayat dan sabda Rasul Saw, yang memberitahukan tentang hasanah 

yang terkandung di dalam tindakan altruistik (mementingkan orang lain). 

Berbuat baik kepada seseorang, anggota keluarga, tetangga, tamu-tamu, dan 
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lainnya, semuanya akan diberikan ganjaran sejumlah hasanat yang dijanjikan 

oleh Allah. Mendukung dan membantu orang lain serta perhatian dengan 

mereka merupakan sikap kebersamaan yang sesungguhnya dibutuhkan oleh 

manusia dan meupakan tindakan untuk berbakti kepada Allah dan untuk 

mengharap hasanat dari-Nya. 

Altruistik yang tertinggi adalah yang ditunjukkan oleh skala 

rasionalisme Islami. Nabi Saw, menggambarkan bahwa setiap makhluk hidup 

„dijamin oleh Allah‟ dan bersabda bahwa orang yang paling dicintai oleh-

Nya adalah mereka yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lainnya. Ini 

menunjukkan bahwa altruistik di dalam rasionalisme islami tidak terpisahkan 

dengan nilai moral dan egoisme tidak diperlukan, karena seorang Muslim 

telah berasimilasi dengan altruisme sebagi komposisi jiwa dan itu merupakan 

kepentingan bagi dirinya. 

4. Konsep Harta dan Barang  

Islam menganggap harta sebagai anugrah dari Allah. Ketamakan dan 

pemborosan dalam mengusahakan harta merupakan kejahatan. Orang yang 

beriman digambarkan dalam Al Quran sebagai salah satu di antara “Orang-

orang yang ketika membelanjakan harta tidak berlebihan dan tidak 

menimbulkan keburukan, tetapi (mempertahankan) keseimbangan yang adil 

di antara sikap-sikap (yang ekstrim) tersebut QS. Al Furqan (25): 67.  

لكَِ كَانَ بَ وَٱلَّذِينَ إذَِآ أنَفقَوُاْ لمَۡ يسُۡرِفوُاْ وَلمَۡ يقَۡترُُواْ وَ    قوََامٗا يۡنَ ذََٰ
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Terjemahnya: 

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak 

berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di 

tengah-tengah antara yang demikian”28 

 Dalam Islam harta merupakan titipan dari Allah SWT dan sekaligus 

amanah yang harus dipergunakan sebaik mungkin untuk mendapat Ridha-

Nya, sedangkan menurut konvensional harta merupakan indikator 

keberhasilan individu dalam pencapaian mereka di Dunia. ,Yusuf Ali 

berpendapat dan mempergunakan lima macam frasa untuk menyatakan nilai-

nilai etik dan spiritual terhadap istilah itu. Sedangkan barang Dalam al-Quran 

dinyatakan dua bentuk barang yaitu: al – tayyibat (barang yang baik, bersih, 

dan suci serta berfaedah). Barang-barang yang baik dan suci, barang-barang 

yang bersih dan suci, hal-hal yang baik dan indah, makanan di antara yang 

terbaik29. Dengan demikian konsumsi terikat dengan nilai-nilai dalam Islam, 

dengan menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian dan keindahan. 

Sebaliknya benda-benda yang buruk, tidak suci (najis) dan tidak bernilai tidak 

dapat dianggap sebagai barang konsumsi dalam Islam. Istilah yang kedua 

yakni al - rizq (pemberian Allah, hadiah, atau anugerah dari langit) yang bisa 

mengandung halal dan haram. 

5. Etika Konsumsi dalam Islam 

Islam tidak melarang individu dalam menggunakan barang untuk 

mencapai kepuasan selama individu tersebut tidak mengkonsumsi barang 
                                                             
28  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. h. 365 

29  Abdullah Yusuf „Ali, The Translation of the Holy Qur‟an, Washington, DC: The 

Muslim Student‟s Association of the United States and Canada, 1975, h. 31, 231, 241, 348, dan 

508. 
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yang haram dan berbahaya atau merusak. Islam melarang mengkonsumsi 

barang untuk israf (pembaziran) dan tabzir (spending in the wrong way) 

seperti suap, berjudi dan lainnya. Etika konsumsi dalam Islam antara lain: 

a. Mensyukuri Nikmat Allah 

Mensyukuri ekonomi dan harta kekayaan (al-Mal) itu antara lain 

dengan jalan yang serba halalan tayyiban, baik dalam hal produksi dan 

distribusi, maupun dalam memperoleh dan mengonsumsi. Mengonsumsi 

barang dan jasa yang halal merupakan syarat utama bagi kehidupan 

manusia Muslim yang menghendaki kehidupan yang baik. 

b. Gemar Bersedekah 

Selain dikenai kewajiban zakat, setiap Muslim juga dianjurkan 

untuk ber infaq dan bersedekah. Banyak ayat yang melukiskan 

keistimewaan sedekah, diantaranya QS. Al-Baqarah (2) : 261-262. 

 ِ لهَمُۡ فيِ سَبيِلِ ٱللََّّ ثلَُ ٱلَّذِينَ ينُفقِوُنَ أمَۡوََٰ بلَِ فيِ كُلِّ نۢبتَتَۡ سَبۡعَ سَناَأَ لِ حَبَّةٍ كَمَثَ  مَّ

عِفُ لِمَن يشََآ  ُ يضََُٰ ائْةَُ حَبَّةِٖۗ وَٱللََّّ سِ ءُْۚ وَٱسُنۢبلُةَٖ مِّ ُ وََٰ ينَ ينُفقِوُنَ ٱلَّذِ  ٢٦١عٌ عَلِيمٌ  للََّّ

لهَمُۡ فيِ سَ  ِ ثمَُّ لَ يتُۡبعُِونَ مَآ أَ أمَۡوََٰ ا وَ نفقَوُبيِلِ ٱللََّّ جۡرُهمُۡ عِندَ لَٓ أذَٗى لَّهمُۡ أَ اْ مَن ٗ

 رَبِّهِمۡ وَلَ خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وَلَ همُۡ يحَۡزَنوُنَ  

Terjemahnya: 

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan 

sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir 

seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang 

Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 

Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan 

Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang 

dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan 

dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka 
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memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran 

terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”30 

1) Larangan Pelit 

Pelit, kikir, atau bakhil adalah salah satu sifat yang dibenci 

AlQur’an dan Hadits, diantaranya dalam QS. Al-Hadiid (57) : 23-24. 

كُ آ  بمَِ لِّكَيۡلََ تأَۡسَوۡاْ عَلىََٰ مَا فاَتكَُمۡ وَلَ تفَۡرَحُواْ  ُ لَ يُ  ءَاتىََٰ حِبُّ كُلَّ مِۡۗ وَٱللََّّ

توََلَّ يَ لِِۗ وَمَن لنَّاسَ بٱِلۡبخُۡ ٱلَّذِينَ يبَۡخَلوُنَ وَيأَۡمُرُونَ ٱ ٢٣مُخۡتاَلٖ فخَُورٍ  

َ هوَُ ٱلۡغَنيُِّ ٱلۡحَمِيدُ   فإَنَِّ ٱللََّّ

Terjemahnya: 

“(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan 

berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya 

kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-

Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang 

sombong lagi membanggakan diri, (yaitu) orang-orang yang 

kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barangsiapa 

yang berpaling (dari perintah-perintah Allah) maka 

sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Kaya lagi Maha 

Terpuji.”31 

2) Larangan Boros (Tabzir/Israf) 

Konsumsi yang berlebih-lebihan merupakan ciri masyarakat 

yang tidak mengenal Tuhan dalam hal ini disebut israf (pemborosan) 

atau tabzir (menghambur-hamburkan harta tanpa guna). Pemborosan 

berarti penggunaan harta secara berlebih-lebihan untuk hal-hal yang 

melanggar hukum seperti makanan, pakaian, tempat tinggal atau 

bahkan sedekah. Ajaran-ajaran Islam menganjurkan pola konsumsi 

dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang, yakni pola yang 

terletak antara kekikiran dan pemborosan. Sebagaimana firman Allah 

dalam QS. al-Isra (17): 26-27. 

رۡ تبَۡذِيرًا   بِيلِ وَلَ تبُذَِّ إنَِّ  ٢٦وَءَاتِ ذَا ٱلۡقرُۡبىََٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّ

نُ لرَِبِّهۦِ كَفوُرٗا   طِينِِۖ وَكَانَ ٱلشَّيۡطََٰ يََٰ نَ ٱلشَّ رِينَ كَانوُٓاْ إخِۡوََٰ  ٢٧ٱلۡمُبذَِّ

                                                             
30  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. h. 44 
31  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. h. 541 
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Terjemahnya 

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan 

haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam 

perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan 

(hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros 

itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah 

sangat ingkar kepada Tuhannya”32 

3) Maslahah al - ‘ibad (kesejahteraan hakiki untuk manusia)  

Senantiasa memperhatikan maslahah untuk diri sendiri, 

keluarga dan masyarakat, seseorang dianggap rasional menurut Islam 

apabila: 

a) Menghindarkan diri dari sikap israf (berlebih-lebihan 

melampaui batas). Seorang konsumen muslim akan selalu 

mempertimbangkan maslahah bagi diri dan orang lain dalam 

mengkonsumsi suatu barang atau jasa dan menghindari sikap 

israf. Ia tidak akan menuruti keinginan untuk mendapatkan 

utiliti yang maksimum, apabila didapati keinginan itu 

mengandungi israf .Ia akan memilih untuk menginfaqkan 

sebagian pendapatan kepada tetangganya agar dapat makan. 

Dengan begitu ia berarti mendahulukan maslahah daripada 

memaksimalkan utiliti untuk diri pribadinya. 

b) Mengutamakan Akhirat dibanding Dunia 

Penggunaan barang atau jasa untuk keperluan ibadah 

bernilai lebih tinggi dari konsumsi untuk duniawi. Konsumsi 

untuk ibadah lebih tinggi nilainya karena orientasinya adalah al – 

falah yang akan mendapatkan pahala dari Allah Swt, sehingga 

lebih bertujuan untuk kehidupan akhirat kelak. Semakin besar 

                                                             
32  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. h. 284 
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konsumsi untuk ibadah maka semakin tinggi pula al - falah yang 

akan dicapai. 

c) Konsisten prioritas pemenuhan keperluan (Daruriyyah, 

Hajiyyah dan tahsiniyyah). 

Terdapat prioritas-prioritas di antara satu dengan lainnya 

yang menunjukkan tingkat kemanfaatan dan mendesak dalam 

pemenuhan. Prioritas ini menjadi tiga, yaitu al- hajahal 

daruriyyah , al-hajah al-hajiyyah, dan al-hajah al- tahsiniyyah. 

Seorang muslim perlu mengalokasikan budget secara urut sesuai 

dengan tingkat prioritas secara konsisten. Keperluan pada tingkat 

daruriyyah mesti dipenuhi terlebih dahulu, baru kemudian 

hajiyyah dan kemudian tahsiniyyah. Prioritas ini semestinya 

diaplikasikan pada semua jenis keperluan, yaitu agama (ad-din), 

kehidupan, harta, ilmu pengetahuan dan kelangsungan keturunan. 

Memperhatikan etika dan norma syariah Islam yang memiliki seperangkat 

etika dan norma yang mesti dipedomani dalam semua aktifitas kehidupan.Seorang 

muslim dalam beraktivitas, khususnya dalam mengkonsumsi barang atau jasa 

mestilah berpedoman pada etika dan norma yang telah ditetapkan oleh syariat 

Islam. Ini artinya, ia lebih mengutamakan maslahah, dari mendapatkan utiliti 

untuk memenuhi keinginan yang relatif tidak terbatas. 

 

C. Gaya Hidup 

Gaya hidup merupakan salah satu faktor yang memperngaruhi perilaku 

konsumsi. Secara luas didefinisikan sebagai cara hidup yang diidentifikasikan 

oleh bagaiamana seseorang menghabiskan waktu mereka (aktifitas), apa yang 
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mereka anggap penting dalam lingkungan (ketertarikan) dan juga dunia di 

sekitarnya (pendapat). Gaya hidup suatu masyarakat akan berbeda dengan 

masyarakat yang lain. 

Gaya hidup pada dasarnya merupakan suatu perilaku yang mencerminkan 

masalah apa yang sebenarnya yang ada di dalam alam pikir pelanggan yang 

cenderung berbaur dengan berbagai hal yang terkait dengan masalah emosi dan 

sikologis konsumen. Perubahan dari gaya hidup terjadi karena meningkatnya 

untuk menikmati hidup dan gaya hidup konsumen yang semula kurang peduli 

lingkungan sekarang menjadi lebih peduli dengan lingkungan.33 

Gaya hidup yang berkembang di masyarakat merefleksikan nilai-nilai yang 

dianut oleh masyarakat itu sendiri. Untuk memahami bagaimana gaya hidup, 

sekelompok masyarakat diperlukan program atau instrumen untuk mengukur gaya 

hidup yang berkembang. Surveyor Research International (SRI) telah 

mengembangkan program yang disebut VALS1 (Value and Life Style) untuk 

mengukur gaya hidup ditinjau dari aspek nilai kultural, yaitu: 

1. Outer directed, merupakan gaya konsumen yang jika membeli suatu 

produk harus sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma tradisional yang 

telah terbentuk. Motivasi pembelian ini dipengaruhi oleh bagaimana 

pandangan dan pikiran orang lain atas pembelian itu. 

2. Inner directed, merupakan konsumen membeli produk untuk memenuhi 

keinginan dari dalam dirinya untuk memiliki sesuatu, dan tidak terlalu 

                                                             
33 Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen, h. 80-81 
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memikirkan norma-norma budaya yang berkembang. Kelompok ini 

berusaha mengekspresikan dirinya.  

3. Need driven, yaitu konsumen yang membeli sesuatu didasarkan atas 

kebutuhan dan bukan keinginan berbagai pilihan yang tersedia.34 

Gaya hidup mengidentifikasi kelompok konsumen dalam masyarakat. 

Identifikasi tersebut berdasarkan aspek nilai kultural dan gaya konsumen dalam 

memenuhi kebutuhan hidup. Berikut ini adalah identifikasi karakteristik 

kelompok konsumen pada suatu masyarakat: 

Tabel 2.1  

Identifikasi karakteristik kelompok konsumen pada suatu masyarakat 

Outher Directer Inner Director Outher driven 

BELONGER 

Kelas menengah, 

menghargai rasa aman, 

stabil, identitas, dan 

solidaritas kelompok, tidak 

ambil risiko, ingin hura-hura. 

I-AM-ME 

Muda, Idealis, 

menekankan ekspresi diri, 

musik keras, busana 

menyolok, melawan 

kelompok outer directed. 

SURVIVOR 

(orang yang bertahan 

hidup) wanita tua, 

pendidikan rendah 

dan tidak sehat, atau 

keluarga tidak 

mampu. 

EMULATOR 

Belanja terus, punya utang, 

frustasi dalam ambisinya. 

EXPRIENTAL 

Menghargai pendidikan, 

lingkungan, dan 

pengalaman. 

SUSTAINER 

Muda, berjuang 

mencari tempat dalam 

masyarakat. 

                                                             
34 Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen, h. 85-86 
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ACHIEVERS 

Lebih tua, matang, mampu, 

berkeluarga yang memiliki 

rumah. Emulator ingin 

masuk kelompok ini. 

SOCIALLY CONSCIOUS 

Paling tinggi pendidikan, 

dewasa, gerakan sampai 

dengan politik, punya 

jabatan berpengaruh tapi 

sering protes dalam isu 

sosial politik 

 

 

D. Periaku Konsumsi 

Istilah konsumen sering diartikan sebagai dua jenis konsumen 

yaitu:konsumen individu dan konsumen organisasi. Konsumen individu membeli 

barang dan jasa untuk digunakan sendiri. Misalnya membeli pakaian, sepatu, dan 

sabun. Sedangkan konsumen jenis kedua ialah konsumen organisasi, yang 

meliputi organisasi bisnis, yayasan, lembaga sosial, kantor pemerintah, dan 

lembaga lainnya. 

Konsumsi merupakan suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam 

kehidupan manusia. Dalam ilmu ekonomi secara umum, konsumsi adalah perilaku 

seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Dalam teori ekonomi konvensional hal terpenting 

dalam konsumsi adalah bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatan untuk 

membelanjakan atas produk atau jasa dan menjelaskan keputusan alokasi tersebut 

dalam menentukan permintaan yang diinginkan.35 

                                                             
35 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam 

Indonesia , Ekonomi Islam, h. 9-11. 
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Konsumen akan menggunakan parameter kepuasan melalui konsep 

kepuasan (utility) yang tergambar dalam kurva indifferent (tingkat kepuasan yang 

sama). Setiap individu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya melalui aktifitas 

konsumsi pada tingkat kepuasan yang maksimal menggunakan tingkat 

pendapatannya (income) sebagai keterbatasan penghasilan (budget constraint).36 

Studi perilaku konsumsi adalah suatu studi mengenai bagaimana seorang 

individu membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia 

(waktu, uang, dan energi). 

Pendekatan Perilaku konsumsi : 

1. Pendekatan marginal utility (kardinal), kepuasan konsumen dari 

mengkonsumsi barang dapat dinyatakan secara kuantitatif, sehingga 

konsumen berusaha memaksimumkan kepuasan. 

2. Pendekatan  indifference curve (ordinal), kepuasan konsumen dari 

mengkonsumsi barang tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, sehingga 

perilaku konsumsi dalam memilih barang yang akan memaksimumkan 

kepuasan ditunjukkan dalam kurva kepuasan sama. 

Perilaku konsumsi merupakan tindakan yang langsung terlibat dalam 

mendapatkan, mengonsumsi, menghabiskan produk barang atau jasa serta 

kecenderungan konsumen melakukan kegiatan konsumsi untuk memaksimalkan 

kepuasan. 37  Ada dua cara yang dapat ditempuh untuk mencapai kepuasan 

konsumen yang optimum, yaitu: 

1. Memaksimumkan fungsi nilai guna dengan kendala garis biaya. 

                                                             
36Sumar’in, Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam,), h. 86. 
37Sumar’in, Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam, h. 86. 
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2. Meminimumkan pengeluaran dengan kendala fungsi nilai guna.38 

Perilaku konsumsi seseorang antara satu dengan yang lain dalam 

komunitas lingkungan sangat mempengaruhi antara satu individu dengan 

individual lain, hal ini karena kondisi kehidupan masyarakat. Latar belakang 

kondisi ekonomi yang antar satu sama lain yang berbeda, serta kebudayaan daerah 

asal masing-masing individual yang berbeda-beda, sehingga hal ini 

mempengaruhi perilaku keseharian terutama dalam perilaku konsumsi. Sehingga 

perilaku konsumsi tidak hanya menyangkut perilaku makan dan minum saja, 

tetapi juga perilaku ekonomi lainnya seperti membeli dan memakai baju, membeli 

kendaraan, membeli dan memakai sepatu. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi:39 

1. Faktor kebudayaan  

a. Kebudayaan. Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar 

dari keinginan dan perilaku seseorang. 

b. Subbudaya. Subbudaya dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu 

kelompok nasionalisme, kelompok keagamaan, kelompok ras, dan area 

geografis. 

c. Kelas sosial. Kelas-kelas sosial adalah kelompok yang relatif homogen 

dan bertahan lama dalam suatu masyarakat, yang tersusun secara 

hierarki dan yang keanggotaannya mempunyai nilai, minat, dan 

perilaku yang serupa. 

                                                             
38Syahruddin, Dasar - dasar Teori Ekonomi Mikro, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas 

Ekonomi Universitas Indonesia, 1990),  h. 20. 
39Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen , Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2003),  h. 10-

14. 
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2. Faktor faktor sosial 

a. Kelompok referensi. Kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh 

kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung 

terhadap sikap dan perilaku seseorang. Beberapa di antaranya:  

1) Kelompok primer, seperti keluarga, teman, tetangga, dan teman 

sejawat;  

2) Kelompok sekunder, yang cenderung lebih resmi dan yang mana 

interaksi  yang terjadi kurang berkesinambungan, 

3) Kelompok disasosiatif (memisahkan diri) adalah sebuah kelompok 

yang nilai atau perilakunya tidak disukai oleh individu. 

b. Keluarga 

c. Peran dan status 

3. Faktor-faktor Pribadi 

a. Umur dan tahapan siklus hidup. 

b. Pekerjaan 

c. Keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi seseorang adalah terdiri dari 

pendapatan yang dapat dibelanjakan (tingkatnya, stabilitasnya, dan 

polanya), tabungan dan hartanya, kemampuan untuk meminjam dan 

sikap untuk mengeluarkan lawan menabung. 

d. Gaya hidup. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang 

diekspresikan oleh kegiatan, minat dan pendapat seseorang. 
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e. Kepribadian dan konsep diri. Yang dimaksud dengan kepribadian 

adalah karakteristik psikologis yang berbeda dan setiap orang yang 

memandang responsnya terhadap lingkungan yang relatif konsisten. 

4. Faktor-faktor Psikologis 

a. Persepsi. Yang dimaksud adalah proses di mana seseorang memilih, 

mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi untuk 

menciptakan suatu gambaran yang berarti dari dunia ini. 

b. Faktor-faktor persepsi yaitu perhatian, gangguan dan mengingat 

kembali yang selektif. 

c. Proses belajar, menjelaskan perubahan dalam perilaku seseorang yang 

timbul dari pengalaman.  

d. Kepercayaan dan sikap. 

Untuk melihat perilaku konsumsi dapat dipahami dalam tiga tahapan 

meliputi:40 

1. Preferensi konsumen adalah langkah pertama dalam menjelaskan alasan 

seseorang yang suka suatu jenis produk daripada produk lain  

2. Garis anggaran. Konsumen juga akan mempertimbangkan faktor harga dan 

akan memutuskan sesuai dengan pendapatan yang dimiliki. Apakah harus 

dilakukan konsumen dalam situasi ini, jawabannya akan ditemukan 

dengan menggunakan preferensi konsumen dan garis anggaran (budget 

line) 

                                                             
40 Sumar’in, Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam, h. 86. 
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3. Pilihan konsumen. Dengan mengetahui preferensi dan keterbatasan 

pendapatan yang dimiliki konsumen memilih untuk membeli kombinasi 

barang-barang yang memaksimalkan kepuasan mereka. 

  

E. Kerangka Konseptual 

Kerangka pikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-

pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi 

pondasi bagi setiap pemikiran. Kerangka pikir biasanya digunakan untuk 

memudahkan penelitian. Konsumsi adalah proses mengalokasikan dan 

membelanjakan pendapatan atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan individu. Islam memberikan keleluasan kepada umatnya untuk 

mendapatkan harta kekayaan guna meningkatkan taraf kehidupannya, namun 

kebebasan ini bersifat normatif. Hanya cara-cara yang masih dalam koridor 

syari’ah yang diperbolehkan Oleh karena itu, dalam mengkonsumsi harus menjadi 

acuan utama dalam memanfaatkan suatu barang atau jasa. Islam Sebagaimana 

keinginan, kebutuhan adalah konsep nilai. Jika keinginan ditentukan oleh konsep 

utility, maka kebutuhan dalam prespektif Islam ditentukan oleh konsep 

mashlahah. Tujuan syariah adalah kesejahteraan umat manusia. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Menurut Jenisnya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut 

Bogdan dan Biklen S, penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-

orang yang diamati. Penelitian kualitatif mempelajari sesuatu pada sudut pandang 

alamiahnya, menerjemahkannya, dan melihat fenomena dalam hal makna yang 

dipahami manusia. Dengan kata lain penelitian kualitatif dapat mempelajari sisi 

nyata dunia, menemukan bagaimana orang mengatasi sesuatu dan berkembang 

dalam situasi tersebut yang menggambarkan kehidupan manusia.41 

Lokasi penelitian dilakukan pada Kota Makassar Provinsi Sulawesi 

Selatan. Alasan dipilihnya lokasi ini peneliti ingin mengetahui pola perilaku 

konsumsi di masyarakat tersebut yang bertujuan untuk selalu mewujudkan 

perilaku konsumsi secara Islam dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan 

pemikiran Monzer Kahf agar terhindar dari perilaku konsumsi yang menyimpang 

dalam Islam seperti israf  dan tabzir dalam kehidupan diri sendiri, keluarga, 

maupun orang lain. Dan juga memperbaiki cara perilaku konsumsi terutama 

dalam hal gaya hidup sesuai dengan etika konsumsi dalam Islam. 

 

  

                                                             
41 Zul Asmi, dkk, Memahami Penelitian Kualitatif dalam Akuntansi, Akuntabilitas XI, no 

1 (2018), h. 161. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model 

pendekatan fenomenologi. Fenomenologi mempelajari dan melukiskan ciri-ciri 

instrinsik dari gejala sebagaimana gejala itu menyingkapkan dirinya pada 

kesadaran. Fenomenologi menjelaskan fenomena dan maknanya bagi individu 

dengan melakukan wawancara pada sejumlah individu. Penelitian yang 

menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna 

peristiwa serta interaksi pada orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Pendekatan 

ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang 

digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan fakta.42 

Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus pada masyarakat kota Makassar yang 

merupakan Ibu kota provinsi Sulawesi selatan yang telah tumbuh menjadi kota 

niaga, atau dikenal juga Makassar city world, Makassar kota dunia.  

C. Sumber Data 

Data adalah segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk satu 

kegiatan penelitian sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. 43 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer berupa kata-kata, tindakan subjek serta gambaran ekspresi, 

sikap dan pemahaman dari subjek yang diteliti. Istilah yang digunakan untuk 

subjek penelitian adalah informan. Mengenai data primer peneliti melakukan 

wawancara langsung kepada informan. 

                                                             
42  Tjipto Subadi, Penelitian Kualitatif, (Cet. 1; Surakarta: Muhammadiyah University 

Press, 2006), h. 17. 
43 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2008), h. 97. 
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Data sekunder diperoleh peneliti  dari berbagai sumber tertulis yang 

memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini misalnya, buku, majalah 

ilmiah, serta website-website yang dapat memberikan informasi tentang pola 

perilaku konsumsi masyarakat. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk 

menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan penelitian, oleh karena itu data 

merupakan pokok  penting dalam penelitan karena menentukan kualitas hasil 

penelitian. Data diperoleh melalui suatu proses yang disebut penggumpulan 

data.44 Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya. Metode 

kualitatif akan menggunakan data yang diambil melalui wawancara, observasi 

lapangan atau dokumen yang ada. 45  Pada penelitian ini peneliti menggunakan 

metode observasi, wawancara dan dokumentasi.  

Metode observasi atau pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan 

mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. 46  Dalam observasi 

peneliti menempatkan diri sebagai pengamat dan melakukan pencatatan secara 

sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti, dan dalam arti luas observasi 

                                                             
44 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Cet. 3; Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 

h. 280. 
45  J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya, 

(Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 67. 
46 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), h. 70. 
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tidak terbatas pada pengamatan langsung maupun tidak langsung.47 Dalam hal ini 

peneliti melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian dengan untuk 

melihat bagaimana relavansi pemikiran monzer kahf terhadap perilaku konsumsi 

Kota Makassar. 

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti. Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan-keterangan 

yang menyangkut tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap 

muka antara pewawancara (interviewer) dan yang yang diwawancarai (informan). 

Pewawancara akan menggunakan panduan wawancara (interview guide) yang 

telah disusun dengan sistematis. 48  Metode wawancara yang dilakukan peneliti 

adalah wawancara terstruktur, yakni wawancara yang pewawancaranya sendiri 

yang menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan yang 

diajukan. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara jenis ini disusun dengan rapi 

dan ketat.49  

Adapun metode dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung 

dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, 

laporan kegiatan, dan data yang relevan dengan penelitian. Studi dokumen 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif. Adapun dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini  

yakni referensi tentang  aktivitas pola perilaku konsumsi kota Makassar yang 

                                                             
47 Emizir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 

20. 
48 Moh. Natsir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 174. 
49 Lexy J. Meolong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2011), h. 190. 
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menjadi acuan peneliti dalam menentukan pola perilaku konsumsi masyarakat 

yang sesuai menurut teori konsumsi Monzer Kahf . 

E. Instrument Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen penelitian merupakan alat bantu 

dalam pengumpulan data.50 Instrumen penelitian ini pada dasarnya tidak terlepas 

dari metode pengumpulan data. Bila metode pengumpulan datanya adalah depth 

interview (wawancara mendalam), instrumennya adalah pedoman wawancara 

terbuka/tidak terstruktur. Bila metode pengumpulan datanya 

observasi/pengamatan, instrumennya adalah pedoman observasi atau pedoman 

pengamatan terbuka/tidak terstruktur. Begitupun pula bila metode 

pengumpulannya datanya adalah dokumentasi, instrumennya adalah format 

pustaka atau format dokumen. Adapun instrumen pengumpulan data dalam 

penelitian ini yakni:  

1. Peneliti 

2. Daftar pertanyaan wawancara  

3. Handphone sebagai alat dokumentasi dan perekaman. 

4. Alat Tulis 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis 

data. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini di analisis 

dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang 

                                                             
 50  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi revisi; 

Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.68 
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diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskritkan secara menyeluruh. 

Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan 

analisis data untuk menjawab masalah penelitian.51 Peneliti melakukan pencatatan 

dan mengumpulkan informasi mengenai keadaan suatu gejala yang terjadi saat 

penelitian dilakukan. 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh. Dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data, maka 

data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Proses analisis data 

dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, seperti 

wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen 

pribadi, dokumen resmi, foto, gambar, dan sebagainya. Adapun teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dari Miles 

dan Huberman, sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mencari, 

mencatat, mengamati dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara dari 

pelaku konsumsi pada masyarakat kota Makassar hubungannya dengan konsep 

Konsumsi menurut Monzer Kahf. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus 

                                                             
51 Aan Prabowo dan Heriyanto, Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh 

Pemustaka Di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang, Jurnal Ilmu Perpustakaan 2, no 2 (2013), h. 

5-6. 
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selama proyek berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Pada reduksi data 

peneliti memfokuskan pada hasil wawancara mengenai pola konsumsi 

masyarakat. 

3. Penyajian Data 

Data yang diperoleh langsung dari lapangan umumnya masih merupakan 

data kasar atau data mentah (raw data) yang belum banyak memberikan 

informasi, agar data tersebut dapat “berbicara” kepada kita perlu disajikan dalam 

bentuk yang lebih sederhana dan sistematis sehingga mampu memberikan lebih 

banyak informasi. Oleh karena itu penyajian data dilakukan guna mempermudah 

peneliti dalam mendeskripsikan data agar lebih mudah dipahami. 

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Penarikan kesimpulan/verifikasi adalah langkah terakhir dalam penelitian 

kualitatif. Penarikan kesimpulan merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis 

yang diajukan itu ditolak atau diterima. Jika proses pengujian terdapat bukti yang 

cukup untuk mendukung hipotesis, maka hipotesis itu diterima. Sebaliknya jika 

dalam proses pengujian tidak terdapat bukti yang cukup mendukung hipotesis, 

maka hipotesis itu ditolak. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Tehnik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar data yang terkumpul untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data-data tersebut. Penelitian ini menggunakan berbagai sumber data 

dalam menghasilkan data dan informasi yang akurat, maka cara yang tepat 

digunakan adalah dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah 
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suatu tehnik yang bertujuan untuk menjaga keobjektifan dan keabsahan data 

dengan cara membandingkan informasi data yang diperoleh dari beberapa sumber 

sehingga data yang diperoleh, merupakan data yang absah.52 Dalam penelitian ini 

triangulasi yang digunakan yaitu: 

1. Triangulasi data 

Triangulasi data adalah menggali kebenaran tertentu melalui berbagai 

metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain wawancara dan observasi, 

peneliti bisa menggunakan dokumen tertulis, arsip, dokumen pribadi dan gambar 

maupun foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang 

berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda 

pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan 

keleluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran yang handal. Sehingga 

akan memudahkan peneliti dalam memahami fenomena di tempat penelitian.  

2. Triangulasi teori 

Triangulasi teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah 

rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya 

dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan dalam hal ini konsep 

Konsumsi dalam meningkatkan kepuasan untuk melihat nilai-nilai Konsumsi 

menurut Monzer kahf pada masyarakat Kota Makassar sehingga memperoleh 

gambaran atau temuan. Triangulasi teori juga dapat meningkatkan kedalaman 

pemahaman peneliti jika peneliti mampu menggali pengetahuan teori secara 

mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Triangulasi teori 

                                                             
52 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2007), h. 78. 



48 

 

 

memanfatkan dua teori atau lebih untuk dipadukan. Untuk itu diperlukan 

rancangan penelitian dan pengumpulan data yang lebih lengkap, dengan demikian 

akan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif. Pada triangulasi ini, 

peneliti akan melihat bagaimana perilaku konsumsi pada objek penelitian sesuai 

dengan sajian ditinjauan pustaka. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Kota Makassar 

Nama Makassar sudah disebutkan dalam pupuh 143 kitab Nagarakretagama 

karya Mpu Prapanca pada abad ke-14, sebagai salah satu daerah taklukkan 

Majapahit. Kota Makassar pada masa H.M.Daeng Patompo menjabat Wali kota 

Madya Makassar, yaitu pada tanggal 1 September 1971 berubah namanya menjadi 

Kota Ujung Pandang setelah diadakan perluasan kota dari 12 km2 menjadi 175,77 

km2, namun kemudian pada tanggal 13 Oktober 1999 berubah kembali namanya 

menjadi Kota Makassar.53 

2. Kondisi Geografi, luas wilayah dan Kependudukan 

Kota Makassar merupakan dataran rendah dengan ketinggian yang 

bervariasi antara 1-25 meter di atas permukaan laut. Secara astronomis, kota 

Makassar terletak antara 119o24’17’38” ujur Timur dan 5o8’6’19” Lintang 

Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, kota Makassar memiliki batas-batas: 

Utara-Kabupaten Maros; Selatan- Kabupaten Gowa; Barat-Selat Makassar; 

Timur-Kabupaten Maros. Luas Wilayah kota Makassar tercatat 175,77 km persegi 

yang meliputi 14 kecamatan, yaitu: kecamatan Mariso, Mamajang, Tamalate, 

                                                             
53 Katalog Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Makassar dalam angka 2016, (Makassar:2016), 

h. 9. 
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Rappocini, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, ujung Tanah, Tallo, 

Panakukkang, Manggala,biringkanayya, dan tamalanrea 54 . Penduduk Kota 

Makassar berdasarkan proyeksi pada tahun 2019 sebanyak 1.526.677 jiwa yang 

terdiri atas 755.968 jiwa penduduk laki-laki dan  770.709 jiwa penduduk 

perempuan.  

Tabel 4.1:  luas wilayah menurut kecamatan kota Makassar tahun 2015 

KECAMATAN Luas (km2) Persentase (%) 

Mariso 1,82 1,28 

Mamajang 2,25 1,04 

Tamalate 20,21 13,44 

Rappocini 9,23 11,50 

Makassar 2,52 5,25 

Ujumg pandang 2,63 1,43 

Bontoala 2,10 1,13 

Ujung tanah 5,94 1,19 

Tallo 5,94 3,38 

Panakkukang 17,05 3,32 

Manggala 24,14 9,70 

Biringkanayya 84,22 27,73 

                                                             
54 Katalog Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Makassar dalam angka 2016, (Makassar:2016), 

h. 10. 
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Tamalanrea 31,84 18,11 

Jumlah 175,77 100,00 

 

Tabel 4.2: Adapun table Jumlah penduduk kota Makassar pada tahun 2019  

KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN 

Mariso 30.609 29.890 

Mamajang 30.129 31.323 

Tamalate 102.128 103.413 

Rappocini 82.162 87.959 

Ujung Pandang 13.716 15.338 

Wajo 15.470 15.983 

Bontoala 27.886 29.311 

Ujung Tanah 18.037 17.497 

Sengkarang 7.239 7.292 

Tallo 70.303 70.027 

Panakkukang 73.971 75.693 

Manggala 75.094 74.393 

Biringkanayya 110.138 110.318 

Tamalanrea 56.533 59.310 

Makassar 42.553 42.962 
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Kota Makassar 755.968 770.709 

Sumber: proyeksi penduduk Kota Makassar tahun 2019 BPS55 

B. Analisis Perilaku Konsumsi Islam Pemikiran Monzer Kahf 

Analisis konsumsi pemikiran Monzer Kahf tentang konsumsi Islam sama 

halnya dengan konsumsi secara konvensional. Namun hal ini bukan berarti sama 

persis. Titik perbedaan yang mencolok dalam teori konsumsi Islam adalah dasar 

dan tujuan pencapaian dari konsumsi. Beliau berpendapat bahwa mashlahah 

merupakan konsep yang lebih objektif daripada utility untuk menganalisis 

perilaku seorang pelaku ekonomi. Meskipun mashlahah, seperti utility, tetap saja 

merupakan konsep yang subjektif, tetapi subjektifitasnya tidak membuatnya 

menjadi sehampa utility. Subjektif di sini diartikan bahwa konsumen itu sendiri 

yang menjadi hakim terbaik untuk menilai apakah suatu barang/jasa itu memiliki 

mashlahah baginya. Walau demikian, kriteria mengenai apa yang menjadi 

mahslahah itu sendiri tidaklah subjektif. Sebaliknya, konsep utility itu hampa 

karena bergantung pada pikiran individu dalam membuat kriteria mengenai apa 

yang menjadi keinginan untuk memenuhi kepuasan. Fahim Khan menegaskan 

perbedaan dari kebutuhan dan keinginan serta perbedaan konsep mashlahah dan 

utility. Walau mashlahah seperti utility, tetapi mashlahah individu akan selalu 

konsisten dengan mashlahah sosial, tidak seperti utility individu yang sering 

bertentangan dengan utility sosial. Itu disebabkan tidak adanya kriteria bersama 

mengenai penentuan utility, ini yang menyebabkan utility terasa hampa. 

                                                             
55 Badan pusat statistik pada tahun 2019 
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Mashlahah yang merupakan inti dan tujuan dari syariah 56 . Islam juga 

mengandung pahala dan berkah. 

Berdasarkan Pemikiran teori Konsumsi Monzer Kahf Peneiti Menjabarkan ada 

tiga yang harus di perhatikan daam Berkonsumsi. 

1. Tidak melakukan Israf (bermewahan) dan Tabzir (berlebih-lebihan) 

Faktor yang sangat menentukan besar dan kecilnya seseorang berkonsumsi 

bergantung dari pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang akan semakin 

besar besar pula pengeluaran konsumsinya. Dalam motif mengkonsumsi, seorang 

konsumen cendrerung untuk memilih barang dan jasa yang mampu memberikan 

maslahah maksimum, hal ini sejalan dengan rasionalitas Islam bahwa setiap 

pelaku ekonomi ingin meningkatkan maslahah yang diperolehnya. Seorang 

konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari 

kegiatan konsumsinya, namun ada juga beberapa orang yang mengkonsumsi tanpa 

mempertimbangkan manfaat dari proses konsumsinya seperti hasil wawancara 

dengan salah satu mahasiswi yang ngekost di Makassar ini.  

Saya dikirimi uang jajan berkisar Rp2.000.000 merasa sangat boros, dalam 

berkonsumsi saya cukup spontan dalam berbelanja. seperti saat saya berjalan-jalan 

dipusat perbelanjaan dengan membeli barang yang tidak terlalu saya butuhkan. 

Saat berjalan di mall itu saat saya melihat barang yang bagus menurutku saya 

terkadang langsung membelinya dan tentu saja disesuaikan dengan uang saya 

pegang saat itu, dan saya cukup sering makan di luar atau hanya sekedar 

nongkrong. Dan biasanya dari uang jajan saya itu tidak cukup sampai akhir bulan, 

                                                             
56 Isyar malija hakim, “Analisis Komperatif Pemikiran Fahir Khan dan Monzer Kahf 

tentang konsumsi”, Skripsi (Semarang fak, Ekonomi dan bisnis Islam UIN Walisongo, 

2015), h 120 
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dan yang melatarbelakangi sikap konsumtifku ini mungkin dari uang jajanku yang 

relatif banyak. Dulu sebelum uang jajanku berkisar Rp2.000.000 sebelumnya saya 

dikirimi berkisar Rp700.000 dan saat itu saya merasa tidak boros seperti 

sekarang.57  

 

Ekonomi Islam dalam berkonsumsi harus didasarkan peranan keimanan,  

yang menjadi parameter yang penting dalam memberikan cara pandang dunia 

yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia. Dalam hal konsumsi 

harusnya memiliki batasan yang tidak hanya memperhatikan aspek halal- haram 

saja tetapi termasuk pula yang diperhatikan adalah baik, cocok, bersih, larangan 

israf dan larangan bermegah-megahan. Karena perhitungan antara pendapatan, 

konsumsi dan simpanan sebaiknya ditetapkan atas dasar keadilan sehingga tidak 

melampaui dengan terjebak pada sifat boros maupun kikir. Dalam QS. al-A’raf 

(7): 31.  

كُلوُْا وَ  دَمَ خُذُوْا زِيْنتَكَُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ بنَيِْٓ اَٰ لْمُسْرِفيِْنَ افوُْاْۚ اِنَّهٗ لَ يحُِبُّ ا وَلَ تسُْرِ اشْرَبوُْ ۞ يَٰ

ࣖ 
Terjemahan:  

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap 

(memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. 

Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.58 

 
 

Hal ini pernah disinggung dalam Auliah rahman dan Muh fitrah dalam 

penelitiannya mengatakan bahwa dalam masyarakat dengan pendapatan kelas atas 

biasanya berperilaku punya peluang yang sangat besar dalam berkonsumsi secara 

berlebihan dan melakukan israf yang biasanya akan lebih mengalokasian 

pendapatan mereka ke kebutuhan bersifat tersier. dibanding dengan masyarakat 

pendapatan kelas menengah dan bawah, yang harus memenuhi kebutuhan primer 

                                                             
57 Wawancara dengan Aliza nurul auliyah salah satu mahasiswi berdomisili di kota Makassar pada 

19 juni 2021 
58 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. h. 154 
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mereka terlebih dahulu dan tidak punya pendapatan lebih untuk pengalokasian ke 

kebutuhan sekunder apalagi tersier.59 

Kenyataan yang ada menurut Baudrillard, masyarakat melakukan 

konsumsi untuk membuktikan bahwa mereka ada. Dengan kata lain, masyarakat 

tidak lagi mengkonsumsi berdasarkan kebutuhannya, akan tetapi lebih kepada 

untuk menunjukkan eksistensinya (prestige). 

hal ini sejalan dengan berdasarkan hasil wawancara dengan seorang yang 

berstatus mahasiswi. 

Saya dikirimi uang jajan dari orang tua sebesar Rp1.800.000 - Rp2.000.000 

saya mengaku cukup boros dalam berkonsumsi dan gaya hidup, saya merasa 

sering makan diluar, dan cukup rutin berbelanja baju ataupun hanya berjalan jalan 

di mall untuk berwaktu senggang, dan cukup merasa terobsesi dengan barang-

barang yang mahal dan mewah, terlihat dari pengakuannya yang merasa ia lebih 

mementingkan gengsi suatu barang di banding fungsinya. Dan saya sangat sering 

berbelanja sesuatu yang tidak dia butuhkan dan rela mengeluarkan uang yang 

cukup besar hanya untuk prestise suatu barang. Dan menurutku pola konsumsiku 

ini dilatabelakangi dari gaya hidupku yang seperti itu.60 

 

Dalam pasar saat ini hubungan manusia telah ditransformasikan dalam 

hubungan objek yang dikontrol oleh kode atau tanda tertentu. Perbedaan status 

dimaknai sebagai perbedaan konsumsi tanda, sehingga kekayaan diukur dari 

bayaknya tanda yang dikonsumsi. Di saat ini tidak sedikit masyarakat 

menggunakan uang yang dimiliki untuk mememnuhi keinginan yang sifatnya 

yang  tidak terbatas. Membeli barang yang sebenarnya yang sudah dimiliki namun 

karena perkembangan mode yang diikuti menyebabkan masyarakat cenderung 

mengkonsumsi barang secara berlebihan. hal ini disebabkan karena tuntutan gaya 

hidup, demi sebuah citra dan bentuk-bentuk iklan dan mode yang ada tv dan 

                                                             
59 Auliah rahman dan muh fitrah, PERILAKU KONSUMSI MASYARAKAT DALAM 

PERSPEKTIF ISLAM DI KELURAHAN BAROMBONG KOTA MAKASSAR, (La Maysir, 

Volume 5, Nomor 1, Januari 2018: 18-4) h. 34 
60 Wawancara dengan waode aisyaharnas salah satu mahasiswi yang berdomisili kota Makassar 

pada 20 juni 2021 
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internet. Motif konsumsi tidak berasaskan manfaat ataupun hajat ini hanya ingin 

memberikan kesan dari kelas sosial ia berasal.  

Dalam konsumsi Islam tidak menganjurkan penganutnya untuk hidup secara 

berlebihan atau Israf, akan tetapi Islam mengajarkan hidup secara proposional. 

Gaya hidup yang hedonis yang kemudian membawa kehidupan yang konsumtif 

dan tentu saja yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Konsumsi secara 

berlebihan akan membawa ke tindakan konsumsi yang melebihi batas kemampuan 

keuangan yang dimiliki sekarang. 

Dampak negatif dari hidup bermewah-mewahan adalah adanya stagnasi 

dalam peredaran sumber daya ekonomi serta terjadinya distorsi dalam 

pendistribusian. Selain itu dana investasi akan terkuras demi memenuhi kebutuhan 

konsumsi, hingga akhirnya terjadi kerusakan dalam setiap sendi perekonomian. 

Menjauhi Israf, Tabdhir, dan Safih. Israf adalah melampaui batas hemat dan 

keseimbangan dalam berkonsumsi. Israf merupakan perilaku di bawah tarf. 

Tabdhir adalah melakukan konsumsi secara berlebihan dan tidak proposional. 

Syariah Islam melarang perbuatan tersebut karena dapat menyebabkan distorsi 

dalam distribusi harta kekayaan yang seharusnya tetap terjaga demi menjaga 

kemaslahatan hidup masyarakat. 

Tumbuhnya produktivitas telah mendorong peningkatan kemakmuran yang 

bermuara pada semakin mudahnya mayoritas penduduk mengakses beragam 

komoditi. Kiranya tidak berlebihan mengatakan bahwa peningkatan kemakmuran 

berbanding lurus dengan pola konsumsi masyarakat. Konsumerisme merupakan 

atribut masyarakat lebih dari tindakan mengkonsumsi barang dan jasa, bahkan 

sering kali tindakan konsumsi tidak dimaksudkan sebagai untuk memenuhi 

kebutuhan lagi. hal ini menjadikan konsumerisme sebagai the way of life atau cara 

hidup. Yang dimanifestasikan melalui kegiatan belanja dan gaya hidup yang 

konsumtif, tindakan sosial ini lahir secara reflex saja61. 

                                                             
61 Indra setia bakti dkk, konsumerisme dalam perspektif jean baudrillard, jurnal sosiologi USK, vol 

13 no 2, desember 2019 h. 148  
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2. Tiadanya Penyimpangan dalam prinsip Islam 

Memperhatikan etika dan norma syariah Islam yang memiliki seperangkat 

etika dan norma yang mesti dipedomani dalam semua aktifitas kehidupan. 

Seorang muslim dalam beraktivitas, khususnya dalam mengkonsumsi barang atau 

jasa mestilah berpedoman pada etika dan norma yang telah ditetapkan oleh syariat 

Islam. Ini artinya, ia lebih mengutamakan maslahah, dari mendapatkan utiliti 

untuk memenuhi keinginan yang relatif tidak terbatas. Peneliti telah 

mewawancarai seorang yang berstatus sebagai mahasiwa. 

 

Saya merasa tidak berlebihan dalam berkonsumsi dari uang jajan yang 

berkisar Rp 800.000 perbulan, ia mengalokasikannya ke kebutuhan pribadi seperti 

makan, transportasi dan akses internet sebagai kebutuhan informasi, namun dari 

uang jajan yang dikirimkan yang relatif kecil saya mengaku masih sering 

melakukan kebiasaan buruk yaitu bertaruh atau Gharar yang menyebabkan saya 

harus meminjam uang di akhir bulan untuk memenuhi kebutuhan pribadiku.62 

    

Sesuai dalam firman Allah SWT dalam  QS.Al-Maidah (5): 90. 

ا انَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْنَْ  مَنوُْٓ آيَُّهاَ الَّذِيْنَ اَٰ نْ عَمَلِ الرِ الْزَْلَمُ صَابُ وَ يَٰ نِ جْسٌ مِّ يْطَٰ  فاَجْتنَبِوُْهُ شَّ

نُ انَْ يُّوْقِعَ بيَْنَ  يْطَٰ كُمْ لْبغَْضَاۤءَ فىِ الْخَمْرِ وَ عَدَاوَةَ وَاكُمُ الْ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِوْنَ انَِّمَا يرُِيْدُ الشَّ الْمَيْسِرِ وَيصَُدَّ

نْتهَوُْنَ  وةِ فهَلَْ انَْتمُْ مُّ لَٰ ِ وَعَنِ الصَّ
 عَنْ ذِكْرِ اللّ َٰ

Artinya: 

“Hai orang orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi 

(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan yang 

keji adalah termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar 

kamu mendapat keberuntungan”63  

 

                                                             
62 Wawancara dengan purnama suwardi salah satu mahasiswa yang berdomisili di kota makassar 

pada 15 juni 2021 
63 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. h. 123 
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Kebiasaan bertaruh ini adalah sesuatu yang menyimpang dari konsumsi 

Islam dengan mendapat keuntungan dengan cara yang batil dan mengandung 

kedzaliman atas pihak yang kalah dan pihak yang menang akan terlena dengan 

keuntungan yang diraihnya. Bahwa bertaruh ini sangat mudah membuat orang 

saling bermusuhan dan memiliki manfaat yang sedikit dibanding dosa yang 

diterima, yang merupakan salah satu dosa yang besar dilarang Agama. 

Konsumsi dalam syariah tidak hanya berlaku pada makanan dan minuman 

saja, tetapi juga mencakup jenis-jenis komoditas dan kebiasaan yang dilarang 

agama, pelarangan atau pengharaman konsumsi untuk untuk suatu komoditi 

bukan tanpa sebab, pengharaman untuk komoditi karena zatnya dikarenakan 

memiliki keterkaitan langsung yang dapat membahayakan terhadap fisik, moral 

maupun spiritual. 

Bertaruh ini menyalahi konsep keberhasilan dari Monzer kahf yaitu 

mendapatkan harta dengan cara yang baik lalu menyalurkannya dengan cara dan 

jalan yang baik pula. Pada dasarnya orang yang berkonsumsi akan mendapatkan 

manfaat dan berkah dari apa yang ia konsumsi untuk pemenuhan kebutuhannya, 

disisi lain berkah akan diperoleh ketika ia mengonsumsi yang halal karena akan 

mendapat pahala. Sebaliknya, konsumen tidak akan mendapat berkah ataupun 

pahala dari konsumsi yang haram. Namun hanya berujung kepada siksa Allah 

SWT. 
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3. Konsumsi yang Berimbang 

Keseimbangan konsumsi menurut Monzer Kahf mengansumsikan seorang 

konsumen menggunakan harta dan pendapatan tersebut untuk ditabung, dan 

pembelanjaan untuk kebaikan seperti bersedekah dan pengeluaran untuk barang 

dan jasa dalam hal ini konsumsi pribadi perilaku rasional akan memilih dari ketiga 

kombinasi tersebut dan digunakan sehingga dapat memaksimalkan falah. Kahf 

menyatakan bahwa falah merupakan fungsi dari nilai keagamaan, psikologis, 

budaya, legalitas, politik dan faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen. 

Dalam hal ini falah seorang konsumen muslim yang dipicu dari penggunaan harta 

untuk tabungan, pengeluaran kebajikan dan konsumsi.64  

Seorang konsumen akan berusaha untuk mencapai kepuasan maksimum 

dengan menyeimbangkan pendapatan dan hartanya. Dalam asumsi rasionalitas 

Islam, seorang konsumen Muslim akan mengkombinasikan rasional ekonominya 

dengan kepercayaan hari Akhir. Artinya, seorang konsumen Muslim akan 

mengalokasikan hartanya untuk kegiatan-kegiatan amal, misalnya sedekah Kahf 

mengasumsikan jika suatu periode tertentu, misal 1 tahun, seorang konsumen 

diberikan jumlah harta yang sama dan penghasilan (y). Konsumen ini mungkin 

akan menggunakan harta dan penghasilan tersebut untuk ditabung (s), lalu, pada 

akhir tahun ini hartanya menjadi, pembelanjaan untuk kebaikan, misalnya 

pengeluaran di jalan Allah apabila dia seorang Muslim (b), atau pengeluaran atas 

konsumsi untuk barang/jasa yang tersedia di pasar (c), maka jika di formulasikan 

akan menjadi Y=s+b+c, seperti hasil wawancara berikut: 

                                                             
64 Monzer Kahf, The Demand Side…, h 19 
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Saya bekerja sebagai pegawai swasta dengan pendapatan sebesar 3.700.000 

bersikap biasa saja dalam berkonsumsi dan gaya hidup, dari pendapatanku saya 

menyisipkan untuk tabungan sebesar Rp2.000.000, bersedekah Rp.700.000 dan 

mengirimi uang orang tua saya dikampung Rp.500.000, dan hanya 

membelanjakan Rp 500.000 untuk makan dan transportasi. Dan sangat jarang 

untuk berbelanja baju dan makan, saya sangat jarang makan diluar dan jalan-jalan 

atau nongkrong mugkin karena jadwalku yang padat. Dan saya tidak besar 

pengeluaranku di makan karena ada tanteku masak dirumah.65  

 

Dari hasil wawancara diatas bahwa harta pada dasarnya untuk memenuhi 

kebutuhan. Bahkan salah satu dari pemenuhan rukun islam itu sendiri terdapat 

perintah menunaikan zakat yang memerlukan harta untuk menjalankannya. 

Sehingga harta memiliki peran yang cukup penting bagi kelangsungan hidup. 

Tetapi dengan komponen-komponen keagamaan yang mengatur agar konsep harta 

tidak menjadi prioritas diatas segalanya. yang bisa menjadikan manusia sebagai 

pribadi yang matrealistis, tamak dan serakah. 

Dia berfirman QS. Al-Furqan (25):67. 

لكَِ قوََ نَ بيَْنَ وَالَّذِيْنَ اِذَآ انَْفقَوُْا لمَْ يسُْرِفوُْا وَلمَْ يقَْترُُوْا وَكَا  امًا ذَٰ

Terjemahan: 

Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) 

kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.66 

 

                                                             
65 Wawancara dengan arini nuril baiti bekerja  sebagai pegawai swasta yang berdomisi di kota 

Makassar pada 20 juni 2021 
66 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. h.365 
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Dari ayat tadi sangat jelas, bahwa Allah memerintahkan manusia untuk 

senantiasa bersedekah di jalanNya dan orang-orang yang kikir dikatakan Allah 

sebagai manusia yang berada “dalam kesesatan yang nyata‟. Dan dari perilaku 

bakhil tersebut juga dapat berpotensi timbulnya perilaku israf karena harta yang 

ditumpuk untuk kesejahteraannya sendiri.  

Kota Makassar dinilai memiliki kesadaran yang rendah dalam pembayaran 

zakat, infaq dan sedekah seperti yang disampaikan Pimpinan Badan Amil Zakat 

Nasional (Baznas) Kota Makassar, tingginya potensi zakat, infaq dan sedekah 

dapat diukur dari jumlah penduduk masyarakat kota Makassar yang mencapai 1,5 

juta jiwa, "Jika 1 juta saja setiap orang bisa menyumbang Rp10.000 perbulan, itu 

bisa terkumpul sampai Rp1 milliar. Tapi fakta saat ini cuma Rp200 sampai Rp300 

juta. Masih jauh ini potensi masih mau digali," ujarnya.67 

Menabung untuk kepentingan masa depan, tentu diperbolehkan dalam 

islam. motivasi menabung dalam kerangka Islam dan yang dimaksud di sini 

bukanlah tingkat bunga. Alasannya jelas, seorang Muslim harus membayar zakat 

atas tabungannya. Tabungan akan terkurangi setiap tahun oleh zakat sehingga 

tujuan menabung jadi tercapai.  

Dengan keberadaan zakat, tabungan hanya masuk akal jika tabungan itu 

menghasilkan pendapatan, sehingga zakat dapat dibayar dari pendapatan tersebut. 

Selain itu, bukan hanya zakat yang harus dibayar dari tabungan. Jika seseorang 

memiliki tabungan, jadi wajiblah baginya untuk menolong mereka yang 

                                                             
67 https://makassar.sindonews.com/read/582334/711/baznas-makassar-ajak-masyarakat-jadikan-

sedekah-sebagai-gaya-hidup-1635401455 

https://www.sindonews.com/topic/96962/baznas-makassar
https://www.sindonews.com/topic/96962/baznas-makassar
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membutuhkan. Semakin banyak ia memperoleh harta, semakin banyak pula 

tabungannya, dan semakin mampu pulalah ia memenuhi kewajibannya (dari 

tabungan), tanpa mempengaruhi tabungannya sendiri. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian Relevansi pemikiran Monzer Kahf 

tentang pola konsumsi masyarakat kota Makassar adalah sebagai berikut: 

1. Pola konsumsi masyarakat kota Makassar sebagian masih bersikap 

konsumtif atau boros yang cenderung mengikuti hawa nafsu semata 

dalam berkonsumsi dan sebagian yang lain masih bersikap wajar dan 

sederhana dalam berkonsumsi dengan menggunakan aspek 

pertimbangan dalam hal membeli suatu barang atau berkonsumsi. 

 

2. Pola konsumsi masyarakat Kota Makassar dalam perspektif teori 

konsumsi islam Monzer kahf secara tidak langsung mengajak kita 

untuk tidak bersikap israf (berlebih-lebihan) dan tabzir (menghambur-

hamburkan uang tanpa tujuan yang jelas) dengan membeli barang 

tanpa mempertimbangkan aspek nilai dan manfaat dengan mengikuti 

gaya hidup dan hawa nafsunya. dan menjauhi segala hal-hal perilaku 

menyimpang dalam konsumsi Islam dalam hal ini segala sesuatu yang 

dilarang dalam agama. Dan monzer kahf juga menganjurkan untuk 

menyisihkan untuk pengeluaran bersifat ukhrawi untuk mencapai 
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keseimbangan konsumsi dengan mencapai tujuan maslahah  berkah 

dan ridha Allah SWT. 

B. Saran 

1. Bagi peneliti selanjutnya agar bisa mengeksplorasi motif-motif yang 

mempengaruhi konsumsi masyarakat di kota Makassar agar kompleksitas 

dari hasil penelitian diharapkan dapat lebih signifikan dalam 

memperkirakan dan menjelaskan analisa faktor-faktor yang mempengaruhi 

konsumsi masyarakat di Kota Makassar. Penelitian bersifat kuantitatif juga 

sangat perlu dengan menyertakan variable yang lebih kompleks seperti, 

faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Jumlah responden juga perlu 

ditambah agar bisa mewakili masyarakat luas seperti di Makassar pada 

kasus ini. Hal ini diharapkan mewujudkan perilaku konsumsi secara Islam 

dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan konsumsi Islam 

pemikiran Monzer Kahf ataupun pemikir lainnya, agar tercipta 

kesejahteraan (maslahah) dalam hidup baik diri sendiri, keluarga, atau 

masyarakat yang lain.  Memperbaiki cara perilaku konsumsi terutama 

dalam hal gaya hidup menurut ajaran Islam yang sesuai dengan etika 

konsumsi dalam Islam dan konsep barang dalam pandangan rasionalitas 

Islam.  

 

2. Bagi masyarakat agar lebih memperhatikan perilaku dalam melakukan 

kegiatan konsumsi terutama bagi masyarakat muslim yang mempunyai 

syari’at dari sang penciptanya yang wajib untuk dipatuhi. Adanya 
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pendapatan yang melebihi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat sekitar 

yang memiliki gaya hidup hedonis harusnya tidak menjadikan umat 

muslim terpengaruh dan ikut serta mengikuti perilaku masyarakat yang 

konsumtif dan senantiasa berpegang teguh terhadap ajarannya yaitu Islam. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pertanyaan-pertanyaan tentang perilaku konsumsi masyarakat kota Makassar 

1. Profil  

Nama :  

Pekerjaan/Status :  

Pendapatan/Uang jajan :  

2. Apakah anda orang yang  mengalokasikan pendapatan anda ke konsumsi, 

sedekah dan tabungan ? 

3. Apakah dalam mengalokasikan pendapatan anda pemenuhan kebutuhan 

sekunder lebih besar dibanding pemenuhan kebutuhan primer ? 

4. Dalam berkonsumsi anda lebih banyak mengkonsumsi makanan dibanding 

non makanan ? 

5. Apakah anda orang termasuk orang yang konsumstif atau boros  ? 

6. Seberapa sering anda makan diluar atau hanya sekedar nongkrong ? 

7. Dalam hal berbelanja apakah anda orang dengan merencenakan pembelian 

atau secara spontan  ? 

8. Apakah anda orang yang memperhatikan hukum barang yang ingin anda 

konsumsi ? 

9. Apakah dalam berkonsumsi anda lebih mementingkan gengsi (prestise) 

dibanding fungsi suatu barang ? 

10. Apa yang melatarbelakangi perilaku konsumtif atau boros anda ? 
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Lampiran  :Dokumentasi 
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