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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

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 tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad S es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‟ Apostrof ء

Y Ya  Ye 



 

x  

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

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

( ‟ ). 

2. Vokal 

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

atau menoftong 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 :   كیْف 
 

haula :     لوْْ  ھ 
 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah   

 Kasrah   

 Dammah   

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan yaa’ Ai a dan i 

ؤ  ْ fathah dan wau Au a dan u 
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Harakat 
Huruf 

dan Nama Huruf 
Tanda 

dan Nama 

 Fathah dan alif atau ىْ    │… ْ  ا …
yaa‟ 

A a dan garis di atas 

 Kasrah dan yaa‟ I i dan garis di atas ى

و  ْ Dhammmah 
waw 

dan U u dan garis di atas 

 

Contoh: 

 
تما  : maata 

 

ramaa :      ىمْ    ر 
 

qiila :    قِیْل 
 

yamuutu :  توْْ  مْ   ی 

4. Taa’ marbuutah 

Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang 

hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya 

adalah [t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 

maka taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 

Contoh : 
 

fadilah al- madinah al- : دینْ ة ِْ  مْ   لالْف اضل ة ا 
 

al-hikmah :      مة ْ   كْْ  لحْا 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah   atau   tasydid   yang dalam   sistem   tulisan   Arab   dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid( ◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf   (konsonang anda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh : 

 

haqq al- :  لحْقا 
 

nu”ima :      مْ   ِّع ن 
 

6. Hamzah 

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

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

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

Contoh : 
 

ta’muruuna :  نوْْ   رمْ   ْْ اْ  ت 

ء  ْ  syai’un : شي 

B. Penulisan Kata Bahasa 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 telah 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’an), al-hamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 
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teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.  

 

Contoh     

Fizilaal Al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

C. Lafz al- Jalaalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al- 

jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh :  

hum fi rahmatillaah 

D. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

capital berdasarkan pedoman ajaran 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 

capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 
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Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al- 

Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 

Nasr Hamid Abu) 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

Contoh  

Wa ma muhammadun illaa rasul 

Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan 

Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’a 

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: 

 

E. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :  

swt. = subhanallahu wata’ala 

saw. = sallallahu ‘alaihi wasallam 

r.a = radiallahu ‘anhu 

H = Hijriah 

M = Masehi 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Syerina 

Nim : 30400119141 

Jurusan : Sosiologi Agama  

Judul : Perilaku Konsumtif Masyarakat Muslim Menjelang Hari Raya Idul 

Fitri (Studi Kasus Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa 

Kabupaten Bulukumba. 

 
Penelitian ini membahas tentang fenomena Perilaku Konsumtif Masyarakat 

Muslim Menjelang Hari Raya Idul Fitri (Studi Kasus Desa Bonto Bulaeng 
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.: yang bertujuan untuk mengetahui 
faktor penyebab masyarakat muslim melakukan perilaku konsumtif menjelang hari 
Raya Idul Fitri di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 
Bulukumba. Dan untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap perilaku 
konsumtif masyarakat muslim menjelang hari Raya Idul Fitri di Desa Bonto Bulaeng 
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 

Penelitian ini menggunakan teori Pierre Bourdieu. Adapun jenis penelitian ini 
adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan Pendekatan Sosiologis merupakan 
pendekatan tentang interelasi dari agama dan masyarakat serta bentuk-bentuk 
interaksi yang terjadi antar mereka. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data melalui 
tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Faktor budaya dan tradisi yang 
memiliki peran penting dalam mempengaruhi keinginan masyarakat muslim di Desa 
Bonto Bulaeng untuk meningkatkan konsumsi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Norma 
budaya yang mengarahkan untuk berbelanja lebih banyak dan ekspektasi sosial untuk 
tampil turut memperkuat perilaku konsumtif. faktor sosial, seperti pengaruh keluarga 
dan teman sebaya, serta persepsi masyarakat tentang citra diri terkait kepemilikan dan 
penampilan, juga berdampak pada perilaku konsumtif. Faktor teknologi dan media 
sosial menjadi faktor yang semakin mempengaruhi perilaku konsumtif masyarakat. 
2). Pandangan tokoh agama terhadap perilaku konsumtif masyarakat muslim ketika 
menjelang hari idul fitri di Desa Bonto Bulaeng yaitu; Menekankan pentingnya 
menjaga keseimbangan dalam hidup, termasuk dalam hal konsumsi, agar tidak 
terjebak dalam perilaku konsumtif yang berlebihan. Mendorong umatnya untuk 
memenuhi kebutuhan dasar dengan sederhana dan membatasi keinginan yang 
berlebihan. Peduli terhadap sesama merupakan hal yang perlu di perhatikan yang di 
mana umat diminta untuk mempertimbangkan konsekuensi sosial dan lingkungan 
dari perilaku konsumtif dengan membantu sesama yang membutuhkan. 

Adapun implikasi pada penelitian ini adalah: 1) Hindari gaya hidup konsumtif 
yang berlebihan: Ingatlah bahwa Hari Raya Idul Fitri bukan hanya tentang konsumsi 
dan kepemilikan materi. 2) Gunakan teknologi dengan bijak: Manfaatkan teknologi 
dengan bijaksana dalam melakukan pembelian. untuk berbelanja online dan hindari 
tergoda oleh promosi yang tidak perlu. 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Berbelanja merupakan suatu kegiatan yang mencerminkan keinginan untuk 

memperoleh barang-barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, melalui 

pertukaran sejumlah uang sebagai imbalan atas barang-barang yang diinginkan. 

Namun, dalam konteks modern, konsep berbelanja telah mengalami evolusi menjadi 

cerminan gaya hidup dan hiburan di kalangan masyarakat. Tidak hanya sebagai 

sarana mendapatkan barang, berbelanja juga telah menjadi suatu gaya hidup yang 

sesekali menjadi hobi bagi sebagian individu.
1
 Penting untuk diakui bahwa berbelanja 

dapat menjadi suatu pola hidup, dan kadang-kadang bahkan menjadi kegemaran, 

terutama bagi mereka yang memiliki kondisi finansial yang cukup. Hal ini tercermin 

dalam cara seseorang mengenakan pakaian dan menggunakan barang-barang 

bermerek, yang seringkali diperoleh melalui berbelanja di pusat perbelanjaan (mall) 

dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan jika membelinya di tempat lain. 

Perubahan dalam perekonomian dan pengaruh globalisasi telah mengubah perilaku 

pembelian masyarakat. Terkadang, seseorang membeli barang bukan karena 

kebutuhan mendesak, melainkan karena dorongan untuk merasa senang atau terhibur. 

Fenomena ini mengarah pada perilaku boros yang dikenal dengan istilah perilaku 

konsumtif. Dalam konteks ini, penting bagi setiap individu untuk memiliki kesadaran 

akan pola pembelian mereka. Merenungkan apakah suatu pembelian benar-benar 

                                                           
 

1
 Ainun Mardiah, (Jurnal Al-istihad), Analisis Perilaku Konsumtif Masyarakat Muslim 

Menjelang Hari Raya Idul Fitri Dikota Pekanbaru, Edisi 13, Vol. II, 2017, h.93. 
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didasarkan pada kebutuhan atau hanya keinginan sesaat dapat membantu 

mengendalikan perilaku konsumtif yang berlebihan.
2
  

Perilaku konsumtif adalah tindakan berbelanja atau mengkonsumsi barang dan 

jasa secara berlebihan, tidak didasarkan pada kebutuhan esensial, dan lebih cenderung 

dipicu oleh dorongan keinginan serta kepuasan sesaat. Dalam konteks ini, orang 

cenderung mengakuisisi barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu penting atau 

bahkan tidak diperlukan. Perilaku konsumtif sering kali muncul karena masyarakat, 

termasuk masyarakat muslim, memiliki kecenderungan materialistik yang kuat. 

Hasrat untuk memiliki benda-benda sering kali menjadi prioritas, tanpa 

mempertimbangkan apakah benda tersebut memiliki nilai fungsional atau memang 

dibutuhkan. Dalam banyak kasus, perilaku konsumtif dipicu oleh dorongan untuk 

memuaskan keinginan pribadi yang sementara. Orang sering kali terdorong untuk 

membeli barang-barang dengan motivasi lebih kepada kesenangan seketika daripada 

pemenuhan kebutuhan jangka panjang. Perilaku konsumtif seringkali menyebabkan 

seseorang membelanjakan lebih banyak uang daripada yang seharusnya, kadang-

kadang bahkan melampaui pendapatan yang dimiliki.
3
 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong pola 

konsumsi dan gaya hidup masyarakat secara praktis dan efisien. Fenomena sosial 

menujukkan hampir disetiap wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia telah 

mengadopsi pola konsumsi dan gaya hidup yang telah dihidangkan modernisasi, 

seperti kendaraan, pakaian, makanan, minuman, liburan, musik dan rumah. Realitas 

                                                           
 

2
 Suharsimi, Arikunto, prosedur penelitian. Jakarta: rineka cipta,1993. 

3
Muhammad Nur Mustaqim, Perilaku Konsumtif Masyarakat Muslim Prespektif Islam Study 

Kasus Dusun III Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, Observasi di 

perpustakaan IAIN Metro, Tanggal 15 Januari 2018. 
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sosial ini juga begitu masih terjadi di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan sendiri 

sebelum era masyarakat industrial, aktivitas konsumtif hanya dapat diakses oleh kelas 

bangsawan dan agamawan.
4
 Dengan ini menunjukkan bahwa era pra industrial, 

aktivitas konsumtif hanya dapat dilakukan oleh kelas aristokrat yang tidak memiliki 

banyak waktu kerja dalam kehidupan sehari-hari. Gaya hidup konsumtif meliputi 

seluruh kelompok masyarakat termasuk masyarakat muslim. kebutuhan-kebutuhan 

manusia telah mempunyai tempat tersendiri dalam menghadapi kontestasi yang 

sedang berpengaruh. Kebutuhan-kebutuhan manusia atas dasar pilihan akan selalu 

terkontrol secara sosial. 

Sikap konsumtif telah menyasar disetiap aspek kehidupan manusia, baik 

remaja, dewasa dan orang tua. Seseorang tidak melihat alasan untuk tidak 

mengkonsumsi sebanyak mungkin yang ia bisa. Sikap konsumtif biasanya dilakukan 

orang-orang bangsawan, agamawan, sarjanawan, pengusaha, tuan tanah, pegawai 

negeri sipil atau kelas menengah atas pada umumnya. Namun melalui layanan kredit, 

kamampuan konsumsi terus meningkat dan menyasar seluruh elemen masyarakat.
5
 

Saat ini masyarakat telah mengalami banyak perubahan yang telah beralih fungsi, 

perkembangan, seperti perkembangan teknologi, gaya hidup, ekonomi, bahkan aturan 

aturan yang ada dalam masyarakat dengan berubahnya sistem adat istiadat yang 

mereka punya. Perubahan ternyata juga tidak hanya dialami di masyarakat modern 

saja, tetapi masyarakat tradisional juga seperti yang dialami oleh masyarakat di 

Sulawesi Selatan. 

                                                           
4
Haris R, (Jurnal Masyarakat dan Budaya), Dinamika Kelompok Sosial Budaya di Kota 

Makassar: Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan, 2017, h.189-202. 

5
R Haris. 2017. Dinamika Kelompok Sosial Budaya di Kota Makassar: Memudarnya 

stratifikasi sosial berbasis keturunan. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 19(2), 189-202. 
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Perihal konsumsi juga merupakan dimensi kehidupan manusia yang mendapat 

perhatian ajaran Islam. Nilai-nilai keagamaan memberikan batasan kepada manusia 

agar senantiasa dalam kebaikan. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam Firman 

Allah QS surah Al-An’am ayat 141: 

                                    

                                

                

 Terjemahnya: 

“Dan Dialah (Allah) yang menjadikan (untuk kamu) kebun-kebun yang menjalar 

tanamannya dan yang tidak menjalar dan pohon-pohon tamar (kurma) dan 

tanaman-tanaman yang berlainan (bentuk, rupa dan) rasanya dan buah zaitun dan 

delima,yang bersamaan (warnanya atau daunnya) dan tidak bersamaan (rasanya). 

Makanlah dari buahnya ketika ia berbuah dan keluarkanlah haknya (zakatnya) 

pada hari memetik atau menuainya dan janganlah kamu melampau (pada apa-apa 

jua yang kamu makan atau belanjakan); sesungguhnya Allah tidak suka kepada 

orang-orang yang melampaui batas”. 

Kecenderungan konsumtif adalah kecenderungan masyarakat untuk 

melakukan konsumsi tiada batas. Dalam aktivitas berbelanja, terkadang manusia lebih 

mementingkan faktor emosinya dari pada tindakan rasionalnya atau lebih 

mementingkan keinginan dari pada kebutuhannya yang sebenarnya).
6
 Perilaku 

berbelanja berlebihan atau konsumtif sering terjadi pada saat menjelang hari raya Idul 

Fitri. Dalam menyambut Idul Fitri, umumnya masyarakat muslim berbelanja produk-

produk seperti pakaian, kendaraan, mebel, perhiasan emas sehingga penjualan 

produk-produk tersebut pada saat Idul Fitri mengalami kenaikan yang signifikan. Idul 

                                                           
6
Ainun Mardiah, (Jurnal Al-istihad), Analisis Perilaku Konsumtif Masyarakat Muslim 

Menjelang HarI Raya Idul Fitri Dikota Pekanbaru,Edisi 13,Vol.II, 2017,h.94. 
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Fitri merupakan hari raya besar bagi umat Islam di seluruh dunia manapun berada. 

Pada hari raya ini, umat Islam bersyukur dan merayakan keberhasilannya dalam 

menahan hawa nafsu selama satu bulan penuh melalui suatu proses yang dinamakan 

puasa yang telah dilakukan bulan sebelumnya.  

Pada momen hari raya Idul Fitri, umat Islam saling mengunjungi saudara dan 

kerabat dekatnya dengan tujuan untuk berbagai kebahagiaan serta saling 

bersilaturahmi dan meminta maaf atas kesalahan-kesalahan terdahulu sesuai dengan 

esensi Idul Fitri itu sendiri yaitu kembali kepada kesucian. Selain mengunjungi 

keluarga dan kerabat, terdapat tradisi unik lainnya di hari raya Idul Fitri di Sulawesi 

Selatan yaitu adanya kebiasaan berbelanja yang dilakukan oleh masyarakat muslim 

dalam menyambut kedatangan hari besar tersebut. Kebiasaan berbelanja ini dapat 

terlihat dari adanya perilaku membeli pakaian baru yang tak hanya dilakukan oleh 

anak-anak namun juga oleh orang dewasa. Pada saat menjelang hari raya Idul Fitri, 

penjualan pakaian baik di tingkat pasar Tradisional sampai departemen store 

mengalami peningkatan yang sangat besar. Menurut Asosiasi Ritel Indonesia 

(APRINDO), menjelang Idul Fitri penjualan produk pakaian jadi mengalami 

peningkatan yang drastis yaitu antara 200% hingga 300%. Selain itu, menurutnya 

APRINDO pada momen-momen menjelang Idul Fitri jumlah pengunjung mal 

mengalami peningkatan sampai sebesar 100%.
7
Faktor-faktor yang menyebabkan 

berperilaku konsumtif masyarakat muslim pada saat menjelang Idul Fitri diduga 

terkait dengan aspek psikologis tertentu pada masyarakat muslim yang merasa bahwa 

                                                           
7
Aryani Gunita, Hubungan Antara Konformitas Dan Perilaku Pada Remaja di SMA negri 1 

Semarang Tahun ajaran 2005/2006, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negri Semarang. 
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Idul Fitri harus berbelanja produk-produk baru, aspek pribadi seperti usia, pekerjaan 

dan keadaan ekonomi serta faktor kebiasaan.
8
 

Masyarakat Desa, khususnya di Desa Bonto Bulaeng yang mayoritas 

beragama Islam pada saat bulan suci Ramadhan umat muslim lebih mendekatkan diri 

kepada Allah Swt, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti Baca Al-

Qur’an, lomba musabaqah tilawatil Qur’an dan melakukan sholat berjamaah 

dimesjid. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan ganjaran pahala yang lebih 

banyak, Namun pada kenyataannya kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan kian 

redup pada saat menjelang hari raya Idul Fitri, Mesjid menjadi sepi yang dimana 

masyarakat muslim lebih mementingkan berbelanja untuk merayakan hari 

kemenangannya atau menyambut hari raya Idul Fitri dengan pakaian yang serba baru. 

Berbelanja atau membeli pakaian baru merupakan suatu kebiasaan untuk 

menyambut hari raya idul fitri, kegiatan tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh 

agama, Namun pada kenyataannya masyarakat muslim di Desa Bonto Bulaeng 

melakukan belanja secara berlebihan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi 

kebutuhannya. Hal tersebut mengubah pola kehidupan masyarakat muslim menjadi 

perlaku yang konsumtif. Fenomena inilah yang dapat memantik penulis untuk 

meneliti terkait "Perilaku konsumtif Masyarakat muslim menjelang Hari raya 

idul fitri di Desa Bonto Bulaeng kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba". 

 

 

                                                           
8
Husein, Umar, riset pemasaran dan perilaku konsumen, PT Gramedia Pustaka utama bekerja 

sama dengan Jakarta business research center, (JBRC). 
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B. Fokus dan Deskripsi Fokus 

1.  Fokus Penelitian  

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti memfokuskan 

penelitian ini pada Masyarakat muslim yang berbelanja berlebihan pada saat 

menjelang hari raya Idul Fitri di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa 

Kabupaten Bulukumba. 

2. Deskripsi Fokus  

a) Perilaku konsumtif ialah perilaku masyarakat yang gemar berbelanja pada saat 

bulan Ramadhan dengan membeli barang berupa pakaian. Yang di maksud dalam 

penelitian ini yaitu masyarakat muslim yang “gila belanja” atau belanja secara 

berlebihan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri untuk menggunakan pakaian-

pakaian yang serba baru. 

b) Masyarakat muslim yang di maksud oleh peneliti adalah masyarakat yang 

beragama Islam di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumpa. 

c) Hari raya idul Fitri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hari raya Islam di 

Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, yang dimana 

kegiatan masyarakat muslim pada umumnya sibuk berbelanja atau belanja secara 

berlebihan pada saat menjelang hari raya idul fitri. 

d) Desa merupakan kediaman suatu masyarakat yang dimana telah masuk pengaruh 

tekhnologi yang berada di kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba provinsi 

Sulawesi Selatan. 
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C. Rumusan Masalah  

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat muslim melakukan perilaku 

konsumtif menjelang hari raya idul Fitri di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba? 

2. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap perilaku konsumtif masyarakat 

muslim menjelang hari Raya Idul Fitri di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan utama dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut:     

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui faktor penyebab  masyarakat muslim melakukan perilaku 

konsumtif menjelang hari Raya Idul Fitri di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 

b. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap perilaku konsumtif 

masyarakat muslim menjelang hari Raya Idul Fitri di Desa Bonto Bulaeng 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 

2. Manfaat penelitian 

a. Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan kedepannya bermanfaat sebagai informasi baru 

dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan sosiologi agama yang berupa kajian 

mendalam tentang Perilaku konsumtif masyarakat muslim menjelang hari Raya Idul 

Fitri di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba  
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b. Praktis 

Penelitian ini diharapkan kedepannya agar dapat menjadi referensi 

pendidikan, khususnya masyarakat dalam merencanakan intervensi yang tepat 

terhadap kasus-kasus Perilaku konsumtif masyarakat muslim menjelang hari raya idul 

Fitri di desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa. 

E. Kajian Pustaka 

Karya ilmiah ini membutuhkan beberapa referensi yang memiliki hubungan 

dengan riset agar dapat meminimalisir hasil temuan yang menjelaskan pokok 

permasalahan yang sama, baik dalam bentuk dalam bentuk buku, skripsi, dan jurnal 

serta tulisan lainnya, selain itu terdapat juga Tulisan yang mempunyai hubungan 

dengan riset ini merupakan sebagai berikut: 

1. Penelitian yang pernah dilakukan dalam jurnal Arbanur Rasyid yang berjudul 

perilaku konsumtif dalam perspektif agama Islam. Hasil penelitian ini 

menjelaskan bahwa perilaku global berdampak pada gaya hidup masyarakat, 

gaya hidup yang dihidupkan dengan konsumtif, bebas, hedonistif dan 

individualistik budaya. Dalam pandangan Islam perilaku konsumtif bukan 

hanya gaya hidup yang sia-sia bahkan cendrung masuk dalam ranah iman. Pada 

sistem sosial budaya konsumerisme menimbulkan banyak penyakit sosial 

seperti halnya sikap takabbur bagi yang mampu dan sikap dengki bagi orang 

yang kurang mampu kedua sikap ini dapat melahirkan ketidakseimbangan 

dalam masyarakat. Islam memberikan tawaran yang sistematis dalam hal 

mencegah budaya konsumerisme yaitu pedoman etika perilaku seperti zakat, 

sedekah, infak, dan wakaf. 
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     Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang 

perilaku konsumtif yang menjadi pembeda ialah objek yang akan diteliti. 

penelitian ini fokus terhadap perilaku konsumtif dalam perspektif Islam, 

Sedangkan penulis ingin melihat bagaimana perilaku konsumtif masyarakat 

muslim pada saat menjelang hari Raya Idul Fitri.
9
 

2. Penelitian yang telah dilakukan Ainun Mardiah dalam judul Analisis perilaku 

konsumtif masyarakat muslim menjelang hari Raya Idul Fitri di Kota Pekan 

Baru.
10

 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dari hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa faktor internal dan faktor eksternal berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku konsumtif dikota Pekan Baru. Faktor yang paling dominan 

secara signifikan mempengaruhi perilaku konsumtif masyarakat muslim di kota 

Pekan Baru adalah faktor internal. Adapun persamaan dari penelitian ini sama 

sama melihat bagaimana perilaku konsumtif masyarakat muslim menjelang hari 

Raya Idul Fitri, sedangkan letak perbedaanya adalah penelitian yang dilakukan 

Ainun Mardiah menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penulis 

menggunaakan metode kualitatif. Penelitian ini juga hanya berfokus terhadap 

faktor yang mempengaruhi sedangkan penulis ingin melihat bagaimana 

tanggapan tokoh agama terkait perilaku konsumtif yang dilakukan masyarakat 

muslim menjelang hari Raya Idul Fitri.  

                                                           
9
Arbanur Rasyid (Jurnal Hukum Ekonomi), Perilaku Konsumtif Dalam Perspektif Agama 

Islam, Vol. 5, No.2, 2019, h. 172. 

10
Ainun Mardiah,(jurnal Al-Iqtishad), Analisis perilaku konsumtif masyarakat muslim 

menjelang hari raya idul  fitri Dikota pekan Baru, Vol. II, 2017, h. 93. 
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3. Penelitian yang telah dilakukan Eni Lestarina, Hasna Karimah, DKK yang 

berjudul perilaku konsumtif di kalangan remaja.
11

 hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa perilaku konsumtif terbentuk dikarenakan konsumtif itu 

sendiri sudah menjadi bagian dari proses biaya hidup. Sedangkan perilaku 

konsumtif itu muncul pada masa industrialisasi dimana barang-barang 

diproduksi secara massal sehingga membutuhkan konsumen yang lebih luas.  

Karakteristik pada masa remaja merupakan kondisi psikis yang sangat labil 

sehinggga muda dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti pembelian implusif, 

pemborosan dan mencari faktor kesenangan. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi salah satunya adalah faktor internal dan faktor eksternal. 

Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang 

perilaku konsumtif, yang menjadi pembeda ialah objek yang akan diteliti 

penelitian ini fokus terhadap perilaku konsumtif dikalangan remaja, sedangkan 

peneliti fokus terhadap perilaku konsumtif masyarakat muslim mejelang hari 

raya Idul Fitri.  

4. Penelitian yang telah di lakukan Sunita Sari, berjudul perilaku konsumtif 

remaja dalam membeli produk fashion. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 

konsumtivisme melekat pada gaya hidup masyarakat perkotaan. Hal tersebut 

didukung oleh tumbuhnya pusat pusat perbelanjaan modern, seperti mall, plaza 

dan lain hal sebagainya yang mendorong seseorang untuk berkunjung dan 

berbelanja meskipun tidak ada suatu keperluan khusus yang akan dibeli. Selain 

itu media massa juga turut mempengaruhi remaja dalam berperilaku konsumtif 

                                                           
11

Eni Lestarina, Hasna Karimah, Nia febrianti, Ranny dan Desi Harlina, (Jurnal Riset 

Tindakan Indonesia (JRTI)), Perilaku Konsumtif Dikalangan Remaja, Vol. 2, No. 2, 2017, h. 5. 
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dengan berbagai macam iklan yang menarik untuk memicu keinginan 

konsumen membeli suatu barang. 

Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama sama meneliti tentang     

perilaku konsumtif yang menjadi pembeda ialah objek yang yang akan diteliti 

peneliti ini focus terhadap perilaku konsumtif remaja dalam membeli produk 

fashion, Sedangkan penulis ingin melihat bagaimana perilaku konsumtif 

masyarakat muslim pada saat menjelang hari Raya Idul Fitri.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Perilaku Konsumtif 

Pada era modern seperti saat ini salah satu gaya hidup konsumen yang 

cenderung terjadi dalam masyarakat adalah gaya hidup yang menganggap materi 

sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan kepuasan tersendiri, gaya hidup seperti ini 

dapat menimbulkan adanya gejala konsumtifisme. 

1. Pengertian perilaku konsumtif 

Perilaku konsumtif merupakan keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang 

yang sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan 

maksimal.
1
 Lebih jauh lagi, perilaku konsumtif merupakan suatu perilaku membeli 

dan menggunakan barang yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional 

dan memiliki kecenderungan untuk mengkonsumsi sesuatu tanpa batas dan individu 

lebih mementingkan keinginan yang ditandai oleh kehidupan yang mewah dan 

berlebihan. Seorang individu harus membuat keputusan untuk membeli sesuatu 

namun tidak mengetahui konsekuensi pilihan tindakannya pada satu hal atas hal yang 

lain. Menurut Rosandi prilaku konsumtif adalah suatu perilaku membeli yang tidak 

didasarkan pada pertimbangan yang rasional, tetapi karena adanya keinginan yang 

sudah mencapai taraf yang sudah tidak rasional lagi.
1
 Sedangkan menurut James F. 

Engel dalam Mangkunegara, mengemukakan bahwa perilaku konsumtif merupakan 

suatu tindakan-tindakan individu yang secara langsung termasuk dalam usaha atau 

                                                           

1
Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen, h. 32. 
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kegiatan memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis termasuk 

proses pengambilan keputusan yang mendahului dan  tindakan-tindakan tersebut.  

Jadi, terkait beberapa pendapat di atas perilaku konsumtif adalah pola perilaku 

dalam pembelian dan menggunakan atau memakai barang yang tidak didasarkan pada 

pertimbangan yang rasional dan memiliki kencenderungan untuk mengkonsumsi 

sesuatu yang lebih mementingkan faktor keinginan dari pada kebutuhan dan 

cenderung dikuasai oleh hasrat keduniawian dan kesenangan semata. 

2. Bentuk-bentuk perilaku konsumtif 

Istilah konsumtif biasanya digunakan pada masalah yang berkaitan perilaku 

konsumen dalam kehidupan manusia. salah satu gaya hidup konsumen yang 

cenderung terjadi di dalam masyarakat adalah gaya hidup yang menganggap materi 

sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan kepuasan tersendiri, gaya hidup seperti ini 

dapat menimbulkan adanya gejala konsumtif. 

Perilaku konsumtif merupakan suatu perilaku membeli dan menggunakan 

barang yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan memiliki 

kecenderungan untuk mengkonsumsi sesuatu tanpa batas dan individu lebih 

mementingkan keinginan dan ditandai oleh kehidupan yang mewah dan berlebihan. 

Seorang individu harus membuat keputusan untuk membeli sesuatu namun tidak 

mengetahui konsekuensi pilihan tindakannya pada satu hal atas hal yang lain. 

Contohnya cara pakaian wanita merupakan bagian dari siklus 

berkesinambungan yang memunculkan satu model pakaian kemudian diganti oleh 

model pakaian berikutnya. Model pakaian seseorang disesuaikan dengan respons 

pikiran orang lain. Terkait dengan aktifitas konsumsi, perempuan lebih sering 

menjadi sasaran bagi penjualan produk, misalnya pusat-pusat perbelanjaan dibangun 
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sebagai tempat untuk menarik dan menyambut kaum wanita secara khusus. Pada 

tingat kebutuhan hidup, perempuan memiliki kebutuhan tambahan seperti kebutuhan 

kosmetik, pewangi, pemutih, pakaian khas atau kecenderungan untuk mengakses 

mode dan gaya hidup terbaru. 

3. Aspek Perilaku Konsumtif  

Aspek-aspek perilaku konsumtif menurut Lina dan Rosyid adalah: 

a. Pembelian implusif (implusive buying) 

 Dalam aspek ini menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan 

pembelanjaan atau pembelian semata-mata hanya karena nafsu atau hasrat yang tiba-

tiba muncul atau keinginan yang bersifat sesaat, kemudian pembelanjaan terjadi tanpa 

mempertimbangkannya terlebih dahulu biasanya bersifat emosional, tanpa 

memikirkan lagi apa yang akan terjadi setelahnya. 

b. Pemborosan (Wasteful Buying)  

Perilaku konsumtif adalah suatu bentuk perilaku yang hanya menghambur-

hamburkan banyak dana tanpa di dasari adanya kebutuhan yang jelas serta perilaku 

membeli yang tidak hanya satu barang tapi lebih dari satu barang.  

c. Mencari Kesenangan (Non Rational Buying) 

Suatu perilaku dimana konsumen membelli sesuatu yang dilakukan semata-

mata untuk mencari kesenangan dan kepuasan serta konsumen membelikarena faktor 

hobi. Para remaja yang melakukan perilaku konsumtif dilatar belakangi oleh sifat 

remaja yang merasa senang saat memakai barang yang dapat membedakannya dari 

yang lainnya.
2
 

                                                           
 
2
 Lina & Rosyid, H.F. 1997. Perilaku Konsumtif Berdasarkan Locus of Control Pada Remaja 

Putri. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi. No, 4 Tahun XI, halaman 5-13. Universitas Gajah 

Mada. Malay, M.N. 2017. Modul Praktikum Statistika II (Analisis Data SPSS). Fakultas Ushuluddin 

Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung. 
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4. Faktor faktor perilaku konsumtif  

Ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif yaitu faktor eksternal 

dan faktor internal. 

a. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang meliputi pengaruh keluarga, kelas 

sosial, kebudayaan, strategi marketing, dan kelompok referensi.
3
 dalam pengaruh 

keluarga, maka perilaku anggota keluarga sangat dipengaruhi oleh pimpinan keluarga 

atau suami atau ayah, maka kepala keluarga merupakan pemberi pengaruh besar 

dalam kehidupan keluarga. Biasanya kepala keluarga akan sangat bersikap hati-hati 

dalam membelanjakan uangnya.
4
 

Kelas sosial didefinisikan sebagai satu rangkaian tingkatan posisi sosial, 

dimana tiap anggota dari tingkatan menempati posisinya, atau sejumlah kelompok 

yang membagi-bagi kelompoknya dalam beberapa strata tingkatan. Pembagian status 

sosial ke dalam kelas-kelas tersebut hanyalah sebuah imajinasi para pelaku pasar 

dalam memposisikan segmen pasar berdasarkan kemampuan atau tingkat daya 

belinya.
5
 

Kelompok referensi merupakan kelompok yang memiliki pengaruh langsung 

ataupun tidak langsung pada sikap dan perilaku konsumen. Kelompok ini 

memengaruhi perilaku seseorang dalam pembelian dan sering dijadikan pedoman 

oleh konsumen dalam bertingkah laku. 

                                                           
3
Sukarno Wiboo dan Dedi Supriyadi, Ekonomi Mikro Islam, h. 235 

4
Mulyadi Nitisusastro, Perilaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausahaan, (Bandung: 

ALFABETA, 2013), h. 106 

5
Mulyadi Nitisusastro, Perilaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausahaan, (Bandung: 

ALFABETA, 2013), h. 107 
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b. Faktor Internal 

Faktor Internal yang memengaruhi perilaku konsumen yaitu, motivasi, 

persepsi, sikap, gaya hidup, kepribadian, dan belajar. Belajar adalah perubahan dalam 

seorang individu yang bersumber dari pengalaman.
6
 

Pengaruh motivasi terhadap perilaku konsumen adalah timbulnya kebutuhan 

dan keinginan untuk memiliki sesuatu produk barang atau jasa. Dorongan kebutuhan 

dan keinginan tersebut akan menjadi lebih kuat apabila barang atau jasa yang 

ditawarkan sesuai dengan kepribadiannya, mengandung atau menyimpan pengalaman 

yang memuaskan dan dipersepsikan secara baik.
7
 

Pengaruh persepsi dalam perilaku konumen, antara lain barang dan jasa yang 

dijual di kota lebih berkualitas dan lebih mahal, sebaliknya barang dan jasa yang 

ditawarkan dipedesaan relatif lebih rendah kualitasnya dan harganya lebih murah.
8
 

B. Masyarakat Muslim  

1. Masyarakat Muslim 

Menurut Kaelany masyarakat Muslim diartikan sebagai sekelompok manusia 

hidup terjaring kebudayaan Islam, yang di amalkan oleh kelompok itu sebagai 

kebudayaannya kelompok itu bekerjasama dan hidup berdasarkan prinsip-prinsip 

Alqur’an dan As-Sunnah dalam setiap segi kehidupan.
9
 Menurut Sayid, masyarakat 

muslim juga diartikan sebagai suatu masyarakat yang universal, yakni tidak rasial, 

                                                           
6
Sukarno Wiboo dan Dedi Supriyadi, Ekonomi Mikro Islam, h. 235 

7
Mulyadi Nitisusastro, Perilaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausahaan, h. 77 

8
Mulyadi Nitisusastro, Perilaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausahaan, h. 67 

9
Kaely 1999, Humor Dalam Kajian Psikologi Islam, Jurnal Ilmu Agama15, No.1,2016, h. 37-

59.  
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tidak nasional dan tidak pula terbatas di dalam lingkungan batas-batas geografis.
10

  

terbuka untuk seluruh anak manusia tanpa memandang jenis, atau warna kulit atau 

bahasa, bahkan juga tidak memandang agama dan keyakinan/aqidah. 

Pandangan Islam Masyarakat merupakan alat atau sarana untuk melaksanakan 

ajaran-ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bersama.
11

 Karena itulah masyarakat 

harus menjadi dasar kerangka kehidupan duniawi bagi kesatuan dan kerjasama umat 

menuju adanya suatu pertumbuhan manusia yang mewujudkan persamaan dan 

keadilan. Pembinaan masyarakat haruslah dimulai dari pribadi-pribadi masing-

masing wajib memelihara diri, meningkatkan kualitas hidup, agar dalam hidup wajib 

memelihara diri, meningkatkan kualitas hidup, agar dalam hidup di tengah 

masyarakat itu, di samping dirinya berguna bagi masyarakat, ia juga tidak merugikan 

antara lain. Islam mengajarkan bahwa kualitas manusia dari suatu segi bisa dipandang 

dari manfaatnya bagi manusia yang lain. 

Pandangan mengenai status dan fungsi individu inilah Islam memberikan 

aturan moral yang lengkap kepada nya. Aturan moral lengkap ini didasarkan pada 

waktu suatu sistem nilai yang berisi norma-norma yang sama dengan sinar tuntutan 

religious seperti: ketaqwaan, penyerahan diri, kebenaran, keadilan, kasih sayang, 

hikmah, keindahan dan sebagainya. 

 

                                                           
10

Sayid 1979, Tafsir Sayyid Qutubh Dalam Hal Fi Dzilal,Al Qur’an, Jurnal Asy 

Syukriyyah,Vol.14, 2015, h.1. 

 
11

 Syamsul Alam dan Nirwana, Dinamika Perkembangan Masyarakat Agama Primitif 

Patuntung di Sulawesi Selatan (Studi Kasus di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabuupaten 

Bulukumba), Sosioreligius, Vol. 6 No.1, 2021. 
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2. Pandangan Islam terhadap Perilaku Konsumtif  

Dewasa ini pembelian dan pemakaian suatu barang tidak lagi memenuhi 

kebutuhan semata, melainkan didorong oleh faktor lain yang pastinya keinginan yang 

kurang berguna, misalnya, mengikuti tren, gengsi, atau selalu ingin memposisikan 

dirinya lebih dari orang lain menaikkan pristice, dan juga alasan lainnya yang 

pastinya tidak berguna atau dianggap tidak terlalu pentig. Hal tersebut menyebabkan 

daya beli dan sikap konsumtif dikalangan masyarakat terus menungkat. Perilaku 

konsumtif sendiri muncul karena adanya keinginan untuk mmbeli sesuatu yang 

dianggap kurang penting atau keinginan membeli suatu produk secara berlebihan 

tidak sedikit masyarakat lebih memenuhi keiinginanya dari pada kebutuhannya yang 

tidak begitu penting. 

Pandangan Islam sendiri, merupkan perilaku konsumtif yang dilarang atau 

tidak dianjurkan,karena perilaku tersebut sama halnya dengan sifat sombong, riya, 

mubasir. Sebagai seorang muslim untuk berperilaku dan menggunakan barang sesuai 

dengan porsinya, sewajarnya dan kebutuhannya. Karena sesuatu yang berlebihan itu 

dilarang dalam ajaran agama khususnya Islam. 

Dampak dari perilaku yang konsumtif adalah hidup boros banyak barang yang 

tidak terpakai dan dibeli hanya untuk sebagai kepuasan semata hal tersebut dapat 

menyebabkan kecemburuan sosial. lebih jauh lagi, dalam Islam sendiri perilaku 

konsumtif sangat dibenci oleh Allah SWT, karena Allah tidak menyukai seorang 

hamba yang berperilaku seperti itu atau menghambur-hamburkan sesuatu yang tidak 

sesuai kebutuhannya. Dalam (Q.S Al Isra 17: 27) Allah SWT mempertegas bahwa 

orang yang boros adalah saudara setan. Itu sebab, cara untuk mengatasi perilaku 
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konsumtif ialah harus bisa membedakan apa yang seharusnya menjadi kebutuhan dan 

apa yang seharusnya menjadi keinginaan. 

C.  Perilaku Masyarakat Konsumtif 

Perilaku masyarakat konsumtif bukan lagi sekedar kebutuhan, namun lebih 

kepada pemenuhan keinginan atas produk-produk yang berorientasi kepada Hasrat 

untuk memiliki. Perilaku masyarakat konsumtif dimaknai sebagai alat untuk 

berkomunikasi, yang dapat mengidentifikasi diri mereka ke dalam lembaga sosial 

atau struktur-struktur sosial. Menurut Lubis perilaku konsumtif sebagai perilaku yang 

tidak lagi berdasarkan pada pertimbangan yang rasional, melainkan karena adanya 

keinginan yang sudah mencapai taraf yang tidak rasional lagi.
12

 

Menurut Bordieu, dalam masyarakat diperlukan modal pengetahuan atau 

budaya untuk memahami dan mengklasifikasi cara-cara berbagai benda digunakan 

dalam melihat berbagai perbedaan sosial. Kesenangan individu terhadap benda-benda 

sangat berkaitan dengan status sosial.
13

 Pemakaian benda-benda bermerek dalam 

budaya hari ini telah dijadikan sebagai symbol status sosial bagi pemakainya. Maka 

dari itu, penelitian ini menggunakan konsep Bordioeu tentang habitus, modal dan 

ranah digunakan untuk menganalisis perilaku konsumtif masyarakat muslim ketika 

menjelang hari raya idul fitri di Bonto Bulaeng Kabupaten Bulukumba. 

1. Habitus 

Habitus adalah struktur mental atau kognitif yang diamana individu 

berhubungan dengan dunia sosial. Orang dibekali dengan serangkaian skema 

                                                           
12

 Soedjatmiko Haryanto, Saya Belanja Maka Saya Ada: Ketika Konsumsi dan Desain 

Menjadi gaya hidup Konsumeris, Yogyakarta: Jalasutra, 2008. 

13
 Krisdinanto Nanang, dalam Pierre Bordieu, Sang Juru Damai, (Jurnal KANAL, Vol. 2, No. 

2, 2014, h.107. 
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terinternalisasi yang mereka gunakan untuk meresepsi, memahami, mengapresiasi, 

dan mengevaluasi dunia sosial. Dari skema inilah orang menghasilkan praktik 

mereka, memersepsi dan mengevaluasinya. Secara dialektis Habitus adalah produk 

dari internalisasi struktur dunia sosial sebenarnya kita dapat menganggap Habitus 

sebagai akal sehat, mereka merefleksikan pembagian objektif dalam struktur kelas, 

seperti kelompok usia, jenis kelamin, dan kelas sosial. Habitus diperoleh sebagai 

akibat dari ditempatinya posisi di dunia sosial dalam waktu yang panjang. Jadi, 

Habitus bervariasi tergantung pada sifat posisi seseorang di dunia tersebut, tidak 

semua orang memiliki habitus yang sama. Namun, mereka yang menempati posisi 

sama di dunia cenderung memiliki habitus yang sama.
14

 

Habitus dipahami sebagai dasar alamiah kepribadian individu yang berfungsi 

sebagai benturan perilaku dari lingkungan sekitarnya, sehingga habitus didefinisikan 

sebagai seperangkat skema (tatanan) yang memungkinkan agen-agen menghasilkan 

keberpihakannya kepada praktik-praktik yang telah di adaptasi atau di sesuaikan 

dengan perubahan situasi yang terus terjadi, intisari dari hal ini adalah sejenis 

improvisasi yang teratur. Habitus yang ada pada waktu tertentu telah diciptakan 

sepanjang perjalanan sejarah: Habitus, produk sejarah, menghasilkan praktik individu 

dan kolektif, dan sejarah, sejalan dengan skema yang digambarkan oleh sejarah. 

Habitus yang termanifestasikan pada individu tertentu diperoleh dalam proses sejarah 

individu dan merupakan fungsi dari titik tertentu dalam sejarah sosial tempat ia 

terjadi.
15
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 George Ritzer & Douglas J, Goodman, Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai 

Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern (Yogyakarta: kreasi wacana 2009), h. 581. 
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 Pierre Bordieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, London: 

Routledge, 1979, h.123. 
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Jadi dalam pembahasan mengenai Habitus yang menjadi sentral pembahasan 

adalah bahwa Habitus merupakan kontruksi pengantara, bukan kontruksi 

pendeterminasi. Ia juga merupakan sebuah sifat (virtue) yang tercipta karena 

kebutuhan. Artinya Habitus mempunyai pola determinisme yang meduduki setiap 

individu dalam ruang tertentu. Akan tetapi dalam teori Habitus kreatifitas mendapat 

apresiasi untuk menjadi penyeimbang dalam objek. Artinya Habitus menjadi fondasi 

awal untuk menjadikan tindakan sebagai promotor dalam mengkombinasikan 

disposisi sebagai sikap untuk melahirkan sebuah tindakan baru. Selain itu Habitus 

secara erat dihubungkan dengan modal, karena sebagaian Habitus tersebut (Habitus 

fraksi sosial dan budaya yang dominan) berperan sebagai pengganda berbagai jenis 

modal. 

2. Modal 

Menurut pierre bourdieu terdapat 4 modal yang menjdi pertaruhan dalam 

sebuah arena modal sosial, modal ekonomi, modal budaya, modal simbolik. Fungsi 

modal, bagi Bourdiaeu adalah relasi sosial dalam sebuah sistem pertukaran, yang 

mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang langka, yang layak di cari dalam 

bentuk sosial tertentu.  

Beragam jenis modal dapat di pertukarkan dengan jenis modal-modal lainnya. 

Penukaran yang paling dramatis adalah penukaran dalam bentuk simbolik. Sebab 

dalam bentuk inilah bentuk modal-modal yang berbeda dipersepsi dan dikenali 

sebagai sesuatu yang menjadi mudah dilegimitimasi. 
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a. Modal Ekonomi 

Hal-hal materil (yang dapat dimiliki nilai simbolik) dan berbagai atribut yang 

tak tersentuh, namun memiliki signifikasi secara kultur, misalnya prestise, status, dan 

otoritas (yang dirujuk sebagai modal simbolik). 

b. Modal Budaya 

Modal budaya yang didefinisikan sebagai selera bernilai budaya dan pola-pola 

konsumsi.
16

 Modal budaya dapat mencakup tantangan luas properti, seperti seni, 

pendidikan dan bentuk-bentuk bahasa. Bagi Bourdieu modal berperan sebagai relasi 

sosial yang terdapat didalam sistem pertukaran, dan istilah ini diperluas pada segala 

bentuk barang-baik materi maupun simbol, tanpa perbedaan-yang mempresentasikan 

dirinya sebagai suatu yang jarang dan layak untuk dicari dalam sebuah formasi sosial 

tertentu.
17

 

c. Modal Simbolik 

Modal simbolik mengacu pada derajat akumulasi prestise, ketersohoran, 

konsekrasi atau kehormatan, dan di bangun di atas dialektika pengetahuan dan 

pengenalan modal simbolik tidak terlepas dari kekuasaan simbolik, yaitu kekuasaan 

yang memungkinkan untuk mendapatkan setara dengan apa yang diperoleh melalui 

kekuasaan fisik dan ekonomi, berkat akibat khusus suatu mobilisasi. Modal simbolik 

bisa berupa kantor yang luas di daerah mahal, mobil dengan sepionnya, namun bisa 

juga petunjuk-petunjuk yang tidak mencolok mata yang menunjukkan status tinggi 

                                                           
 16

 Habibah Dkk, Pergeseran Fungsi Perawatan Terhadap Orang Tua Lanjut Usia (Lansia) di 

Panti Asuhan Rehabilitasi “Gau Mabaji” Desa Romangloe Kabupaten Gowa Kecamatan 

Bontomarannu, Macora, Vol. 2, No. 1, 2023. 
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 Richard Harker, Dkk, (Habitus X Modal) + Ranah = Praktek, h. 16 
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pemiliknya. Misalnya, gelar pendidikan yang dicantumkan dikartu nama, cara 

bagaimana membuat tamu menanti, cara mengafirmasi otoritasnya. 

d. Modal Sosial 

Modal sosial termanifestasikan melalui hubungan-hubungan dan jaringan 

hubungan-hubungan yang merupakan sumber daya yang berguna dalam penentuan 

dan reproduksi kedudukan-kedudukan sosial. Modal sosial atau jaringan sosial ini 

dimiliki pelaku dalam hubungannya dengan pihak lain yang memiliki kuasa.
18

 

3. Arena 

Arena adalah jaringan relasi antarposisi objektif di dalamnya keberadaan relasi-relasi 

ini terpisah dari kesadaran dan kehendak individu relasi tersebut bukan interaksi atau ikatan 

intersubjektif antara individu. Yang menduduki posisi bisa jadi merupakan agen atau 

institusi, dan mereka dihambat oleh struktur arena. Ada sejumlah arena semi otonom di dunia 

sosial (misalnya artistik, religius, perguruan tinggi), yang kesemuanya memiliki logika 

sepesifik tersendiri dan semuanya membangun keyakinan dikalangan aktor tentang hal-hal 

yang mereka pertaruhkan di suatu arena.
19 

Bourdieu juga melihat arena, menurut definisinya, arena merupakan 

pertempuran perjuangan struktur arena yang menopang dan mengarahkan strategi 

yang digunakan oleh orang-orang yang menduduki posisi ini untuk berupaya, baik 

individu atau kolektif, mengamankan atau mengingatkan posisi mereka, dan 

menerapkan prinsip hierarkisasi yang paling cocok untuk produk mereka, arena 

adalah sejenis pasar kompetitif yang di dalamnya berbagai jenis modal digunakan dan 
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dimanfaatkan, namun, arena kekuasaan yang paling penting hierarki hubungan 

kekuasaan dalam arena politik berfungsi menstrukturkan semua arena lain. 

4. Praktik 

Bourdieu menyatakan teori praktik sosial mempunyai rumusan generatife 

yang berbunyi: (Habitus X Modal) + Ranah = Praktik. Teori praktek merupakan salah 

satu dari rangkaian pemikiran Bourdieu untuk meracik formula dalam menganalisis 

praktek sosial, sebagai mana pemikiran Bourdieu. Habitus menjadi pondasi awal 

dalam perkembangan menuju praktek sosial, setelah benturan Habitus terjadi maka 

diperlukan formula kedua adalah modal sebagai kaki dan tangan untuk 

merealisasikan sebuah gesekan Habitus tersebut. Tentunya diperlukan Ranah sebagai 

tempat untuk mengeksekusi dari pola ataupun hasil dari benturan Habitus dan 

bantuan dari Modal untuk menempati Ranah, setelah hal ini terjadi makan terahir 

adalah peraktek sebgai kongklusi akhir dari pemikiran Bourdieu sehingga 

menghasilkan sebuah praktek sosial.
20

 

Pemikiran Bourdiu mengenai Modal mengatarkan jalan pemikirannya pada 

jembatan praktek sebgai rumusan hasil akhir yang lebih luas, sehingga dapat di 

konseptualisasikan dengan kerangka individu. Model formulasi generatifnya 

Bourdieu sebagai hasil timbal balik antara struktur objektif dan subjektif, sebgai 

sebuah benturan dialektika. Adapun formulasi Bourdieu dalam generatifnya mampu 

memodifikasi indikasi dalam ranah yang berbeda, sehingga merimbas pada hasil 

akhir yaitu praktek sosial tanpa disadari oleh para agen individu. 
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 Kukuh Yudha Karnantha, Paradigma Teori Arena Produksi Kultural Sastra: kajian 
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Dominasi simbolik merupakan strategi kepatuhan yang terjadi melalui 

sosiokultural bukan melalui pendekatan kekuasaan yang represif. Dominasi ini 

berlangsung efektif tanpa melalui agen-agen, tetapi melalui mekanisme objektif yang 

terjadi dalam relasi sosial. Model dominasi inilah yang kerap kali melahirkan 

kekerasan simbolik yang tidak disadari oleh anggota masyarakat lainnya. Kekerasan 

simbolik ini menampilkan dirinya melalui layanan kredit, pemberian/hadiah, 

kemurahan-hatian, penghormatan maupun kesetiaan personal.
21

 

Alur Berfikir Teori Bordieu 

Gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa, Bordieu menganalogikan masyarakat 

sebagai sistem ranah atau medan yang memiliki daya saling Tarik-menarik. Setiap 

ranah atau arena memiliki struktur dan dayanya sendiri, begitupun jika berada dalam 

suatu arena yang lebih besar darinya juga memiliki struktur dan dayanya sendiri. 

Lebih jauh lagi masyarakat dipandang sebagai wilayah yang mengandung sistem dan 

relasi-relasi tempat terjadinya adanya pengaruh dan kekuatan. Pertarungan sosial di 

                                                           
21

 Ikhwan Setiawan, Habitus, Modal Simbolik dan Dominasi: Pengantar Singkat Menuju 
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dalam setiap arena, menuntut individu agar memiliki modal khusus untuk hidup 

secara baik dan mampu bertahan didalamnya. Kondisi objektif individu dalam 

lingkungannya sangat ditentukan oleh pemilikannya akan modal. Modal yang 

dimiliki inilah yang akan menunjukkan eksistensi individu kedalam masyarakat. 

Habitus merupakan seperangkat kecenderungan yang dapat menghasilkan 

praktik dan persepsi sosial, individu dengan habitusnya masing-masing dapat 

berhubungan dengan individu lain dan berbagai realitas sosial, hal ini akan 

menghasilkan tindakan yang sesuai dengan ranah dan modal yang dimiliki masing-

masing individu dalam ruang sosial.
22

 Melalui proses inilah terbentuklah posisi, kelas 

dan kekuasaan yang dimiliki setiap individu yang mengarahkan nantinya sebagai 

gaya hidup. 

Melalui praktik, individu melakukan tindakan sosial dalam rangka 

mereproduksi atau memodifikasi habitus. Gaya hidup dibentuk, diubah dan 

dikembangkan sebagai hasil dari interaksi antara disposisi, habitus dengan realitas. 

Melalui gaya hidup individu untuk memilih life style berdasarkan kondisi dan realitas 

sosial. Dalam suatu medan, gaya hidup seseorang memerlukan habitus yang dapat 

memberinya strategi dalam kerangka tingkah laku yang memungkinkannya 

menyesuaikan diri dan mampu beradaptasi dalam ranah atau arena.
23

  

Gaya hidup bukanlah sesuatu yang terisolir. Akan tetapi, gaya hidup 

berdampingan dengan gaya hidup lainnya di dalam ruang sosial, bagi Bordieu relasi 

tersebut memperebutkan satu posisi dalam satu arena atau medan sosial. Posisi 

tersebut diekspresikan melalui “sistem tanda”. Sistem tanda menjadi ruang yang 
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 Alfathri Adlin, (Jurnal Jalasutra), Resistensi Gaya Hidup: Teori dan Realitas, 2006. 
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dimana, gaya hidup selalu dipertukarkan, dikirim dan diterima serta diberi makna 

simbolik karena gaya hidup dapat diaktualisasikan melalui tanda dan citra sebagai 

mediumnya.
24

 Selanjutnya, selera menunjukkan tingkat sensibilitas seorang individu 

atau kelompok dalam memberikan penilaian dan pemilihan terhadap objek. 

Adapun keterkaitan teori Bourdieu dengan prilaku konsumtif masyarakat 

muslim menjelang idul fitri yaitu, menjelang hari raya idul fitri, masyarakat muslim 

di Indonesia memiliki tradisi untuk membeli barang-barang baru atau melakukan 

renovasi rumah untuk menyambut hari raya kemenangan. Bagi Bordiew, individu 

atau kelompok sosial yang memiliki kapita sosial yang tinggi seperti jaringan sosial 

yang luas dan pengetahuan tentang tren konsumsi, cenderung memiliki akses yang 

lebih baik ke sumber daya konsumsi, seperti produk-produk baru atau promosi 

penjualan, yang dapat mempengaruhi prilaku konsumtif mereka. Olehnya itu individu 

atau kelompok sosial yang memiliki kapita sosial yang rendah cenderung memiliki 

prilaku konsumtif yang lebih sedikit. 

Kapita sosial juga dapat mempengaruhi pilihan konsumsi masyarakat 

menjelang idul fitri. Individu atau kelompok sosial yang memiliki akses ke informasi 

tentang tren konsumsi dan preferensi pasar cenderung memilih produk-produk yang 

lebih modis atau trendly. Sebaliknya, individua tau kelompok sosial yang tidak 

memiliki akses yang sama ke kapital sosial cenderung memilih produk yang lebih 

murah atau terjangkau. Olehnya itu, masyarakat yang memiliki kapital sosial yang 

tinggi cenderung membeli produk baru dan mahal ketika menjelang hari raya idul 

fitri. 

                                                           
24

 Krisdinanto Nanang, dalam Pierre Bordieu, Sang Juru Damai, (Jurnal KANAL, Vol. 2, No. 

2, 2014, h.107-206. 
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Prilaku konsumtif menjelang hari raya idul fitri, Bourdieu dapat membantu 

untuk memahami bahwa prilaku konsumtif masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh 

faktor individu, seperti kebutuhan dan preferensi pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh 

faktor sosial dan budaya untuk membeli produk-produk tertentu.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1.  Jenis Penelitian  

  Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan 

metodologi penelitian merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata yang ditulis atau dalam bentuk lisan yang diperoleh dari 

individu-individu serta prilaku yang peneliti amati. Metode ini digunakan terhadap 

objek dan subjek individu secara keseluruhan.
1
 Penelitian kualitatif ini dilakukan 

sesuai dengan topik penelitian yang mengarah pada suatu keadaan atau kondisi yang 

terjadi dilakukan dilapangan. dalam artian, Penulis sebagai peneliti akan terlibat 

langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data dengan cara observasi dan 

wawancara dengan masyarakat di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa 

Kabupaten Bulukumba. 

Penelitian ini disebut juga dengan penelitian lapangan dengan tujuan agar 

mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan 

sesuatu unit sosial: individu, kelompok Lembaga atau masyarakat.
2
 Unit sosial yang 

akan diteliti pada penelitian ini ialah masyarakat Desa yang terdapat di Desa Bonto 

Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Untuk mencapai hasil yang 

praktis dan pemahaman yang baru peneliti akan berusaha melakukan tindakan yang 

sesuai dengan landasan teori yang telah dipaparkan pada kerangka teori. 

                                                           

1
 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 

h. 4. 

2
 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT Raja Gravindo, 2001) h. 127. 
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2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi tersebut di dasarkan pada 

beberapa pertimbangan yaitu Pertama, peneliti akan lebih mudah mendapatkan 

informan terkait fokus penelitian ini. Kedua, peneliti merupakan bagian dari 

masyarakat desa Bonto Bulaeng. Ketiga, penelitian terkait perilaku konsumtif di Desa 

Bonto Bulaeng belum ada yang pernah melakukan penelitian ini. Inilah yang menjadi 

beberapa pertimbangan penulis sehingga memutuskan untuk meneliti di Desa Bonto 

Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

Sosiologis. 

1. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan tentang interelasi dari agama 

dan masyarakat serta bentuk-bentuk interaksi yang terjadi antar mereka.
3
 Dalam 

pendekatan ini, digunakan untuk menggambarkan hubungan dan pengaruh timbal 

balik dengan berbagai macam gejala sosial seperti budaya, agama, politik dan lain-

lain serta perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
4
 

 

 

 

                                                           
3
 Joachim Wach, Sosiologi Of Religion, (Chicago, 1943), h.11. 

4
 Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 

h.17. 
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C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data berupa yang di kumpulkan langsung dari 

lapangan sebagai temuan wawancara yang di lakukan dengan informan yang di 

anggap relevan.
5
 Oleh karena itu, dalam penelitian ini pengumpulan data didapatkan 

melalui wawancara dengan pihak terkait seperti tokoh agama, pemerintah setempat, 

masyarakat tentang perilaku konsumtif masyarakat muslim menjelang hari raya idul 

fitri di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah informasi di kumpulkan secara tidak langsung 

khususnya perantara, seperti informasi yang didapatkan dari orang lain ataupun 

dokumen-dokumen tertentu. Oleh karena itu, data yang di peroleh berupa penelaah 

terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan 

(literatur laporan, tulisan dan lain-lain) yang memiliki relevansi dengan objek 

penelitian.
6
 

D. Tekhnik Penentuan Informan 

1. Kepala Desa Bonto Bulaeng 

2. Masyarakat 7 (tujuh) orang 

3. Imam Desa Bonto Bulaeng 

4. Tokoh Agama 

 

                                                           
5
Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif ( Jakarta: Prenada Media, 2005),  h.5. 

6
Iskandar, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif), (Jakarta: 

Gaung Persada Press, 2010), h.252. 
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E. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti sebagai langkah 

yang harus di lakukan dalam penelitian untuk memperoleh data yang di butuhkan.  

1. Observasi (Pengamatan) 

Observasi yang dilakukan peneliti saat mengggunakan data yang bertujuan 

untuk memperoleh hasil penelitin yang menguntungkan, di mana peneliti akan 

membandingkan masalah yang terjadi pada organisasi tertentu dengan masalah yang 

terjadi di lapangan serta melalui observasi, peneliti akan lebih memahami tentang 

data yang di anggap penting dalam sebuah penelitian.
7
 

Adapun observasi yang dilakukan peneliti ini yaitu melakukan pengamatan 

terhadap perilaku konsumtif Masyarakat muslim menjelang Hari raya idul fitri di 

Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data 

secara langsung kepada informan dengan caramenyampaikan serangkain pertanyaan 

terkait terkait masalah penelitian, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh 

informasi yang diperlukan dalam penelitian. Data hasil wawancara merupakan data 

yang dapat di gunakan untuk melengkapi data observasi penelitian.
8
 dalam hal ini, 

tanya jawab yang dilakukan dalam penelitian ini ialah wawancara mendalam yang 

menggunakan teknik tatap muka tanpa menunda-nunda responden dalam memperoleh 

data yang utuh dan mendalam. 

                                                           
7
 Nursapia Harahap, Penelitian Kualitatif (Medan: Wal Ashari, 2020), h.76. 

8
Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 

h. 64. 
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan bentuk pengumpulan data secara tidak langsung 

berupa bentuk tulisan, gambar ataupun objek penelitian. Contoh dokumentasi dalam 

bentuk tulisan seperti peraturan, sejarah atau kebijakan.
9
 

Dokumentasi adalah penyediaan fakta-fakta pendukung dengan menggunakan 

penggunaan arsip sesuai keinginan pencarian di lapangan, seperti foto, suara, dan 

sumber tertulis lainnya yang membantu penggunaan untuk penelitian.
10

 

F. Instrumen Penelitian 

Sarana yang dipakai dalam penelitian ini adalah media yang berfungsi sebagai 

perangkat dalam pencarian untuk mengumpulkan data. Instrumen pencarian 

bermanfaat untuk memudahkan peneliti dalam mengelolah rangkaian fakta sehingga 

statistik yang dihasilkan lebih maksimal, lengkap, sistematis dan tetap.
11

 Instrumen 

terpenting dalam pencarian ini adalah peneliti itu sendiri sedangkan alat bantu yang 

berbeda adalah alat tulis, kamera, dan alat perekam penggunaan telepon genggam.   

G.  Teknik Analisis Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data  

Informasi yang diperkenalkan dalam struktur narasi kualitatif dan di 

ungkapkan dalam bentuk verbal kemudian di proses secara jelas, sistematis, dan 

benar. Langkah-langkah penilaian yang di pakai oleh pencipta pada penyelidikan ini, 

ialah: 

                                                           
9
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.240. 

10
Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 

39. 

11
Suharsini Arikando, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan  Praktek. 
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a. Reduksi data adalah proses pengumpulan data penelitian 

b. Penyajian data, data yang di peroleh disajikan dalam bentuk daftar kategori setiap 

data yang di dapat dengan berbentuk naratif. 

c. Menarik kesimpulan adalah proses lanjutan dari reduksi data dan penyajian data, 

dapat disimpulakan berpeluang menerima masukan. Penarikan kesimpulan 

sementara, masih dapat di uji kembali dengan data di lapangan.
12

 

2. Analisis Data 

Analisis penelitian dilakukan menggunakan metode miles dan huberman, 

berdasarkan penjelasan di atas, maka analisis data yang di gunakan dalam penelitian 

ini: pertama, peneliti mereduksi data yang telah didapatkan di lapangan yang 

berkaitan dengan tema penelitian. Kedua, peneliti menyajikan data yang di rangkum 

berdasarkan fakta lapangan. Ketiga, peneliti menyajikan data yang telah di peroleh 

dalam bentuk naratif. Keempat, peneliti membuat kesimpulan dari hasil penelitian 

yang di dapat.  

H. Pengujian Keabsahan Data  

1. Meningkatkan Ketekunan  

Meningkatkan ketekunan ialah suatu proses dari pengujian dan keabsahan 

data yang di lakukan secara rinci dan berkelanjutan. dalam meningkatkan ketekunan 

adalah sebuah cara peneliti untuk mengecek kembali keabsahan data yang ditemukan 

sehingga proses dari hasil penelitian dapat di terima dan di percaya. 

 

 

                                                           
12

Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi: Mixed Methods (Cet; Bandung: Alfabeta, 

2011), h.247. 
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2. Menggunakan Referensi  

Menggunakan referensi merupakan suatu bentuk pendukung untuk 

memberikan bukti data yang didapatkan peneliti. 
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BAB IV 

HASIL PENELTIAN 

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Desa Bontobulaeng 

Kabupaten Bulukumba terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan 

dan berjarak 153 Km dari Makassar (Ibu Kota Provinsi Selawesi Selatan). Luas 

wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 Km
2.

 Kabupaten Bulukumba terletak antara 

05
o
20‟- 05

o
40‟ LS dan 119

o
58‟-120

o
28‟ BT yang terdiri dari 10 Kecamatan dengan 

batas- batas yakni : 

a. Sebelah Utara berbatasan Kabupaten Sinjai, 

b. Sebelah Timur berbatasa Teluk Bone dan Pulau Selayar, 

c. Sebelah Selatan berbatasan Laut Flores, 

d. Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Bantaeng.
1
 

Bontobulaeng adalah sebuah Desa yang berada di wilayah Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan. Bontobulaeng berasal 

dari kata makassar yang artinya “Bukit Emas”, Pada awalnya wilayah Desa 

Bontobulaeng merupakan bagian dari Desa Balangtaroang akan tetapi pada Tahun 

1960 terjadi pemekaran Desa sehingga Desa Bontobulaeng menjadi wilayah yang 

terpisah dari Desa Balangtaroang. Pada awal Pemerintahan yang memimpin Desa 

dinamakan Gellareng yang dijabat oleh Haji Karaeng Bennu atau biasa juga dipanggil 

                                                           

1
BPS, Kabupaten Bulukumba, 2020 h. 1. 
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Karaeng Gella yang menjabat sekitar 30 Tahun. Sistem pemilihan Kepala 

Pemerintahan Desa pada awal berdiri dengan sistem penunjukan langsung, ini 

berlangsung sekitar 15 Tahun lamanya hingga sistem Pemilihan Kepala Desa berubah 

menjadi pemilihan langsung yang berlaku sampai sekarang. Haji Karaeng Bennu 

menjabat sekitar 30 Tahun lamanya yang kemudian dijabat oleh anaknya sendiri 

yaitu Drs. Andi Amsir selama 2 periode berturut- turut, setelah Drs. Andi Amsir 

yang menjabat Kepala Desa selanjutnya yaitu ibu Haslida istri dari Drs. Andi Amsir 

yang memimpin 2 periode dan pada tahun 2013 sampai sekarang dijabat oleh Rais H. 

Abd Salam.
2
 

2. Kondisi Geografi 

Desa Bontobulaeng berada pada Daerah yasng Strategis, dimana terdiri dari 

Daerah Pertanian dan Daerah Perkebunan sehingga sumber utama penghasilan 

masyarakat Desa Bontobulaeng bersumber daeri Pertanian dan Perkebunan.
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data: Kantor Desa Bonto Bulaeng, 2020. 

                                                           
2
Profil dokumen Desa Bontobulaeng 2020. 

3
Profil dokumen Desa Bontobulaeng 2020. 
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Adapun batas – batas Wilayah Desa Bontobulaeng adalah : 

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Balangtaroang Kec. Bulukumpa 

2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bulo – Bulo Kec. Bulukumpa 

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Bonto Lohe Kec. Rilau Ale 

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sapobonto Kec. Bulukumpa.
4
 

3. Kondisi Demografi 

a. Luas Wilayah Desa Bontobulaeng 

1) Luas Seluruhnya adalah 439,09 Ha 

2) Wilayah dusun adalah : 

 

No Dusun 

1 Dusun Tappalang 

2 Dusun Bontobulaeng 

3 Dusun Pumpikatu 

4 Dusun Serre 

5 Dusun Mattunggaleng 

Sumber Data: Kantor Desa Bonto Bulaeng, 2020. 

3) Luas Wilayah menurut Penggunaan 

No           Uraian Jumlah/Ha 

1 Pemukiman 4,225 Ha 

2 Persawahan 398,50 Ha 

                                                           
4
Profil dokumen Desa Bontobulaeng 2020. 

 



40 
 

 
 

3 Perkebunan 18,56 Ha 

4 Kuburan 1,5 Ha 

5 Pekarangan 2,5 Ha 

6 Perkantoran 0.5 Ha 

7 Prasarana Umum lainnya 5,5 Ha 

Sumber Data: Kantor Desa Bonto Bulaeng, 2020. 

Menunjukkan bahwa pola penggunaan lahan di Kecamatan bulukumpa paling 

banyak digunakan yaitu lahan pemukiman sebesar 4.225 Ha dengan persentase 

0.97%. Kemudian lahan pertanian persawahan yang digunakan sebesar 398.50 Ha 

yang memiliki persentase 92,39% sedangkan lahan perkebunan memiliki luas lahan 

18.56 Ha dengan persentase 4,30%. Penggunaan lahan bukan pertanian digunakan 

sebagai lahan perkuburan yang memiliki luas lahan 1.5 Ha dengan persentase 

0,34% dan penggunaan lahan pekarangan memiliki luas lahan 2.5 Ha dengan 

persentase0,57% selanjutnya penggunaan lahan perkantoran dengan luas lahan 

sebesar 0.5 Ha dengan persentase 0,11% dan prasaran umum lainnya luas lahan 5,5 

Ha dengan persentase 1,27%. 

b. Kependudukan 

Jumlah Penduduk Seluruhnya = 4.613 Jiwa 

No            Uraian Jumlah 

1 Laki – Laki 1952 

2 Perempuan 1738 

3 Jumlah Kepala Keluarga 923 

 Jumlah 4.613 

Sumber Data: Kantor Desa Bonto Bulaeng, 2020. 
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Menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Desa Bonto Bulaeng laki-laki 1.952 

jiwa dengan persentase 50% dan perempuan 1.738 jiwa dengan persentase 50%. 

4. Kondisi Ekonomi 

Mata pencaharian penduduk di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa 

Kabupaten Bulukumba sebagian besar adalah petani. Tidak semua penduduk Desa 

Bonto Bulaeng bermata pencaharian petani ada juga yang menjadi buruh tani, PNS, 

pedagang, dan usaha kecil-kecilan. Berikut ini perincian pencaharian penduduk. 

Mata Pencaharian Penduduk di desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa 

Kabupaten Bulukumba. 

Jenis Pekerjaan Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

Petani 787 25 

Buruh Tani 37              9 

Pegawai Negeri Sipil 243 18 

Montir 38               6 

Wiraswasta 819 35 

TNI  1               2 

POLRI  3               5 

Jumlah 1.963 100 

Sumber Data: Kantor Desa Bonto Bulaeng, 2020. 

Data diatas menunjukkan bahwa mata pencaharian di kecamatan Bulukumpa 

jenis pekerjaan tertinggi adalah wiraswasta yang berjumlah 819 jiwa dengan 

persentase 35% selanjutnya jenis pekerjaan tertinggi kedua diperoleh petani sebanyak 

787 jiwa dengan persentase 25%, jenis pekerjaan pegawai negeri sipil berjumlah 243 

jiwa dengan persentase 18%, jenis pekerjaan montir seanyak 38 jiwa dengan 

persentase 6%, Sedangkan jenis pekerjaan Tni berjumlah 1 jiwa dengan persentase 

2% dan Polri berjumlah 3 jiwa dengan persentase 5%. 

 



42 
 

 
 

5. Struktur Pemerintahan Desa 

Bagan Struktur Pemerintahan Desa Bontobulaeng sebagai berikut.
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data: Kantor Desa Bonto Bulaeng 2020 

 

 

 

 

                                                           
5
Profil dokumen Desa Bontobulaeng 2020. 
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B. Faktor Penyebab Masyarakat Muslim Melakukan Perilaku Konsumtif 

Menjelang Hari Raya Idul Fitri di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba 

 Pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, terjadi fenomena yang menarik di 

masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia. Fenomena ini adalah berbelanja yang 

semarak dan meningkat pesat sebelum Hari Raya Idul Fitri. Perayaan ini merupakan 

momen yang sangat istimewa bagi masyarakat Muslim, di mana mereka merayakan 

akhir bulan Ramadan setelah menjalani ibadah puasa selama sebulan penuh. Salah 

satu aspek yang paling mencolok pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri yaitu 

masyarakat Muslim berbondong-bondong ke pusat perbelanjaan dan pasar tradisional 

untuk membeli pakaian yang baru. 

Fenomena ini dapat mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat 

Muslim. Pada saat yang sama, berbelanja menjelang Hari raya Idul Fitri adalah 

bagian dari tradisi yang telah ada selama bertahun-tahun. Namun, dewasa ini tradisi 

tersebut mengalami pergeseran yang dimana banyak masyarakat cenderung 

berbelanja lebih banyak dan lebih sering pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, hal 

tersebut dapat berubah menjadi perilaku konsumtif. Seperti halnya yang terjadi di 

Desa Bonto Bulaeng pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri masyarakat muslim 

berbondong-bondong berbelanja ke pusat perbelanjaan untuk membeli pakaian yang 

baru dengan cara berlebihan. Fenomena yang terjadi di Desa Bonto Bulaeng tidak 

lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim melakukan perilaku 

konsumtif pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Adapun faktor penyebabnya 

yaitu; 

 



44 
 

 
 

1. Faktor Budaya dan Tradisi  

a. Pengaruh norma budaya  

 Nilai-nilai budaya dan tradisi memiliki pengaruh signifikan terhadap 

keinginan masyarakat untuk melakukan konsumsi yang lebih tinggi pada saat 

menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dalam budaya dan tradisi masyarakat muslim Desa 

Bonto Bulaeng. Idul fitri dianggap sebagai momen penting yang dirayakan dalam 

menyambut Hari Raya Idul Fitri termasuk dengan membeli pakaian baru untuk di 

pakai selama Hari Raya Idul Fitri. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak Rais 

H. Abd Salam mengatakan bahwa; 

“Kegiatan berbelanja merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat 

muslim termasuk di wilayah sini. Sebelum hari lebaran tiba, pada umumnya 

masyarakat pergi ke pasar untuk membeli pakaian baru yang akan dia pakai nanti 

pada saat hari lebaran dan pergi massiara di rumah keluarganya dan itu terus 

dilakukan setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri. tapi kondisi dan situasi hari ini 

ketika berbelanja bukan lagi sebatas kebutuhan saja melainkan mereka sering 

membeli  pakaian lebih dari 2 pasang bahkan lebih”.6 

 Hal senada yang di ungkapkan oleh Bapak Akbar yang mengatakan bahwa; 

“Kegiatan berbelanja merupakan kebiasaan yang dilakukan setiap menjelang 

Hari Raya Idul Fitri sampai hari ini. Namun kegiatan berbelanja tersebut 

cenderung kepada konsumtif. Masyarakat yang berbelanja sering membeli 

pakaian yang banyak untuk diganti seperti pakaian yang di pakai saat lebaran 

berbeda dengan pakaian yang di pakaisaat pergi massiara di rumah keluarganya 

belum lagi kalau pergi di rumah temannya pasti beda”.7 

 Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, budaya dan tradisi dapat 

mempengaruhi keinginan masyarakat Musim di Desa Bonto Bulaeng untuk 

melakukan konsumsi yang lebih tinggi pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri yang 

dimana masyarakat menganggap penting untuk memiliki pakaian yang baru untuk di 
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 Rais H. Abd. Salam S.M, Kepala Desa, Wawancara, 20 April 2023. 
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 Akbar, Kepala Dusun Serre, 18 April 2023  
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pakai pada saat hari lebaran dan saat berkunjung ke rumah keluarga, tetangga, dan 

teman. Atas dasar inilah yang mendorong masyarakat untuk menghabiskkan lebih 

banyak uang dan belanja secara berlebihan pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. 

b. Tekanan Sosial 

 Tekanan sosial dan ekspektasi untuk tampil dan berbelanja lebih banyak 

menjelang Hari Raya Idul Fitri dapat memiliki dampak yang signifikan pada perilaku 

konsumtif masyarakat. Masyarakat kerap kali merasa terdorong untuk memenuhi 

harapan dan standar sosial yang ada ketika Hari Raya Idul Fitri, salah satu contohnya 

adalah tampilan fisik, yang dimana tekanan tersebut membuat masyarakat menjadi 

tampil “lebih baik” dan “lebih indah” selama Hari Raya Idul Fitri. seperti halnya yang 

di ungkapan oleh Ibu Fitriani yang mengatakan bahwa; 

“Bellika pakaian yang baru karena hari lebaran juga adalah lembaran baru. 

Maluki kalau pakaian yang di pakai tahun lalu itu lagi di pakai sekarang. Apalagi 

kalau mauki pergi di rumah keluarga atau teman masa ia itu terusji pakaianka di 

pake. Orang lain  belli pakaian yang bagus masa saya tidak bellika”.
8
 

 Sedangkan, menurut Ibu Mariana mengatakan bahwa; 

“Bagus tongki itu diliat kalau pakaian baru di pake, masa ia baju daster yang 

sering di pake di rumah itu ji lagi di pake pergi lebaran sama pergi massiara di 

rumah keluarga. itupi juga na terlihat cantikki kalau hari-hari lebaran pergi sama 

keluarga mengunjungi rumah keluarga”.9 

 Hari Raya Idul Fitri sering kali menjadi momen untuk berkumpul dengan 

keluarga dan kerabat. Akibat dari tradisi atau kebiasaan yang di lakukan yaitu 

menggunakan pakaian yang serba baru saat Hari Raya Idul Fitri masyarakat dapat 

terdorong untuk membeli pakaian secara berlebihan. Jika merujuk pada hasil 

pengamatan penulis, pakaian yang di gunakan masyarakat Desa Bonto Bulaeng pada 
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saat Hari Raya Idul Fitri pada umumnya menggunakan pakaian yang baru bukan 

hanya itu pakaian yang di gunakan saat lebaran akan berbeda yang dia gunakan pada 

saat berkunjung ke rumah kaluarga dan kerabat. Sehingga tekanan sosial tersebut 

dapat mendorong perilaku konsumtif yang lebih tinggi pada saat menjelang Hari 

Raya Idul Fitri.  Atas dasar tekanan sosial dan ekspektasi yang ada dalam budaya dan 

tradisi berbelanja pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri dapat mempengaruhi 

perilaku konsumtif masyarakat Desa Bonto Bulaeng. Mereka merasa perlu untuk 

memenuhi harapan dan norma sosial yang ada di lingkungan mereka. 

2. Faktor Status Sosial dan Emosional 

a. Status Sosial 

Keinginan untuk merayakan dan merasa berkecukupan dalam menyambut 

Hari Raya Idul Fitri dapat mempengaruhi perilaku konsumtif seseorang. Pada momen 

ini, terdapat keinginan kuat untuk memperlihatkan kemakmuran dan keberhasilan 

kepada orang lain. Menurut teori psikologi Abraham Maslow tentang hierarki 

kebutuhan, kebutuhan psikologis termasuk dalam kategori yang lebih tinggi, setelah 

kebutuhan fisik dan keamanan terpenuhi. Ketika seseorang merasa puas dengan 

kebutuhan dasarnya, ia cenderung mencari pemenuhan kebutuhan psikologis, seperti 

status sosial, penghargaan, dan pengakuan dari orang lain.10 Dalam konteks 

menjelang Hari Raya Idul Fitri, merayakan dengan cara memakai pakaian baru dapat 

memperoleh pengakuan dan penghargaan dari lingkungan sosialnya. Hal tersebut 

dapat memicu perilaku konsumtif yang lebih tinggi dibandingkan dengan hari 

biasanya. Seperti halnya yang di ungkapkan oleh Ibu Hasming yang mengatakan 
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 Tice, D. M., & Bratslavsky, E. (2000). Giving in to feel good: The place of emotion 

regulation in the context of general self-control. Psychological Inquiry, 11(3), 149-159. 
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bahwa; 

“Orang yang berbelanja pakaian yang banyak itu rata-rata orang kaya, kalau 

keluar menggunakan pakaian yang baru dan terlihat mahal, belum lagi naganti-

ganti pakaiannya kalau keluarki. Jadi kalau belanjaki beda ki sama kita selain 

mahal baju yang na belli banyak juga pakaian yang nabelli”.11 

 Hasil wawancara di atas, sesuai dengan ungkapan Ibu Fitri yang mengatakan 

bahwa;  

“Orang yang suka memakai pakaian yang baru dan mahal pada saat hari lebaran 

rata-rata orang yang kaya, banyak uangnya toh jadi bebaski mau pakaian apa 

saja. Jelasmi beda ia kalau pakaian yang di pakai sama orang yang kaya dan 

orang yang menengah  ke bawah pakaiannya sekalipun sama-sama baru tapi 

dari segi kualitas dan harga pasti lebih mahalki pakaiannya orang yang kaya”.12 

  Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, salah satu 

faktor pemicu terjadi perilaku konsumtif masyarakat Desa Bonto Bulaeng pada saat 

Hari Raya Idul Fitri adalah untuk mendapatkan status sosial, dalam hal ini pakaian 

yang digunakan dapat menjadi penanda dalam stratifikasi sosial. Itu sebab, kualitas 

suatu barang yang di pakai dapat menjadi pembeda dalam klasifikasi sosial di 

masyarakat. 

b. Emosi 

 Emosi dapat memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku 

konsumtif saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Adapun emosi yang dapat 

memengaruhi perilaku konsumtif antara lain kegembiraan, atau rasa takut untuk tidak 

tampil memadai. Kegembiraan yang dirasakan saat menyambut Hari Raya Idul Fitri 

dapat memicu perilaku konsumtif. Seiring dengan suasana meriah, seseorang akan 

                                                           
 
11

 Hasming, Masyarakat, Wawancara 25 April 2023. 
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 Fitriani, Ibu Dusun, Wawancara 18 April 2023. 
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tergoda untuk membeli barang-barang tambahan termasuk pakaian yang baru agar 

terlihat tampil beda.  

Disisi lain, rasa takut untuk tidak tampil memadai dalam perayaan Hari Raya 

Idul Fitri juga dapat mempengaruhi perilaku konsumtif. Masyarakat sering kali 

menghubungkan penampilan yang baik dengan status sosial atau citra diri yang 

positif. Hal ini dapat menyebabkan seseorang perlu untuk membeli pakaian baru, 

aksesori, atau produk kecantikan yang mewah demi menunjukkan penampilan yang 

memadai. 

Menurut Ibu Musdalifah pada saat di wawancara mengatakan bahwa; 

“Perempuan itu rempong bukan hanya pakaian yang dia belli untuk 

mempercantik penampilannya, aksesoris, produk kecantikan yang mewah, pergi 

ke salon untuk mempercantik diri. Jadi sebelum hari lebaran biasa pergimaki 

belanja sesuai kebutuhan perempuan, bahkan biasa belli 3 pasang pakaian untuk 

dipakai ketika hari lebaran. Bukan hanya cantik pada saat mau ke pesta atau 

ketemu doi. Pada saat hari lebaran juga haruski terlihat cantik.13 

 Sedangkan menurut Pak Arsyad mengatakan bahwa; 

“Dulu itu, kalau nabellikanki orang tua ta pakaian untuk baju lebaran senangmki. 

Kalau sekarang anak remaja tidak maumi juga di bellikan pakaian sama orang 

tuanya lebih napilih uang di kasihkanki untuk belanja sendiri karena sekarang 

anak-anak tidak nasuka kalau bukan seleranya sendiri. Dia sendiri yang harus 

belanja adami juga itu tidak mau belanja di pasar tanete haruspi belli pakaian di 

Kota Bulukumba”.
14

 

 Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Masyarakat Desa Bonto 

Bulaeng pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri berbelanja pakaian yang dia sukai 
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agar dapat terlihat cantik dan percaya diri ketika menggunakan pakaian yang sesuai 

dengan seleranya. Selain itu, berbelanja demi memenuhi kebutuhan emosi hanya 

mendapatkan kepuasan sementara demi memenuhi keinginan mereka dalam 

berbelanja.  

3. Pengaruh Keluarga dan Teman Sebaya 

 Keluarga dan teman sebaya memiliki peran penting dalam membentuk 

perilaku konsumtif seseorang. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang 

dapat mempengaruhi individu, sedangkan teman sebaya memiliki pengaruh yang 

signifikan pada masa remaja dan dewasa. Pada masyarakat Desa Bonto Bulaeng, 

terdapat persaingan sosial baik dalam keluarga maupun teman sebayanya memiliki 

gaya hidup yang konsumtif, mereka merasa tertantang untuk menyamai atau bahkan 

melampaui tingkat konsumsinya.  

Menurut Putri pada saat di wawancara mengatakan bahwa; 

“Saya kalau mau lebaran pasti di kirimkanka uang sama orang tuaku untuk 

membeli  baju lebaran, sampai sekarang malah. Ka jelle juga kalau pergiki 

massiara atau keluar jalan baru baju lebaran yang tahun lalu di pake maluki sama 

teman-teman yang lain dan keluarga”.
15

 

 Hal tersebut sesuai yang di ungkapkan oleh Nurul pada saat di wawancara 

mengatakan bahwa; 

“Setiap menjelang lebaran atau hari raya idul fitri pasti di telfonka dan 

dikirimkan uang  untuk membeli pakaian yang akan ku pake nanti kalau hari 

lebaran dan pergi massiara di rumah keluarga dan teman-temanku”.16 
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 Putri, 23 Tahun Wawancara 24 April 2023. 
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 Hasil wawancara di atas terdapat bererapa poin penting yang dapat di 

simpulkan Pertama, persaingan sosial, seperti yang di jelaskan sebelumnya bahwa 

ketika individu melihat keluarga atau teman sebayanya mereka menginginkan gaya 

hidup yang sama atau bahkan melampau tingkat konsumsi tersebut. Kedua, 

Perbandingan sosial, yang dimana individu membandingkan diri mereka dengan 

keluarga atau teman sebayanya yang memiliki gaya hidup yang lebih mewah. Ketiga, 

Pengaruh langsung dari keluarga yaitu ketika keluarga memanjakan anaknya untuk 

membeli barang-barang sesuai dengan keinginannya untuk mengekspresikan 

kepuasan mereka terhadap apa yang anak inginkan. 

4. Tekhnologi dan Media Sosial 

 Pengaruh media sosial dalam mempengaruhi perilaku konsumtif merupakan 

fenomena yang semakin meningkat seiring dengan popularitas dan penetrasi media 

sosial di masyarakat. Dengan semakin banyaknya orang yang menggunakan platform 

media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan sebagainya, 

penggunaan media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-

hari. Melalui media sosial, pengguna dapat dengan mudah terpapar oleh konten 

promosi atau testimoni produk dari berbagai merek dan influencer. 

Eksposur terhadap konten promosi atau testimoni produk melalui media sosial 

dapat mempengaruhi perilaku konsumtif seseorang. Konten-konten ini sering kali 

dipresentasikan dengan cara yang menarik dan menggugah minat pengguna. Promosi 

produk yang disertai dengan testimoni dapat meningkatkan keinginan seseorang 

untuk memiliki produk tersebut. Selain itu, media sosial juga memberikan platform 

yang memungkinkan interaksi langsung antara konsumen dan merek atau influencer. 

Hal ini dapat menciptakan keterlibatan emosional dan memperkuat hubungan antara 
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konsumen dan merek. Masyarakat seringkali terpengaruh oleh opini dan pengalaman 

positif yang dibagikan oleh pengguna lain dalam bentuk testimoni atau ulasan 

produk. Hal ini dapat mendorong perilaku konsumtif, di mana orang-orang merasa 

terdorong untuk membeli produk yang dipromosikan melalui media sosial. 

Menurut Musdalifah pada saat di wawancara mengatakan bahwa; 

“saya lebih suka belanja lewat online di shopee lebih mudah dan praktis dan 

bebaski  untuk membeli pakaian maupun aksesoris yang saya suka untuk ke 

pake nanti pada  saat lebaran. Dari pada pergiki ke pasar belanja masseppi-seppi 

banyak orang apalagi pada saat menjelang hari lebaran”.17 

 Sedangkan Menurut ibu Fitriani dan Putri mengatakan bahwa;  

“Sejak ku tau belanja lewat online disitu terusma belli baju lebaran dan aksesoris 

untuk saya pakai kalau hari lebaran dan pergi massiara. Biasa tommi itu 

tetanggaku nitip di saya untuk di bellikan baju adami juga yang senang adami 

juga yang mamoro-moro  karena barang yang naliat di gambar cantik ki bede pas 

sampai barangnya tidak samaki yang ada di gambar. Belanja online lebih mudah 

dan praktis bisa di bayar melalui COD (cash on delivery) atau via transfer inimi 

kenapa sekarang lebih ku suka belanja online daripada pergi maccakar baju”.
18

 

 Hadirnya tekhnologi di tengah masyarakat Bonto Bulaeng dapat 

mempengaruhi perilaku konsumtif masyarakat. Merujuk pada hasil wawancara di 

atas, masyarakat dapat berbelanja secara online ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri 

dengan mudah dan praktis sesuai dengan seleranya. Hal ini dapat mempengaruhi 

perilaku konsumen dengan mendorong mereka untuk membeli produk yang tidak 

diperlukan atau melebihi kemampuan finansial mereka. Penggunaan media sosial 

dengan kenyamanan berbelanja online, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

perilaku konsumtif masyarakat Bonto Bulaeng. Penting bagi individu untuk memiliki 
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kesadaran dan pengendalian diri yang baik agar tidak terjebak dalam pola perilaku 

konsumtif yang tidak sehat secara finansial. 

5. Analisis Teori  

 Konsep-konsep yang diajukan oleh Pierre Bourdieu, seperti modal sosial, 

kapital budaya, dan lapangan sosial, dapat memberikan pemahaman yang relevan 

tentang perilaku konsumtif dalam masyarakat. Berikut kaitannya dengan perilaku 

konsumtif; 

a. Modal Sosial: 

Modal sosial merujuk pada sumber daya yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok yang berasal dari jaringan sosial mereka. Modal sosial dapat berupa 

hubungan sosial, dukungan, informasi, atau akses ke sumber daya lainnya. Dalam 

konteks perilaku konsumtif, individu yang memiliki modal sosial yang kuat, seperti 

jaringan keluarga atau teman yang luas, mungkin cenderung memiliki akses yang 

lebih baik ke informasi, diskon, atau saran tentang pembelian yang dapat 

meningkatkan perilaku konsumtif masyarakat Bonto Bulaeng pada saat menjelang 

Hari Raya Idul Fitri.  

b. Kapital Budaya: 

 Kapital budaya melibatkan pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan yang 

dimiliki oleh individu. Kapital budaya dapat memengaruhi preferensi konsumen, 

kecenderungan untuk mengadopsi tren atau gaya hidup tertentu, dan pengambilan 

keputusan pembelian. Individu yang memiliki kapital budaya yang tinggi mungkin 

cenderung mengonsumsi produk atau layanan yang dianggap bergengsi atau memiliki 

nilai simbolik dalam masyarakat. 
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c. Lapangan Sosial 

 Lapangan sosial merujuk pada arena di mana individu dan kelompok bersaing 

untuk sumber daya dan posisi sosial. Dalam lapangan konsumsi, individu terlibat 

dalam persaingan untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan. Faktor-faktor 

seperti harga, merek, status sosial, dan preferensi budaya mempengaruhi interaksi dan 

persaingan dalam lapangan konsumsi. Individu mungkin merasa tertarik atau 

terdorong untuk berpartisipasi dalam perilaku konsumtif untuk memenuhi tuntutan 

atau harapan sosial yang ada dalam lapangan tersebut. 

Pertimbangan konsep-konsep tersebut, dapat dikaji bagaimana modal sosial, 

kapital budaya, dan dinamika lapangan sosial memengaruhi perilaku konsumtif 

individu dan masyarakat dalam konteks Hari Raya Idul Fitri. Misalnya, individu 

dengan modal sosial yang kuat mungkin cenderung terlibat dalam pembelian yang 

lebih besar atau mengadopsi tren konsumsi tertentu yang dianjurkan oleh jaringan 

sosial mereka. Selain itu, individu dengan kapital budaya yang tinggi mungkin 

cenderung memilih produk atau layanan yang memiliki nilai simbolik atau status 

yang diakui dalam masyarakat. 

C. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat 

Muslim Menjelang Hari Raya Idul Fitri di Desa Bonto Bulaeng Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba 

 Hari Raya Idul Fitri merupakan momen yang sangat istimewa bagi umat 

Muslim di seluruh dunia. Selain menjadi waktu untuk merayakan berakhirnya bulan 

suci Ramadan, Idul Fitri juga melambangkan nilai-nilai keagamaan, kesucian, dan 

kemenangan atas diri sendiri. Namun, dalam menghadapi perayaan ini, masyarakat 
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muslim di Desa Bonto Bulaeng terdapat perilaku konsumtif yang dapat mengalihkan 

fokus utama dari makna sebenarnya yang terkandung dalam perayaan tersebut. 

Pandangan tokoh agama memiliki peran penting dalam membimbing umat 

Muslim untuk menghadapi fenomena konsumtif menjelang Hari Raya Idul Fitri. 

Dengan dasar ajaran agama, mereka memberikan panduan dan nasihat untuk 

menghindari jebakan perilaku konsumtif yang berlebihan serta mengajak umat untuk 

mengutamakan nilai-nilai spiritual, keadilan dan kedermawanan. Berikut ini terdapat 

beberapa hasil wawancara tokoh-tokoh agama yang mengungkapkan pandangan 

mereka terhadap perilaku konsumtif pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri; 

Menurut Iman Dusun Serre pada saat di wawancara mengatakan bahwa; 

“Dalam ajaran Islam, kita selalu di anjurkan tentang hidup sederhana, Artinya 

tidak boros. Namun, yang terjadi pada anak remaja sekarang seringkali 

menghabiskan uang untuk dia pakai berbelanja pada saat menjelang Hari 

Lebaran. Tidak ada yang salah  Ketika berbelanja pada saat menjelang Hari 

lebaran, dari dulu begituji juga setiap mau lebaran orang-orang pergi berbelanja 

pakaian. Akan tetapi, ketika berbelanja pakaian ta 3 pasang untuk hari lebaran 

saja sudah termasuk belanja berlebihan dan itu adalah boros sedangkan dalam 

ajaran agama kita di ajarkan untuk tidak boros”.
19

 

Sedangkan, menurut Ustads Mansur S.Pd mengatakan bahwa; 

“Yang saya pahami dalam Islam (Agama kita) mengajarkan umatnya untuk 

menjauhi  perilaku yang sifatnya berlebihan dalam segala hal termasuk 

berbelanja pakaian baru  secara berlebihan ketika menjelang Hari Raya Idul fitri 

meskipun kegiatan tesebut merupakan suatu tradisi yang dapat Dihormati karena 

setiap lebaran pasti orang-orang berbelanja pakaian baru. Namun, dalam ajaran 

Islam mengajarkan umatnya untuk tidak terjebak dalam perilaku konsumtif. 

Lebih jauh lagi, membeli pakaian baru menjelang Hari Raya Idul Fitri bukanlah 

persoalan haram atau halal. Akan tetapi, perilaku konsumtif yang berlebihan 

harus di hindari. Daripada itu uang kita pakai berbelanja secara berlebihan 

mending kita sedekahkan ke orang-orang yang membutuhkan akan lebih 

bermanfaat”.
20
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 Hal sesuai dengan ungkapan Ustads Syarifuddin saat di wawancarai 

mengatakan bahwa;  

Kita sebagai umat Islam agar tidak terjebak dalam persaingan sosial yang dapat 

mendorong perilaku konsumtif yang tidak sehat. Hari Raya Idul Fitri bukanlah 

tentang  siapa yang memiliki pakaian yang banyak, mahal dan mewah. Lebih 

penting lagi, perayaan Hari Raya Idul Fitri merupakan kesempatan untuk 

memperkuat nilai spiritual, kebersamaan dengan keluarga dan kebaikan sosial.21  

 Hasil wawancara di atas, terdapat beberapa point penting yang dapat di 

jabarkan mengenai tanggapan tokoh agama terhadap perilaku konsumtif masyarakat 

muslim pada saat menjelang Raya Idul Fitri di Desa Bonto Bulaeng, seperti; 

1. Menjauhi Perilaku Berlebihan 

 Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi perilaku berlebihan dalam segala 

hal, termasuk perilaku konsumsi. Meskipun kegiatan berbelanja pakaian baru 

menjelang Hari Raya Idul Fitri telah menjadi tradisi yang harus dihormati, tokoh 

agama Islam di Desa Bonto Bulaeng mendorong umatnya untuk tidak terjebak dalam 

perilaku konsumtif yang berlebihan. Perilaku konsumtif yang berlebihan cenderung 

melampaui batas kemampuan finansial individu atau keluarga, dan hal ini 

bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menganjurkan kebijaksanaan dalam 

pengelolaan harta dan keuangan. Islam menekankan pentingnya menahan diri dan 

menjaga keseimbangan dalam kehidupan, termasuk dalam hal perilaku konsumsi. 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, tokoh agama Islam di Bonto 

Bulaeng mengingatkan umatnya untuk mempertimbangkan kebutuhan yang sesuai 

dengan kemampuan finansial mereka saat berbelanja pakaian ketika menjelang Idul 

Fitri. Ini berarti menghindari membeli pakaian yang tidak diperlukan atau melebihi 

kemampuan finansial yang ada.  
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Selain itu, tokoh agama Islam mendorong umatnya untuk mempertimbangkan 

nilai-nilai spiritual dan keadilan sosial dalam pengeluaran mereka. Mengalokasikan 

sebagian dari sumber daya yang dimiliki untuk membantu mereka yang 

membutuhkan dapat menjadi bentuk pengorbanan yang lebih berarti daripada 

menghabiskan uang secara berlebihan untuk kebutuhan pribadi. 

Dengan menahan diri dari perilaku konsumtif yang berlebihan, umat Islam 

dapat mewujudkan nilai-nilai kesederhanaan, menghargai apa yang telah ada, dan 

memprioritaskan kebutuhan yang sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Ini 

merupakan wujud praktis dari ajaran Islam yang mengajarkan keseimbangan dalam 

kehidupan dan pengelolaan harta benda. 

2. Manajemen Keuangan 

 Menurut pandangan tokoh agama dari hasil wawancara di atas, pemeliharaan 

kestabilan keuangan adalah prinsip yang sangat ditekankan. Agama Islam mendorong 

umatnya untuk menjaga keseimbangan dalam mengelola keuangan mereka, termasuk 

dalam konteks berbelanja pakaian menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pentingnya 

berbelanja dengan bijak dan mempertimbangkan prioritas serta kemampuan finansial. 

Hal ini berarti individu dan keluarga harus memastikan bahwa mereka tidak 

menghabiskan lebih dari yang mereka mampu dalam berbelanja pakaian atau dalam 

konsumsi apapun. 

Perilaku konsumtif yang berlebihan, termasuk berbelanja pakaian yang tidak 

diperlukan, dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan. Jika seseorang atau 

keluarga menghabiskan lebih dari kemampuan finansial mereka untuk membeli 

pakaian baru menjelang Idul Fitri, ini dapat mengakibatkan hutang yang tidak 

terkendali, tekanan keuangan, dan ketidakstabilan ekonomi yang merugikan. Tokoh 
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agama Islam di Desa Bonto Bulaeng menekankan pentingnya memiliki sikap disiplin 

dalam mengelola keuangan. Mereka mendorong umatnya untuk mempertimbangkan 

anggaran mereka dengan bijaksana sebelum berbelanja. Ini termasuk menentukan 

jumlah uang yang dapat mereka alokasikan untuk membeli pakaian baru, dengan 

memperhitungkan pengeluaran lain yang perlu dipenuhi seperti kebutuhan dasar, 

tagihan, atau tanggungan keluarga. 

Selain itu, tokoh agama Islam juga mengajarkan nilai-nilai seperti 

kesederhanaan, menghargai apa yang telah ada, dan berbagi dengan mereka yang 

membutuhkan. Mereka dapat mendorong umatnya untuk lebih fokus pada nilai-nilai 

spiritual dan sosial yang ada di balik perayaan Idul Fitri, daripada terjebak dalam 

siklus konsumsi yang tidak terkendali. Dengan berbelanja secara bijak dan 

mempertimbangkan kemampuan finansial, individu dan keluarga dapat menjaga 

stabilitas keuangan mereka, mencegah kemungkinan terjerumus dalam hutang atau 

kesulitan finansial yang berkepanjangan, serta memfokuskan perayaan Idul Fitri pada 

nilai-nilai yang lebih penting dalam Islam. 

3. Fokus Terhadap Nilai-nilai Spiritual 

 Hari Raya Idul Fitri bukan hanya tentang membeli pakaian baru atau aspek 

konsumtif semata. Lebih dari itu, fokus utama seharusnya diberikan pada nilai-nilai 

spiritual yang meliputi kebersamaan, kesyukuran, dan saling memaafkan. Hari Raya 

Idul Fitri merupakan momen penting dalam agama Islam yang menandai akhir bulan 

suci Ramadan. Selama Ramadan, umat Muslim berfokus pada ibadah, refleksi diri, 

dan meningkatkan kedekatan dengan Allah. Oleh karena itu, Hari Raya Idul Fitri 

seharusnya menjadi kesempatan untuk memperkuat nilai-nilai spiritual yang 

ditanamkan selama bulan Ramadan. Itu sebab, dalam pandangan tokoh agama Islam 
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mendorong umatnya untuk memahami bahwa nilai-nilai spiritual seperti kebersamaan 

dan kesyukuran harus menjadi pusat perhatian mereka. Hari Raya Idul Fitri adalah 

waktu untuk berkumpul bersama keluarga dan kerabat, mempererat tali persaudaraan, 

dan menunjukkan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah. 

Selain itu, penting bagi umat Islam untuk mempraktikkan saling memaafkan 

dan memaafkan diri sendiri. Idul Fitri adalah momen untuk saling memaafkan dan 

memulai lembaran baru dengan hati yang penuh toleransi dan kebaikan. Hal ini juga 

berarti melupakan perasaan permusuhan, dendam, atau pertentangan yang mungkin 

terjadi sebelumnya. 

Umat Islam harus memfokuskan diri pada aspek spiritual dan nilai-nilai 

tersebut, sehingga dapat menekan kecenderungan konsumtif yang berlebihan 

menjelang Hari Raya Idul Fitri. Mereka dapat lebih menghargai esensi perayaan 

tersebut dan memprioritaskan pemahaman agama, kebersamaan, dan kebaikan hati 

dalam rangka memperkuat hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Pengenalan 

nilai-nilai spiritual ini juga dapat membantu umat Islam melihat melebihi aspek 

material dan konsumtif. Dengan demikian, mereka dapat memanfaatkan momen Idul 

Fitri untuk meningkatkan kesadaran spiritual, mengembangkan kedekatan dengan 

Allah, dan memperbaiki hubungan sosial dengan cara yang lebih 

berarti dan mendalam. 

4. Peduli Terhadap Sesama 

 Tokoh agama Islam mengingatkan umatnya untuk tidak mengabaikan 

tanggung jawab sosial dan keadilan dalam membelanjakan uang mereka. Mereka 

menekankan bahwa lebih penting untuk membantu orang-orang yang membutuhkan 

daripada terlalu fokus pada konsumsi pribadi yang berlebihan. 
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Ajaran Islam mendorong umatnya untuk menggunakan sumber daya dan harta 

yang mereka miliki dengan bijak dan bertanggung jawab. Mereka mengajarkan 

pentingnya membantu orang-orang yang membutuhkan, seperti kerabat, anak yatim, 

orang miskin, dan musafir yang membutuhkan pertolongan. Hal ini dapat dilakukan 

melalui berbagai cara, termasuk memberikan sedekah, bantuan finansial, atau 

menyediakan makanan dan pakaian bagi mereka yang membutuhkannya. Selain itu, 

umat Islam diajarkan untuk melihat kebutuhan orang lain sebagai prioritas yang lebih 

penting daripada konsumsi pribadi yang berlebihan. Dalam konteks berbelanja 

pakaian menjelang Hari Raya Idul Fitri, berdasarkan hasil wawancara tokoh agama 

Islam mengingatkan umatnya untuk mempertimbangkan keseimbangan antara 

memenuhi kebutuhan pribadi dengan membantu mereka yang kurang beruntung 

secara finansial.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan pada uraian yang telah di paparkan pada hasil penelitian terkait 

perilaku konsumtif masyarakat muslim menjelang hari raya idul fitri (Studi Kasus 

Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba) penulis dapat 

menyimpulkan bahwa; 

1. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif masyarakat muslim menjelang 

Hari Raya Idul Fitri Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten 

Bulukumba. Pertama, faktor budaya dan tradisi yang dapat mengarahkan untuk 

berbelanja lebih banyak dan ekspektasi sosial untuk tampil turut memperkuat 

perilaku konsumtif. Kedua, faktor status sosial dan emosional turut berperan 

dalam meningkatkan perilaku konsumtif masyarakat muslim Desa Bonto 

Bulaeng. Selain itu, emosi turut berperan penting, agar bisa tampil memadai 

juga berkontribusi dalam perilaku konsumtif. Ketiga, faktor sosial, seperti 

pengaruh keluarga dan teman sebaya, serta persepsi masyarakat tentang citra 

diri terkait kepemilikan dan penampilan, juga berdampak pada perilaku 

konsumtif. Terakhir, faktor teknologi dan media sosial menjadi faktor yang 

semakin mempengaruhi perilaku konsumtif masyarakat dalam hal ini 

memberikan dorongan tambahan dalam meningkatkan perilaku konsumtif. 

2. Pandangan tokoh agama terhadap perilaku konsumtif masyarakat muslim ketika 

menjelang hari idul fitri di Desa Bonto Bulaeng yaitu; Pertama, menekankan 

pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup, termasuk dalam hal konsumsi, 



61 
 

 
 

agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif yang berlebihan. Kedua, tokoh 

agama mendorong umatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan 

sederhana dan membatasi keinginan yang berlebihan. Ketiga, peduli terhadap 

sesama merupakan hal yang perlu diperhatikan yang dimana umat diminta 

untuk mempertimbangkan konsekuensi sosial dan lingkungan dari perilaku 

konsumtif dengan membantu sesama yang membutuhkan. 

 

B. IMPLIKASI PENELITIAN 

1. Bagi masyarakat di Desa Bonto Bulaeng Hindari tekanan sosial dan ekspektasi 

yang berlebihan; Jangan merasa terikat oleh tekanan sosial atau ekspektasi yang 

tidak realistis. Setiap individu memiliki keadaan finansial yang berbeda, jadi 

penting untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain. Tetaplah fokus 

pada kemampuan dan kebutuhan Anda sendiri. Selain itu, gunakan teknologi 

dengan bijak: Manfaatkan teknologi dengan bijaksana dalam melakukan 

pembelian. Gunakan platform e-commerce untuk membandingkan harga, 

mencari penawaran terbaik, dan menghindari impulsifitas. Tetapkan batas 

waktu untuk berbelanja online dan hindari tergoda oleh promosi yang tidak 

perlu. 

2. Bagi masyarakat muslim ketika menjelang Hari Idul Fitri khususnya di Desa 

Bonto Bulaeng, hindari gaya hidup konsumtif yang secara berlebihan karena 

Hari Raya Idul Fitri bukan hanya tentang konsumsi dan kepemilikan materi. 

Akan tetapi, lebih kepada nilai-nilai spiritual, kebersamaan dengan keluarga, 

dan saling berbagi dengan orang lain. Hindari terjebak dalam budaya 

materialistik yang mendorong pembelian berlebihan. 
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