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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-latin 

Daftar huruf bahasa arab dan terjemahanya ke dalam huruf latin  dapat dilihat 

pada table berikut  

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf  Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jin J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س
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 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain „ apostrep terbalik ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Min M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah „ Apostop ء

 Ya Y Ye ئ

 

Hamza yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa bertanda apapun. Jika 

ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ). 
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2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti Vokal bahasa Indonesia.  Terdiri atas vokal tunggal 

atau monoflog dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fatha  A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 Dammah U U ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliteransinya berupa gabungan huruf yaitu : 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fatha dan ya Ai a dan i ى َ 

 Fatha dan wau Au a dan u ؤَ 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: 
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Harkat dan huruf Nama Huruf tanda Nama 

 Fatha dan alif atau ya a a dan garis di atas … ا َ │…ىَ 

 Kasrah dan ya i i dan garis di atas ى

 Dammah dan wau u u dan garis di atas وَ 

 

4. Ta Marbutah  

Translinterasi untuk tamarbutah ada dua yaitu : tamarbutah yang hidup atau 

mendapat harakat fatha, kasra, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. sedangkan 

tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. walau pada 

kata yang berakhir dengan tamarbutah diikuti oleh kata yang K menggunakan kata 

sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tamarbutah itu transliterasinya 

dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasyidid ( ). 

Dalam transliterasinya ini lambangkan dengan perulangan huruf (konsonang 

ganda) yang diberi tanda syddah. Jika huruf ََ ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan 

didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliteransikan seperti huruf maddah (i). 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َلا  (alif lam 

ma’arifah). Dalam podoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al- 

baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak 

tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.  

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan 

dengan garis mendatar (-) 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (  ) hanya berlaku bagi 

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

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

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia  

Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian perbendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis 

menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an ), sunnah, khusus dan umum. Namun, 

bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkainteks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

 

 

 



 
 

xv 
 

9. Lafzal al-jalalah ( الله ) 

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

berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah 

adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi 

dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab mengenal huruf capital (Alif  caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital 

berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huhuruf capital, 

misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal  nama dari (orang, tempat, bulan) dan 

huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap hurup awal nama diri tersebut, bukan huruf 

awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf (AL-) ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang 

al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan 

DR). 

Beberapa singkata yang dibakukan adalah: 

swt.= subhanahu wa ta‟ala 

saw. = sallahu a‟laihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-salam 

H = Hijrah 
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M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

Qs…/…: 4 = QS An-Nisa/4:32 atau QS A<t‟Tubah>n/9:71 

HR = Hadis riwayat 

UURI = Undang-Undang Republik Indonesia  

Kab. = Kabupaten 

h. = Halaman 
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ABSTRAK 

Nama   :Zakiyah Muallifah 

Nim    :30400116055 

Judul Skipsi  :Fenomena Perilaku Body Shaming di Kalangan Perempuan pada   

Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri atas 3, yaitu, (1) Bagaimana  
perilaku body shaming pada mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin 
Makassar? (2) Bagaimana dampak perilaku body shaming pada mahasiswi Fakultas 
Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar? (3) Bagaimana persepsi keagamaan 
mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar terhadap perilaku 
body shaming? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif 
deskripsi. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu sosiologi dan fenomenologi. Data 
dari penelitian bersumber dari data primer dan sekunder, pengumpulan data diperoleh 
melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan dan analisis data melalui 
tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa, bentuk perilaku body shaming yang dialami 

adalah face shaming,  fat shaming dan skinny shaming. Dampak yang ditimbulkan dari 

perilaku body shaming diantaranya dampak negatif yaitu melakukan diet ketat, 

memunculkan rasa tidak nyaman pada korban, menghindari lingkungan sosial dan 

berpengaruh terhadap hubungan sosial, dan menurunkan kepercayaan diri. Dampak 

positif dari body shaming adalah menjadi motivasi pada korban serta lebih merawat 

tubuh. Pandangan Mahasiswi terhadap perilaku body shaming, sebagai seorang muslim 

hendaknya menghindari perbuatan mencela karena tindakan mencela dilarang dalam 

agama dan dapat menyebabkan dampak buruk terutama kepada korban dan perpecahan di 

antara sesama selain itu dengan mencela sesama sama halnya kita mencela ciptaan Allah 

swt. 

Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pandangan kepada 

masyarakat dampak yang ditimbulkan body shaming dan mengamalkan ayat dan hadis 

tentang larangan mencela sehingga lebih menghargai perbedaan dan menjaga ucapan 

yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain dengan tidak melakukan body shaming. 

Kita juga perlu lebih bersyukur dan menerima kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan yang semakin pesat 

memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia. Adanya media massa yang 

berfungsi sebagai penyampaian pesan dan informasi memudahkan manusia dalam 

mengakses berbagai informasi yang sedang berkembang di masyarakat. Media massa 

menampilkan berbagai macam hiburan, berita, hingga tren seputar gaya hidup. 

Media massa memiliki peran yang cukup penting dalam terciptanya pandangan 

terhadap standar tubuh ideal. Penelitian menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan 

menggunakan gambar pada media sebagai standar untuk mengevaluasi bentuk dan 

ukuran tubuh mereka.
1
Tren seputar gaya hidup pada media massa dan media sosial yang 

menampilkan iklan dengan model yang selalu menonjolkan penampilan fisik yang 

dipandang ideal menciptakan stigma standar tubuh ideal. Adanya standar tubuh ideal 

yang muncul di masyarakat menyebabkan banyak individu mengalami body shaming. 

Body shaming merupakan kegiatan mengkritik atau memberi komentar negatif 

terkait penampilan fisik seseorang. Body shaming termasuk tindakan perundungan 

(bullying) dalam bentuk verbal atau kata-kata. Verbal bullying menggunakan makian 

yang tidak habis-habis maupun mengolok-olok korbannya, yang biasanya dinilai dari 

                                                             

1
Sarah Grogan, Body Image: Understanding Body Disssatisfaction in Men, Women and Children 

(New  York: Routledge, 1999), h.112 



2 
 

 
 

ketidakmampuan fisiknya, maupun mengatai kebodohan dan kegemarannya, suku, 

agama, maupun fisiknya secara keseluruhan.
2
 Bullying secara verbal sangat gampang 

ditemui dan terjadi di mana-mana. Seperti tindakan memaki, mengejek, menggosip, 

membodohkan dan mengkerdilkan. Baik itu dalam konteks disengaja ataupun tidak. Baik 

dilakukan dalam konteks bercanda ataupun serius.
3
 

Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Hujurat/49:11. 

                           

                          

                       

Terjemahnya: 

11.Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum 
yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari 
mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-
olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) 
lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela 
satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. 
Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. 
Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

4
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Ayat tersebut terdapat kata yashar (meperolok-olokkan) yaitu larangan menyebut 

kekurangan pihak lain , baik dengan  ucapan, perbuatan atau tingkah laku.  Dalam ayat 

tersebut juga terdapat kata talmizu  terambil dari kata al-lamz. Ibn „Asyur memahaminya 

dalam arti, ejekan yang langsung dihadapkan kepada yang diejek, baik dengan isyarat, 

bibir, tangan, atau kata-kata yang dipahami sebagai ejekan  atau ancaman. Ini adalah 

salah satu bentuk kekurangajaran dan penganiayaan.
5
 

Perilaku body shaming tidak hanya berpengaruh pada sisi kemanusiaan  namun 

juga jelas dilarang dalam agama tetapi tak jarang perilaku body shaming masih sering 

terjadi dalam interaksi sosial. Sebagai seorang muslim hendaknya menghindari perkataan 

yang tidak baik yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Rasulullah saw bersabda: 

رً قاَلَ  إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيِّ الْمُسْلِمِيَْْ خَي ْ

دِهِ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِِ وَيَ   

Artinya: 

Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw: “Siapakah di antara kaum 

muslimin yang paling baik itu?” Beliau bersabda: “Yaitu, orang Islam yang lidah 

dan tangannya selamat (tidak pernah mengganggu) kaum muslim”. (HR. Muslim)
6
 

Perilaku body shaming dapat mengakibatkan dampak yang lebih serius bahkan 

sampai ke ranah hukum. Pada tahun 2018 terdapat 966 kasus penghinaan fisik atau  body 

                                                             

5
M. Quraish Shihab, Tafsir AL-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol.13 (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), h.251 

6
M. Syamsi Hasan, Hadis-Hadis Populer Shahih Bukhari & Muslim (Surabaya: Amelia, 2014), 

h.64 
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shaming  yang ditangani polisi dari Seluruh Indonesia. Sebanyak 347 kasus di antaranya 

selesai, baik melalui penegakan hukum maupun pendekatan mediasi antara korban dan 

pelaku.
7
 

Salah satu tindakan body shaming  terjadi di Jawa Timur yang berujung pada 

tindakan  pembunuhan. Seorang pria tega membunuh teman kerjanya karena sakit hati. 

Korban kerap mem-bully pelaku yang berbadan gendut dengan sebutan boboho dan 

sumo.
8
 Kasus penghinaan fisik yang sudah termasuk perbuatan rasisme juga pernah 

terjadi pada mahasiswa Papua di Surabaya, salah satu mahasiswi Papua yang berada di 

asrama Papua Surabaya, juga pengurus Pusat Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) mengaku 

mendengar kata-kata makian, cacian dan kata-kata ancaman yang dikeluarkan untuk dua 

mahasiswi dan 13 orang mahasiswa yang berada di asrama tersebut.
9
 Kasus penghinaan 

fisik/body shaming tersebut menunjukkan banyaknya kasus body shaming yang terjadi.  

Body shaming  dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Perempuan 

merupakan pribadi sosial sehingga memerlukan interaksi dengan individu lainnya 

sehingga tak jarang body shaming dialami perempuan dalam kegiatan sosial mereka. 

Berdasarkan pendapat Blumer dalam teori Interaksionisme simbolik, Interaksi sosial 

                                                             

7
Audrey Santoso, “Polisi Tangani 966 Kasus Body Shaming Selama 2018”, DetikNews Online. 28 

November 2018. https://m.detik.com/news/berita/d-4321990/polisi-tangani-966-kasus-body-shaming-

selama-2018 (01 November 2019) 

8
Mohamad Ulil Abab, “Kesal Karena Dipanggil Boboho, Pria Ini Bunuh dan Bakar Teman 

Sendiri”,IDN Times Online. 29 Jauari 2020. https://www.idntimes.com/news/indonesia/mohamad-ulil 

/sakit-hati-karena-di-bully-gendut-tega-membunuh-dan-bakar-teman-kerja-nasional/full (04 Februari 2020) 

9
Arnold Belau, “Mahasiswa Papua di Surabaya Mengaku Diteriaki „Monyet‟”, SuaraPapua.com. 

17 Agustus 2019. https://suarapapua.com/2019/08/17/mal (04 Februari 2020) 

https://m.detik.com/news/berita/d-4321990/polisi-tangani-966-kasus-body-shaming-selama-2018
https://m.detik.com/news/berita/d-4321990/polisi-tangani-966-kasus-body-shaming-selama-2018
https://www.idntimes.com/news/indonesia/mohamad-ulil%20/sakit-hati-karena-di-bully-gendut-tega-membunuh-dan-bakar-teman-kerja-nasional/full%20(04
https://www.idntimes.com/news/indonesia/mohamad-ulil%20/sakit-hati-karena-di-bully-gendut-tega-membunuh-dan-bakar-teman-kerja-nasional/full%20(04
https://suarapapua.com/2019/08/17/mal%20(04
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menghasilkan interpretasi makna pada individu. Sehingga ketika individu mendapatkan 

perlakuan seperti komentar atau kritik tentang tubuhnya maka ia akan 

mengenterpretasikan komentar tersebut pada dirinya. Apabila individu tersebut tidak 

dapat menerima perlakuan body shaming  maka akan memunculkan rasa tidak nyaman 

terhadap penampilan fisiknya. 

Tindakan body shaming terkadang dilakukan tanpa sadar dalam interaksi sehari-

hari, terkadang dalam  interaksi terselip kata-kata yang tertuju kepada perilaku body 

shaming yang biasa dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja namun dapat 

memunculkan berbagai dampak kepada korbannya seperti hilangnya kepercayaan diri 

individu dan menarik diri dari lingkungan sosialnya sehingga berdampak pada hubungan 

sosial. Oleh karena inilah penulis ingin mengetahui lebih mendalam mengenai Fenomena 

perilaku body shaming dengan melakukan penelitian dengan  judul “Fenomena Perilaku 

Body Shaming di Kalangan Perempuan” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Adapun penelitian dan deskripsi fokus yaitu, sebagai berikut: 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian yang berjudul Fenomena Perilaku Body Shaming di Kalangan 

Perempuan di Kampus II UIN Alauddin Makassar, dalam penelitian ini penulis akan 

memfokuskan pada bentuk perilaku body shaming, dampak body shaming dan persepsi 

kegamaan mahasiswi terhadap fenomena perilaku body shaming di Fakultas Ushuluddin 

dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. 
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2. Deskripsi Fokus 

a. Perilaku body shaming  

Perilaku body shaming yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku atau 

tindakan  mengomentari/menghina kondisi fisik seseorang baik disengaja maupun tidak 

disengaja dan dilakukan dengan komentar langsung, panggilan atau julukan terkait 

kondisi fisik korban atau dengan isyarat tubuh. 

b.Bentuk perilaku body shaming 

Bentuk perilaku body shaming yang dimaksud adalah fat shaming, skinny/thin 

shaming, rambut tubuh/tubuh berbulu, warna kulit, dan face shaming. 

c. Dampak perilaku body shaming  

Dampak perilaku body shaming yang dimaksud dalam penelitian  adalah dampak 

yang diterima korban body shaming setelah mengalami perlakuan body shaming, seperti 

kehilangan kepercayaan diri, berupaya untuk menjadi ideal, menyebabkan masalah 

kesehatan mental, dan menutup diri dari lingkungan. 

d. Persepsi Keagamaan 

 Persepsi Keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengetahuan dan 

persepsi mahasiswa terhadap ayat dan hadis tentang larangan body shaming. 

e. Perempuan 

Perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Mahasiswi Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar yang pernah mengalami body shaming 

dan  mahasiswi yang sering atau pernah melakukan body shaming.. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan terdahulu maka adapun rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana bentuk perilaku body shaming pada mahasiswi Fakultas Ushuluddin 

dan Filsafat? 

2. Bagaimana dampak perilaku body shaming pada mahasiswi Fakultas Ushuluddin 

dan Filsafat? 

3. Bagaimana persepsi kegamaan mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

terhadap perilaku body shaming? 

D. Kajian Pustaka  

Sebagai salah satu bahan referensi yang berkaitan, peneliti akan memakai 

beberapa artikel dari internet dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

judul yang peneliti lakukan. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Aisyah Pahlawani dengan judul penelitian 

“Gambaran Pengelolaan Stres Pada Laki-Laki Usia Remaja Madya yang Mengalami 

Body Shaming” 

Penelitian yang dilakukan oleh Purti Aisyah Pahlawani melakukan penelitian 

dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pemilihan responden penelitian 

menggunakan purposive sampling  dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara. 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 dengan hasil penelitian bahwa ketiga informan 
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mengalami body shaming yang sama, yaitu skinny-shaming  atau body shaming karena 

tubuh yang kurus. Pengelolaan stres yang digunakan adalah pengelolaan stres berfokus 

pada permasalahan dan pengelolaan stres berfokus pada emosi. Pengelolaan stres 

berfokus pada permasalahan yang dipilih oleh informan adalah adalah mencari dukungan 

sosial pada lingkungan, merencanakan tindakan konfrontatif. Sedangkan untuk 

pengelolaan stres berfokus pada emosi yang digunakan adalah melakukan kontrol diri, 

menerima tanggung jawab, mencari makna positif, dan memberikan jarak. Ketiga 

informan tidak menggunakan pengelolaan stres berupa penghindaran. Terdapat faktor 

pendukung serta penghambat dalam menjalankan pengelolaan stres, seperti malas, 

kesadaran informan, kebiasaan informan hingga faktor niat atau kemauan. 

Perbedaan penelitian Purti Aisyah Pahlawani dalam penelitiannya membahas 

body shaming yang dialami laki-laki sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang 

body shaming pada perempuan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Nur Rachmah dengan judul “Faktor Pembentuk 

Perilaku Body Shaming di Media Sosial” 

Penelitian yang dilakukan oleh Eva Nur Rachmah melakukan penelitian 

fenomenologi dengan Analisis Isi Kualitatif (AIK) dengan teknik pengumpulan data 

wawancara, observasi, dan behavior check list. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 

dengan hasil penelitian yang melatarbelakangi perilaku body shaming di media sosial 

yaitu pada subjek pertama merupakan hal yang biasa, tergantung pada penerimaan 

masing-masing orang, kritikan yang membangun, artis sebagai role model, adanya 
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pengaruh budaya, mempunyai akun anonim sehingga leluasa mengomentari orang lain. 

Subjek kedua yaitu merupakan hal biasa, tergantung pada penerimaan masing-masing 

orang, kritikan yang membangun, merasa iri dengan orang lain, iseng dan mengusir rasa 

bosan, memiliki akun anonim, sehingga merasa lebih leluasa mengomentari orang lain. 

Perbedaan penelitian Eva Nur Rachmah dalam penelitiannya membahas perilaku body 

shaming di media sosial, sedangkan penelitian ini membahas perilaku body shaming yang 

terjadi di lingkungan Kampus II UIN Alauddin Makassar. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Endah Paramita Rahayu dengan judul “Dampak 

Penerimaan Pesan Berisi “Body Shaming” Terhadap “Self Confidence” Remaja 

Perempuan di Media Sosial” 

Penelitian yang dilakukan Endah Paramita Rahayu dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausaldengan menggunakan metode 

penelitian survei yang dilakukan dengan penyebaran kuisioner secara online dan offline. 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 dengan hasil penelitian bahwa penerimaan 

pesan body shaming berpengaruh signifikan terhadap self confidence remaja perempuan 

di Instagram dan memiliki pengaruh korelasi yang sangat rendah.  

Perbedaan penelitian Endah Paramita Rahayu dalam penelitiannya membahas 

body shaming yang terjadi di media sosial dengan menggunakan penelitian kuantitatif 

sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas fenomena body shaming di Kampus II 

UIN Alauddin Makassar dengan menggunakan penelitian kualitatif. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin 

dicapai oleh penulis adalah: 

a. Untuk mengetahui bentuk perilaku body shaming pada mahasiswi Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat. 

b. Untuk mengetahui dampak perilaku body shaming pada mahasiswi Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat. 

c. Untuk mengetahui persepsi keagamaan mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan 

Filsafat terhadap perilaku body shaming. 

2.  Kegunaan Penelitian 

  Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan 

yang bermanfaat untuk pengembangan Ilmu Sosiologi. 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para 

pembaca dan masyarakat terlebih mahasiswa jurusan sosiologi agama mengenai 

fenomena perilaku body shaming di kalangan perempuan. 



 

11 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Konsep Perilaku 

1. Defenisi Perilaku 

Pengertian perilaku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan, 

gerak gerik, tindakan, cara menjalankan atau berbuat.
1
Kartono mengistilahkan 

perilaku sebagai suatu proses mental yang ditandai dengan adanya reaksi tampak 

(overt behavior) ataupun masih sebatas keinginan (covert behavior,) yang selanjutnya 

diinterelasikannya dengan stimulus eksternal dan internal.
2
Perilaku merupakan daya 

yang ada pada diri manusia yang teraktualisasikan dalam bentuk perbuatan yang 

ditimbulkan karena adannya faktor eksternal atau pengaruh dari luar diri kita.
3
 

Perilaku atau aktivitas yang ada pada individu atau organisme tidak timbul 

dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari adanya stimulus atau rangsangan yang 

mengenainya, yaitu dorongan untuk bertindak dalam rangka memenuhi kebutuhan 

dan mencapai kebutuhan.
4
 

 

                                                             
1
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1989), h. 67. 

2
Herri Zan Pieter dan Namora Lumongga Lubis, Pengantar Psikologi untuk Kebidanan-Edisi 

Revisi (Jakarta: Kencana, 2013), h. 27 

3
Wahyuni, Perilaku Beragama: Studi Sosiologi terhadap Asimilasi Agama dan Budaya di 

Sulawesi Selatan (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 1. 

4
Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: Andi Ofset, 2010), h.11  
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Hendro Puspito menjelaskan tentang perilaku atau pola kelakuan yang dibagi 

dalam dua macam yaitu: 

1. Pola kelakuan lahir adalah cara bertindak yang ditiru oleh orang banyak 

secara berulang-ulang 

2. Pola kelakuan batin yaitu cara berfikir, berkemauan dan merasa yang diikuti 

oleh banyak orang berulang kali.
5
 

Perilaku manusia secara sosial dapat dibagi tiga asumsi dasar, yakni; 

(1)manusia secara sosial umumnya melakukan sesuatu dengan cara-cara yang masuk 

akal, (2)manusia mempertimbangkan semua informasi yang ada, dan (3)secara 

eksplesit maupun inplisit manusia memperhitungkan implikasi tindakan. Ajsen 

menegaskan bahwa sikap mempengaruhi perilaku lewat suatu pengambilan keputusan 

yang diteliti dan beralasan sehingga mempunyai dampak sebagai berikut; (a)perilaku 

banyak ditentukan oleh sikap khusus terhadap sesuatu, (b)perilaku tidak hanya 

dipengaruhi oleh sikap, tetapi juga oleh norma-norma subyektif, (c)sikap terhadap 

suatu perilaku bersama dengan norma-norma subyektif dalam membentuk suatu 

intense atau niat untuk berperilaku tertentu.
6
 

 

 

 

                                                             

5
Hendro Puspito, Sosiologi  Agama (Yogyakarta:Kanisius, 1984), h.111 

6
Rasyid Masri, Mengenal Sosiologi; Suatu Pengantar (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 

2011), h. 158 
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2. Faktor-faktor Pembentuk Perilaku 

Baron dan Byrne berpendapat bahwa ada empat kategori utama yang dapat 

membentuk perilaku seseorang, antara lain yaitu sebagai berikut: 

a. Perilaku dan karakteristik orang lain 

Jika seseorang lebih sering bergaul dengan orang-orang yang memiliki 

karakter santun, ada kemungkinan besar ia akan berperilaku seperti kebanyakan 

orang-orang yang berkarakter santun dalam lingkungan pergaulannya. Sebaliknya, 

jika ia bergaul dengan orang-orang berkarakter sombong, maka ia akan terpengaruh 

oleh perilaku seperti itu. 

b. Proses Kognitif  

Ingatan dan  pikiran yang memuat ide-ide, keyakinan dan pertimbangan yang 

menjadi dasar kesadaran sosial sesorang akan berpengaruh terhadap perilakunya. 

Misalnya seorang calon pelatih yang terus berpikir agar kelak dikemudian hari 

menjadi pelatih yang baik, menjadi idola bagi atletnya dan orang lain akan terus 

berupaya dan berproses mengembangkan dan memperbaiki dirinya dalam 

perilakunya.
7
 

B. Konsep Bullying (Perundungan) Body Shaming 

Bullying adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk 

menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu 

kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Hal ini 

                                                             

7
Baron dan Byrne dalam Rani Hidayah, dkk, Perencanaan dan Pembangunan Sosial (Teori 

Perilaku Sosial, (Jambi: Fakultas Pertanian, 2012), h.4 
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dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman, kekerasan fisik atau paksaan 

dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, baik atas dasar ras, 

agama, gender, seksualitas, atau kemampuan. Tindakan penindasan terdiri atas empat 

jenis, yaitu secara emosional, fisik, verbal, dan cyber. Budaya penindasan dapat 

berkembang di mana saja selagi terjadi interaksi antar manusia, dari mulai di sekolah, 

tempat kerja, rumah tangga, dan lingkungan.
8
 

Dari keempat jenis bullying tersebut body shaming termasuk dalam verbal 

bullying karena body shaming berisi komentar/kritikan, celaan dan hinaan terhadap 

kondisi fisik sesorang. Verbal bullying atau bullying dengan kata-kata adalah jenis 

bullying yang paling mudah dilakukan. Pada beberapa kasus, verbal bullying atau 

perundungan dengan kata-kata dapat menimbulkan efek yang lebih berbahaya 

daripada bullying fisik.  Bullying fisik dengan mudah dapat diketahui karena adanya 

tanda-tanda yang muncul seperti luka di tubuh korban akibat kekerasan fisik, lain 

halnya dengan bullying secara verbal karena meninggalkan efek psikologis. 

Body shaming terdiri dari dua kata yaitu body dan shame. Body yang berarti 

tubuh
9
 dan shame yang berarti memalukan.

10
 Dalam Kamus Oxford, body shaming is 

                                                             

8
“Penindasan”, Wikipedia Ensiklopedia Bebas.https://id.wikipedia.org/wiki/Penindasan(19 

Desember 2019) 

9
Joyce M. Hakim, Kamus Dwibahasa Oxford-Erlangga Inggris Indonesia-Indonesia Inggris 

(Jakarta: Erlangga, 1996), h. 33 

10
Joyce M. Hakim, Kamus Dwibahasa Oxford-Erlangga  Inggris Indonesia-Indonesia 

Inggris, h. 310 

https://id.wikipedia.org/wiki/%20Penindasan%20(19
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the practice of making negative comments about a person’s body shape or size.
11

 

Body shaming adalah kegiatan memberi komentar negatif tentang bentuk atau ukuran 

tubuh seseorang. 

1. Bentuk-bentuk body shaming antara lain yaitu : 

a. Fat Shaming (Mengomentari tubuh gemuk/besar) 

Ini adalah jenis yang paling populer dari body shaming. Fat shaming adalah 

komentar negatif terhadap orang-orang yang memiliki badan gemuk atau plusize. 

b. Skinny / Thin Shaming (Mengomentari/mengkritik tubuh kurus) 

Ini adalah  kebalikan dari  fat shaming  tetapi memiliki dampak negatif yang 

sama. Bentuk body shaming ini lebih diarahkan kepada perempuan, seperti dengan 

mempermalukan seseorang yang memiliki badan yang kurus atau terlalu kurus.  

c. Rambut Tubuh / Tubuh berbulu 

Bentuk body shaming dengan menghina seseorang yang dianggap memiliki 

rambut-rambut berlebih ditubuh, seperti di lengan ataupun di kaki. Terlebih pada 

perempuan akan dianggap tidak menarik jika memiliki tubuh berbulu. 

d. Warna Kulit 

Bentuk body shaming dengan mengomentari warna kulit juga banyak terjadi. 

Seperti warna kulit yang terlalu pucat atau terlalu gelap.
12

 

                                                             

11
“Body shaming”, Oxford Learner’s Dictionaries.https://www.oxfordlearnersdictiona 

ries.com/definition/english/body-shaming?q=body+shaming. (23 Januari 2020) 

12
Tri Fajria Fauzia dan Lintang Ratri Rahmiaji, “Memahami Pengalaman Body Shaming pada 

Remaja Perempuan” vol. 7 no.3. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/2 

4148. (12 Desember 2019) 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/2%204148
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/2%204148
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e. Face Shaming (Mengomentari/mengkritik wajah) 

Face shaming yaitu mengomentari atau menghina kondisi wajah seseorang 

seperti mengomentari wajah berjerawat, pipi bulat, atau hidung pesek. 

2. Dampak body shaming  

a. Kehilangan kepercayaan diri 

Individu yang menjadi korban body shaming dapat  menyebabkan individu 

merasa ada yang kurang pada tubuhnya sehingga dapat menyebabkan hilangnya 

kepercayaan diri seseorang. 

b. Menyebabkan masalah kesehatan mental 

Body shaming dapat menyebabkan anxiety, depresi, dan isolasi sosial. 

Penelitian yang dilakukan Evans menjelaskan dampak body shaming adalah 

mengalami depresi, mereka merasa tertekan dan stres terhadap lingkungan sekitar 

yang dirasa tidak menerima keberadaannya karena bentuk dan ukuran tubuhnya yang 

berlebih atau tidak sesuai standar ideal masyarakat.
13

 

c. Berupaya untuk menjadi ideal 

Body shaming yang diterima seseorang dapat memunculkan perasaan tidak 

nyaman terhadap tubunya. Body shaming  yang diterima oleh perempuan dapat  

menyebabkan perempuan merasa tidak puas terhadap tubuhnya sendiri sehingga 

menyebabkan keinginan untuk mengubah bentuk tubuh agar menjadi ideal. 

                                                             

13
M.A Evans dalam Sumi Lestari “Bullying or body shaming? Young Women in Patient 
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d. Menutup diri dari pergaulan 

Seseorang yang menjadi korban body shaming akan berusaha untuk menarik 

diri dari lingkungan sosialnya agar dapat menghindari komentar-komentar negatif 

tentang tubuhnya. 

C. Body Shaming di Kalangan Perempuan 

Media Massa secara teoretis memiliki memiliki fungsi sebagai saluran 

informasi, saluran pendidikan dan saluran hiburan, namun nyatanya media massa 

memberi efek lain di luar fungsinya itu. Efek media massa tidak hanya memengaruhi 

sikap seseorang namun pula dapat memengaruhi perilaku, bahkan  pada tataran yang 

lebih jauh efek media massa dapat memengaruhi sistem-sistem sosial maupun sistem 

budaya masyarakat.
14

Secara umum, efek media oleh para ahli biasanya diartikan 

sebagai apa yang terjadi akibat konsekuensi langsung penggunaan media massa, baik 

yang disengaja maupun tidak disengaja.
15

 

Prasmoro, Yulianto, dan Melliana S menunjukkan tubuh perempuan yang 

cantik memiliki berbagai kriteria sebagai berikut: Cantik itu putih, cantik itu 

Indo/Mixed-rice, cantik itu langsing, cantik itu seksi, cantik itu berseri, cantik itu 

mulus, cantik itu (kulit) kenceng. Kriteria ini merupakan tipe ideal bagi tubuh wanita. 
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Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi 

Komunikasi di Masyarakat (Jakarta: Kencana, 2006), h. 321 

15
Radiah AP, Sosiologi Komunikasi  (Makassar: Alauddin University Press,2012), h.133 
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Kondisi ini sengaja dibentuk dan/atau ditampilkan kepada publik lewat iklan yang 

terkait dengan teknologi pengelolaan tubuh.
16

 

Media massa yang menampilkan iklan-iklan kecantikan dengan 

menggambarkan perempuan cantik dengan bentuk tubuhnya mengakibatkan 

terciptanya stigma standar tubuh ideal bagi perempuan sehingga ketika perempuan 

dianggap tidak memenuhi standar bentuk tubuh ideal maka akan menimbulkan 

komentar-komentar yang merujuk kepada perilaku body shaming. Penyebab 

munculnya body shaming adalah pikiran atau pandangan tradisional akibat post-

kolonialisme yang memberi standar kecantikan dengan bentuk tubuh ideal, berkulit 

putih, hingga tubuh yang tinggi.
17

  

Body shaming dapat terjadi pada siapapun baik laki-laki maupun perempuan, 

namun penelitian menunjukkan bahwa body shaming lebih sering terjadi di kalangan 

perempuan. Survey Body Peace Resolution yang digelar Yahoo! Health menunjukkan 

bahwa perempuan lebih banyak mendapatkan perlakuan body shaming dibanding 

pria. Survei terhadap 2.000 orang berusia 13-64 tahun menemukan bahwa 94 persen 

remaja perempuan pernah mengalami body shaming, sementara remaja laki-laki 

hanya 64 persen.
18
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Prasmoro, Yulianto, dan Melliana S dalam Nengah Bawa Atmadja dan Luh Putu Sri 

Ariyani, Sosiologi Media: Perspektif Teori Kritis (Cet.I; Depok: Rajawali Pers, 2018), h.372 
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18
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2019) 
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Sebuah penelitian menunjukkan bahwa ketidakpuasan tubuh lebih sering 

terjadi dan terasa lebih kuat pada perempuan dibanding laki-laki.
19

Perempuan lebih 

menginternalisasi fisik, sehingga ketika mendapatkan perlakuan body shaming maka 

akan berdampak kepada pikiran dan perasaannya. 

D.  Pandangan Islam Terhadap Body Shaming 

Al-Qur‟an dan Hadist merupakan pedoman hidup bagi kaum muslim. Al-

Qur‟an dan Hadist mengatur berbagai aspek dalam kehidupan manusia di antaranya 

aqidah, syariah dan akhlak. Akhlak menyangkut berbagai aspek yaitu hubungan 

manusia dengan Allah swt, hubungan antar sesama manusia, dan lingkungannya. 

Berdasarkan sifatnya, akhlak dibagi menjadi dua bagian, yaitu akhlak mahmudah 

(akhlak terpuji) dan akhlak mazhmumah (akhlak tercela).
20

 

Sebagai seorang muslim yang baik harus memiliki akhlak yang baik pula 

kepada sesama manusia. Akhlak yang baik kepada sesama manusia dapat diwujudkan 

dengan cara menghargai satu sama lain dan saling mencintai sesama manusia.  

Nabi Muhammad saw bersabda: 

بَّ لَِ  بل لفَِ سْسِهِ لََ يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمحَتََّّ يُُِ خِيْهِ مَا يُُِ  
Artinya: 

Tidaklah termasuk beriman seseorang di antara kamu sebelum ia mencintai 

saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.
21
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Hadis di atas menunjukkan bahwa tidak sempurna iman seseorang, hingga 

mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Tindakan mencela atau 

mengkritik kondisi fisik seseorang termasuk akhlak tercela yang dilarang dalam 

agama. Anjuran berkata baik dan tindakan yang menyakiti sudah semestinya 

dilakukan sebagaimana telah diperintahkan dalam Al-Quran dan Hadis. 

Allah saw berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:263: 

                           

Terjemahnya: 

263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah 

yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya, Maha Penyantun.
22

 

Allah saw juga berfirman dalam Q.S Al-Humazah/104:1: 

  َ  ََََ 

Terjemahnya: 

 1. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela
23

  

Rasulullah saw bersabda: 

 ليَْسَ الْمُؤْمِنُ بِطَعَّانٍ وَلََ بلَِعَّانٍ وَلََ الْسَاحِشِ الْبَذِيءِ 
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Artinya:  

Bukanlah orang mukmin orang yang suka mencela, mengutuk, berkata keji, dan 

berkata kotor. (H.R. Muslim)
24

 

Hadis tersebut menunjukkan buruknya tindakan mencela sehingga dapat 

dikatakan bukan orang mukmin,oleh karena itu sebagai seorang muslim hendaknya 

dapat menjaga ucapan yang dapat menyakiti perasaan orang lain. 

Banyak riwayat yang menyebutkan sikap Nabi saw terhadap pelecehan bentuk 

fisik. Di antaranya adalah hadits riwayat Abu Daud dari Sayidah Aisyah, dia berkata: 

قُ لْتُ للِفَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَسْبُكَ مِنْ  عَائِشَةَ ، قَالَتْ :َع ن

دٍ تَ عْنِِ قَصِيرةًَ ، فَ قَالَ لَقَدْ قُ لْتِ كَلِمَةً لَوْ  رُ مُسَدَّ صَسِيَّةَ كَذَا وكََذَا ، قَالَ : غَي ْ

، فَ قَالَ : مَا أُحِبل أَنِِّّ مُزجَِتْ بِاَءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ , قَالَتْ : وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَاناً 

 حَكَيْتُ إِنْسَاناً وَأَنَّ لِ كَذَا وكََذَا

Artinya: 

Saya pernah berkata kepada Nabi Saw, „Shofiyah itu begini dan begitu.‟ Rawi 

selain Musaddad berkata, „Aisyah bermaksud mengatakan bahwa Shofiyah 

pendek.‟ Maka Nabi Saw kemudian berkata, „Sungguh kamu telah 

mengucapkan suatu kalimat, yang seandainya kalimat tersebut dicampur 

dengan air laut niscaya ia akan mengubah rasanya.‟ Saya juga pernah 

menirukan seseorang. Lalu beliau berkata, „Saya tidak suka mengejek 
seseorang, sekalipun saya akan memperoleh keuntungan ini dan itu. (HR. Abu 

Daud)
25
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Hadis tersebut menunjukkan sikap Nabi Muhammad saw yang tidak suka 

dengan komentar Sayidah Aisyah yang mengomentari fisik Shofiyah. Nabi 

Muhammad saw bahkan memberikan gambaran bagaimana buruknya ucapan Sayidah 

Aisyah yaitu andaikan ucapan Sayidah Aisyah itu bercampur dengan air laut, maka 

air laut itu akan berubah menjadi buruk akibat buruknya ucapan Sayidah Aisyah 

tersebut. Ini menunjukkan bahwa memberi komentar buruk terhadap bentuk fisik 

orang lain termasuk perbuatan yang sangat buruk. 

Ayat dan Hadis tersebut menunjukkan bahwa perilaku mencela fisik (body 

shaming) dilarang dalam agama sehingga sebagai seorang muslim hendaknya 

menjauhi perilaku body shaming karena selain berdampak kepada orang lain juga 

berdampak kepada diri sendiri. 

E. Teori Atribusi 

Atribusi adalah sebuah teori yang membahas tentang upaya-upaya yang 

dilakukan untuk memahami penyebab-penyebab perilaku kita dan orang lain. 

Menurut Fritz Heider, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang 

perilaku seseorang, dilihat dari apakah itu ditimbulkan secara internal (misal 

kemampuan, pengetahuan atau usaha) atau eksternal (misal keberuntungan, 

kesempatan dan lingkungan). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah 

perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi dari diri individu yang yang 

bersangkutan. Perilaku secara eksternal dilihat sebagai hasil dari sebab-sebab luar 

yaitu terpaksa berperilaku karena situasi. 
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Fritz Heider, mengemukakan beberapa penyebab yang mendorong orang 

memiliki tingkah laku tertentu, yaitu: 

a. Penyebab situasional (orang dipengaruhi oleh lingkungannya); 

b. Adanya pengaruh personal (ingin memengaruhi sesuatu secara pribadi); 

c. Memiliki kemampuan (mampu melakukan sesuatu) 

d. Adanya usaha (mencoba melakukan sesuatu); 

e. Memiliki keinginan (ingin melakukan sesuatu); 

f. Adanya perasaan (perasaan menyukai sesuatu); 

g. Rasa memiliki (ingin memiliki sesuatu); 

h. Kewajiban (perasaan harus melakukan sesuatu); 

i. Diperkenankan (diperbolehkan melakukan sesuatu).
26

 

F. Teori Interaksionisme Simbolis 

Menurut Blumer istilah interaksionisme simbolik menunjuk kepada sifat khas 

dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah bahwa manusia saling 

menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Bukan hanya sekedar reaksi 

belaka dari tindakan seseorang terhadap orang lain. Tanggapan seseorang tidak dibuat 

secara langsung terhadap tindakan orang lain, tetapi didasarkan atas “makna” yang 

diberikan terhadap tindakan orang lain itu. Interaksi antar individu, diantarai oleh 
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penggunaan simbol-simbol, interpretasi atau dengan saling berusaha untuk saling 

memahami maksud dari tindakan masing-masing.
27

 

Bagi Blumer interaksionisme simbolis bertumpu pada tiga premis: (1) 

Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada 

sesuatu itu bagi mereka; (2) Makna tersebut berasal dari “interaksi sosial seseorang 

dengan orang lain”; (3) Makna tersebut disempurnakan disaat proses interaksi sosial 

berlangsung. 

Interaksionisme simbolis yang diketengahkan Blumer mengandung sejumlah 

root images atau ide-ide dasar, yang dapat diringkas sebagai berikut. 

1. Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi. Kegiatan tersebut saling 

bersesuaian melalui tindakan bersama, membentuk apa yang dikenal sebagai 

organisasi atau struktur sosial. 

2. Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan 

kegiatan manusia yang lain. Interaksi-interaksi nonsimbolismencakup 

stimulus-respon yang sederhana, seperti halnya bentuk untuk membersihkan 

tenggorokan seseorang. Interaksi simbolis mencakup “penafsiran tindakan”. 

Bila dalam pembicaraan seseorang pura-pura batuk ketika tidak setuju dengan 

pokok-pokok yang diajukan oleh si pembicara, batuk tersebut menjadi suatu 
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simbol yang berarti, yang dipakai untuk penolakan. Bahasa tentu saja 

merupakan simbol berarti yang paling umum. 

3. Objek-objek tidak mempunyai makna instrinstik, makna lebih merupakan 

produk interaksi simbolis. Objek-objek dapat diklasifikasikan ke dalam tiga 

kategori yang luas (a) objek fisik, seperti meja, tanaman atau mobil (b) objek 

sosial seperti ibu, guru, menteri atau teman; dan (c) objek abstrak, sepeeti 

nilai-nilai, hak dan peraturan. Blumer membatasi objek sebagai “ segala 

sesuatu yang berlainan dengannya”. Dunia objek “diciptakan, disetujui, 

ditransformir dan disampingkan” lewat interaksi simbolis, ilustrasi peranan 

makna yang diterapkan kepada objek fisik dapat dilihat dalam perlakuan yang 

berbeda terhadap sapi di Amerika Serikat dan India (objek sapi sama), tetapi 

di Amerika sapi dapat diartikan makanan, sedang di India sapi dianggap 

sakral. Bila dilihat dari perspektif lintas kultural, objek-objek  fisik yang 

maknanya kita ambil begitu saja bisa dianggap terbentuk secara sosial. 

4. Manusia tidak hanya mengenal objek eksternal, mereka dapat melihat dirinya 

sebagai mahasiswa, suami dan seorang yang baru saja menjadi ayah. 

Pandangan terhadap diri sendiri ini, sebagaimana, dengan semua objek, lahir 

disaat proses interaksi simbolis. 

5. Tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat oleh manusia itu 

sendiri. 
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6. Tindakan tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota-anggota 

kelompok, hal ini disebut sebagai tindakan bersama yang dibatasi sebagai, 

“organisasi sosial dan perilaku tindakan-tindakan berbagai manusia”.
28

 

Interaksionisme simbolik berdasar pada tindakan manusia terhadap sesuatu 

berdasarkan makna-makna yang ada didalam masyarakat. Blumer mengatakan 

bahwa, makna berasal dari interaksi seseorang dengan orang lain, kemudian makna-

makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sedang berlangsung.
29

 

Interaksionisme simbolik menekankan bahwa interaksi adalah proses 

interpretif dua arah. Kita tidak hanya harus memahami bahwa tindakan seseorang 

adalah produk dari bagaimana ia menginterpretasi perilaku orang lain, tetapi bahwa 

interpretasi ini akan memberi dampak terhadap pelaku yang perilakunya diinterpretasi 

dengan cara tertentu pula. Salah satu kontribusi utama interaksionisme simbolik 

adalah menjelaskan berbagai akibat interpretasi terhadap orang terhadap identitas 

sosial individu yang menjadi objek dari interpretasi tersebut.
30

 

Teori Interaksionisme simbolik dalam penelitian berfungsi untuk melihat 

fenomena perilaku body shaming di kalangan perempuan pada mahasiswi Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat, dengan menggunakan teori interaksionisme simbolis, 
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penulis dapat mengetahui dampak body shaming dengan melihat bagaimana korban 

body shaming menginterpretasikan komentar-komentar yang diterima tentang 

tubuhnya. 



 

28 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (qualitative 

research), yaitu jenis penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan 

menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) 

dalam latar alamiah. Dengan kata lain, penelitian kualitatif berupaya memahami 

bagaimana seorang individu melihat, memaknai atau menggambarkan dunia 

sosialnya.
1
 Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena 

yang diselidiki.
2
 Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana fenomena 

perilaku body shaming di lingkungan Kampus II UIN Alauddin Makassar yaitu pada 

Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Kampus II UIN 

Alauddin Makassar yaitu di  Jalan H.M. Yasim Limpo No.36 Romangpolong, 

Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan Sosiologi ialah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan 

masyarakat lengkap dengan stuktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang 

saling berkaitan.
3
 Pendekatan ini dimaksudkan agar penulis dapat memahami 

bagaimana gejala sosial perilaku body shaming yang terjadi. 

2.  Pendekatan Fenomenologi 

Pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk 

menggambarkan hal-hal yang terjadi pada objek penelitian agar mengetahui makna 

dari pengalaman hidup yang dialami informan. Penulis ingin mengetahui makna dan 

pengalaman terkait fenomena perilaku body shaming pada Mahasiswi Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. 
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C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh 

penulis langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama (responden atau 

informan, melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri 

oleh peneliti.
4
 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dimaknai sebagai data yang tidak diperoleh dari sumber 

pertama. Dalam hal ini, peneliti berada dalam posisi bukan orang pertama yang 

mengumpulkan data. Ia memanfaatkan data yang telah dikumpulkan pihak lain.
5
Data 

diperoleh berupa foto, dokumen atau jurnal yang berkaitan, artikel-artikel yang 

berasal dari internet serta sumber-sumber berita lain yang mendukung data dan 

relevan terhadap penelitian ini. 

D. Teknik Penentuan Informan 

Dalam menentukan informan, penulis menggunakan teknik purposive 

sampling. Teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria 

tertentu, berdasarkan tujuan penelitian.
6
Informan dalam penelitian ini adalah 
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mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Kampus II UIN Alauddin Makassar. 

Informan dipilih berdasarkan keyakinan bahwa yang dipilih mengetahui masalah 

yang diteliti yaitu mahasiswi yang pernah mengalami body shaming dan mahasiswi 

yang sering atau pernah melakukan body shaming. 

E. Metode Pengumpulaan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan 

peneliti untuk mengumpulkan data.
7
Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data  dengan cara mengamati 

langsung terhadap objek penelitian.
8
Dengan melakukan observasi, maka peneliti 

mampu untuk menangkap hal yang mungkin tidak diungkapkan oleh partisipan dalam 

wawancara atau yang tidak mampu diungkapkan oleh partisipan secara verbal 

(langsung).
9
Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk mengamati secara 

langsung bagaimana gejala sosial body shaming yang marak terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari dalam hal ini pada lingkungan kampus dimana terjadi interaksi sehingga 

tidak menutup kemungkinan adanya perilaku body shaming yang terjadi. 

 

                                                             

7
Rahmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Dengan Kata Pengantar Oleh Burhan 

Bungin, Edisi Pertama (Cet. IV, Jakarta: Kencana, 2009), h. 93 

8
Mardalis, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h.63 

9
Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora 

Pada Umumnya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.135 
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2.  Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan 

muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti. 

Wawancara  ini berguna untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.
10

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin. 

Wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang mengombinasikan wawancara 

bebas dan wawancara terpimpin. Terkait hal ini peneliti telah menyediakan pedoman 

wawancara tentang hal-hal yang akan ditanyakan secara garis besar. Adapun hal-hal 

yang ingin diketahui oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk perilaku body shaming pada mahasiswi Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat. 

2. Bagaimana dampak perilaku body shaming  pada mahasiswi Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat. 

3. Bagaimana persepsi keagamaan mahasiswi terhadap perilaku body 

shaming. 

3.  Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel-

variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

                                                             

10
Mardalis, Metode Penelitian. h.64 
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lengger, agenda, dan sebagainya.
11

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data-

data yang bersifat tulisan atau gambar.  

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data. 

Alat-Alat yang digunakan dalam pengumpulan data: 

1. Alat tulis menulis berupa buku catatan dan pulpen sebagai alat untuk 

menulis hasil wawancara, pedoman wawancara. 

2. HP (handphone) sebagai alat untuk merekam dan mengambil gambar. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Neuman adalah menganalisis data berarti secara 

sistematis menyusun, mengintergrasikan dan menyelidiki; dan pula meningkatkan 

pemahaman, mengembangkan teori dan memajukan pengetahuan.
12

 

1. Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusaatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengambstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan lapangan.
13

Peneliti memilah dan mengolah data yang telah diperolah di 

lapangan sesuai dengan fokus bahasan dan kebutuhan penulis. 

                                                             
11

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 274 

12
W. Lawrence Neuman, Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif  

Ed.VII (Jakarta: Indeks, 2013), h.559 

13
Sudaryono, Metodologi Penelitian, h.347 
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2. Penyajian data, yaitu penyajian sekumpulan data yang diperoleh di lapangan. 

Penyajian data ini merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
14

 

3. Penarikan kesimpulan adalah kegiatan penggambaran secara utuh dari obyek 

yang diteliti pada proses penarikan kesimpulan berdasarkan penggabungan 

informasi yang telah disusun dalam suatu bentuk yang cocok dengan penyajian 

data melalui informasi tersebut. 

                                                             
14

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan  (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2010), h.341 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umun Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Kabupaten Gowa 

Kabupaten Gowa berada pada 119.3773° Bujur Barat dan 120.0317° Bujur 

Timur, 5.0829342862° Lintang Utara dan 5.5770305437° Lintang Selatan. Kabupaten 

yang berada di daerah selatan dari Selawesi Selatan merupakan daerah otonom ini, di 

sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah 

Timur berbatasan dengan kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Di sebelah 

Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian 

Baratnya dengan Kota Makassar dan Takalar. 
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Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 

desa / kelurahan dengan luas sekitar 1,883,33 kilometer persegi atau sama dengan 

3,01 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa 

sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen. Ada 9 wilayah 

kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, 

Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Dari 

total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen memiliki kemiringan tanah di atas 40 

derajat, yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan 

Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 

15 sungai. Sungai dengan wilayah luas aliran Sungai terbesar adalah Sungai 

Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang 90 km.
1
 

B. Sejarah Kampus UIN Alauddin Makassar 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kampus II UIN Alauddin Makassar 

 

                                                             
1
 Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Kabupaten Gowa Dalam Angka 2018, h.3 



37 
 

 

Sejak berdirinya, IAIN “Alauddin” Makassar sampai berubah status menjadi 

UIN Alauddin (1965 s.d sekarang) telah dipimpin oleh kuasa Rektor dan Rektor yaitu 

Haji Aroeppala (Periode 1965-1968), Drs. H. Muhyiddin Zain (Periode 1968-1973), 

Prof. H. Abdurrahman Syihab (1973-1979), Drs. H. A. Moerad Oesman (Periode 

1979-1985), Dra. Hj. A. Rasdiyanah (Periode 1985-1994), Drs. H.M.Shaleh A. 

Putuhena (Periode 1994-1998), Prof. DR. H. Abd. Muin Salim, (Periode 1998-2002), 

Prof. DR.H Azhar Arsyad, MA (Periode 2002-2011), Prof. Dr. H.A. Qadir Gasing 

HT.,M.S (Periode 2011-2015), Prof. Dr.Musafir Pababbari, M.Si (2015-2019), Prof. 

Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D (2019-sekarang).
2
 

Penamaan IAIN di Makassar dengan “Alauddin” diambil dari nama raja 

Kerajaan Gowa yang  pertama memuluk Islam dan memiliki latar belakang sejarah 

pengembangan Islam di masa silam, di samping mengandung harapan peningkatan 

kejayaan Islam di masa mendatang di Sulawesi Selatan pada khususnya dan 

Indonesia bahagian Timur pada umumnya. Sultan Alauddin adalah raja Gowa XIV 

tahun 1593-1639, (kakek/datok) dari Sultan Hasanuddin Raja Gowa XVI, dengan 

nama lengkap I Mangnga'rangi Daeng Manrabbia Sultan Alauddin, yang setelah 

wafatnya digelari juga dengan Tumenanga ri Gaukanna (yang mangkat dalam 

kebesaran kekuasaannya), demikian menurut satu versi, dan menurut versi lainnya 

gelar setelah wafatnya itu adalah Tumenanga ri Agamana (yang wafat dalam 

agamanya). Gelar Sultan Alauddin diberikan kepada Raja Gowa XIV ini, karena 

                                                             
2 “Sejarah Perkembangan”, Situs Resmi UIN Alauddin Makassar. https://uinalauddin.ac. 

id/profil/sejarah- (22 Juli 2020) 

https://uinalauddin.ac/
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dialah Raja Gowa yang pertama kali menerima agama Islam sebagai agama kerajaan. 

Ide pemberian nama “ Alauddin ” kepada IAIN yang berpusat di Makassar tersebut, 

mula pertama dicetuskan oleh para pendiri IAIN “ Alauddin” , di antaranya adalah 

Andi Pangeran Daeng Rani, (cucu/turunan) Sultan Alauddin, yang juga mantan 

Gubernur Sulawesi Selatan, dan Ahmad Makkarausu Amansyah Daeng Ilau, ahli 

sejarah Makassar. 

IAIN (kini UIN) Alauddin yang semula hanya memiliki tiga (3) buah 

Fakultas, berkembang menjadi lima (5)  buah Fakultas ditandai dengan berdirinya 

Fakuktas Adab berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 148 Tahun 1967 

Tanggal 23 Nopember 1967, disusul Fakultas Dakwah dengan Keputusan Menteri 

Agama RI No.253 Tahun 1971 dimana Fakultas ini berkedudukan di Bulukumba 

( 153 km arah selatan kota Makassar), yang selanjutnya dengan Keputusan 

Presiden  RI No.9 Tahun 1987 Fakultas Dakwah dialihkan ke Makassar, kemudian 

disusul pendirian Program Pascasarjana (PPs) dengan Keputusan Dirjen Binbaga 

Islam Dep. Agama No. 31/E/1990 tanggal 7 Juni 1990 berstatus kelas jauh dari PPs 

IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang kemudian dengan Keputusan Menteri Agama 

RI No. 403 Tahun 1993 PPs IAIN Alauddin Makassar menjadi PPs yang mandiri. 

Mulai 10 Oktober 2005 Status Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Alauddin Makassar berubah menjadi (UIN) Universitas Islam Negeri 

Alauddinn  Alauddin Makassar yang ditandai dengan peresmian penandatanganan 

prasasti oleh Presiden RI Bapak DR H Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 

Desember 2005 di Makassar. 
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Dalam perubahan status kelembagaan dari Institut ke Universitas , UIN 

Alauddin Makasar mengalami perkembangan dari lima (5) buah Fakutas menjadi 7 

(tujuh) buah Fakultas dan 1 (satu) buah Program Pascasarjana (PPs) berdasarkan 

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5tahun 2006 tanggal 16 Maret 2006, yaitu: 

1) Fakuktas Syariah dan Hukum (FSH) 

2) Fakuktas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) 

3) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF) 

4) Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) 

5) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) 

6) Fakultas Sains dan Teknologi (FST) 

7) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FIK) 

8) Prgoram Pascasarjana(PPs).
3
 

                                                             

3
 “Sejarah Perkembangan”, Situs Resmi UIN Alauddin Makassar. 
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C. Gambaran Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

Berdasarkan keputusan Menteri agama RI No.77 tanggal 28 Oktober 1965, 

tentang persetujuan penegerian Fakultas Ushuluddin UMI menjadi Fakultas 

Ushuluddin IAIN Alauddin dan surat keputusan Menteri agama RI No.79 tanggal 28 

Oktober 1865 tentang berdirinya IAIN Alauddin Makassar (sekarang UIN Alauddin 

Makassar). Berdasarkan SK di atas, maka tanggal 10 November 1965 bertepatan 

dengan Dies Natalis ke-3 Fakultas Syari‟ah UIN Cabang Makassar, dilakukan 

upacara peresmian berdirinya Fakultas Ushuluddin UIN Alauddin Makassar. 

Sejak diresmikan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat telah dipimpin beberapa 

Dekan, yaitu:
4
 

1. K.H. Muh. Ali Yatie (Periode 1965-1972) 

2.Drs. Abd. Rahman Musr (Periode 1972-1980) 

                                                             
4
 Data dari bagian akademik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar 
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3. Dra. Hj. Marliyah Ahsan (Periode 1980-1985) 

4. Drs. H.Abd. Rahman Musr (Periode 1985-1989) 

5. Dra. Hj. Marliyah Ahsan (Periode 1989-1995) 

6. Drs. H. Nihaya, M (Periode 1996-2000) 

7. Prof. Dr. H. Hamka Hag, MA (Periode 2000-2002) 

8. Dr. H. M. Galib, M.MA (Periode 2002-2006) 

9. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si (Periode 2006-2010) 

10. Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag (Periode 2011-2015) 

11. Prof. Dr. Muh.Natsir, MA (Periode 2015-2019) 

12. Dr. Muhsin, M.Th. I (Periode 2019-2023) 

Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik memiliki 7 program studi di 

antaranya, Ilmu Politik, Sosiologi Agama, Studi Agama-agama, Aqidah dan Filsafat 

Islam, Ilmu Hadis, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan Hubungan Internasional 

Adapun Visi dan Misi Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik yaitu: 

Visi: 

Menjadi Fakultas terkemuka dalam transformasi ilmu-ilmu Ushuluddin berbasis 

peradaban Islam 

Misi:  

1. Terciptanya tradisi intelektualisme yang transformatif dan atmosfir akademik 

(academic atmosphere) dalam suasana nonsektarian, pluralitas agama, suku 

bangsa dan budaya dengan menjunjung tinggi akhlak mulia;  
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2. Terbangunnya potensi insani yang kompeten, melalui sistem dan strategi 

Pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta 

kerjasama yang dinamis, relevan dan visioner; 

3. Terbangunnya jejaring kerjasama yang setara, kreatif dan inovatif baik 

internal maupun eksternal; 

4. Terwujudnya sistem manajemen, tata kelola fakultas yang transparan, 

demokratis, inklusif, sehat, dan berbasis, dan berbasis prestasi  

5. Terwjudnya fakultas yang beridentitas keumatan, berorientasi kerakyatan, dan 

berakar pada nilai-nilai Islam yang berkerahmatan. 

Tujuan: 

1. Meningkatkan peran fakultas sebagai eksponen utama transformasi intelektual 

masyarakat ; 

2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat yang mereflesikan kemapanan integrase, sinergi dan harmoni 

antara nilai-nilai agama dan kearifan nusantara; 

3. Menjalin hubungan sinergis dan harmonis dengan lembaga-lembaga 

pemerintah yang memiliki perhatian pada pembangunan tradisi intelektual 

masyarakat untuk mewujudkan peradaban Islam.  
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Tabel 4.1. Jumlah Mahasiwa Prodi Ilmu Politik Angkatan 2015-2020 

NO 
ANGKATAN 

JUMLAH MAHASISWA AKTIF TOTAL 

AKTIF 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 

1 2015 32 8 40 

2 2016 53 23 76 

3 2017 71 77 148 

4 2018 51 59 110 

5 2019 66 61 127 

6 2020 66 46 112 
TOTAL 339 274 613 

Sumber: Operator Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

Tabel 4.2. Jumlah Mahasiwa Prodi Sosiologi Agama Angkatan 2015-2020  

NO 
ANGKATAN 

JUMLAH MAHASISWA AKTIF TOTAL 

AKTIF 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 

1 2015 21 7 28 

2 2016 27 41 68 

3 2017 34 51 85 

4 2018 79 136 215 

5 2019 39 83 122 

6 2020 27 42 69 

TOTAL 227 360 587 

Sumber: Operator Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

Tabel 4.3. Jumlah Mahasiwa Prodi Studi Agama-Agama Angkatan 2015-2020 

NO 
ANGKATAN 

JUMLAH MAHASISWA AKTIF TOTAL 

AKTIF 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 

1 2015 6 6 12 

2 2016 27 28 55 

3 2017 35 57 92 

4 2018 23 44 67 

5 2019 30 52 82 

6 2020 22 35 57 

TOTAL 143 222 365 

Sumber: Operator Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 
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Tabel 4.4 Jumlah Mahasiwa Aqidah dan Filsafat Islam Angkatan 2015-2020  

NO 
ANGKATAN 

JUMLAH MAHASISWA AKTIF TOTAL 

AKTIF 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 

1 2015 22 2 24 

2 2016 46 30 76 

3 2017 56 71 127 

4 2018 58 64 122 

5 2019 61 71 132 

6 2020 49 43 92 

TOTAL 292 281 573 

Sumber: Operator Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

Tabel 4.5. Jumlah Mahasiwa Prodi Ilmu Hadis Angkatan 2015-2020  

NO 
ANGKATAN 

JUMLAH MAHASISWA AKTIF TOTAL 

AKTIF 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 

1 2015 7 0 7 

2 2016 25 12 37 

3 2017 44 44 88 

4 2018 52 48 100 

5 2019 57 40 97 

6 2020 49 44 93 

TOTAL 234 188 422 

Sumber: Operator Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

Tabel 4.6. Jumlah Mahasiwa Ilmu Al-Quran dan Tafsir Angkatan 2015-2020  

NO 
ANGKATAN 

JUMLAH MAHASISWA AKTIF TOTAL 

AKTIF 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 

1 2015 20 3 23 

2 2016 40 28 68 

3 2017 58 36 94 

4 2018 58 36 94 

5 2019 72 45 117 

6 2020 56 47 103 

TOTAL 304 195 499 

Sumber: Operator Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 
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Tabel 4.7. Jumlah Mahasiwa Hubungan Internasional Angkatan 2018-2020 

NO 
ANGKATAN 

JUMLAH MAHASISWA AKTIF TOTAL 

AKTIF 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 

1 2018 51 40 91 

2 2019 33 64 97 

3 2020 36 72 108 

TOTAL 120 176 296 

Sumber: Operator Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

D. Bentuk-bentuk perilaku body shaming pada mahasiswi Fakultas Ushuluddin 

dan Filsafat. 

Perempuan identik dengan kecantikan. Kecantikan merupakan salah satu 

faktor yang cukup penting untuk menunjang penampilan perempuan. Pada dasarnya, 

kecantikan bersifat relatif. Pandangan seseorang terhadap kecantikan tentu berbeda 

karena setiap orang memiliki cara pandang sendiri terhadap kecantikan menurut 

standar mereka. Namun, saat ini media mulai banyak menampilkan iklan-iklan 

kecantikan yang memunculkan standar kecantikan. Dalam  media tubuh ideal dan 

citra kecantikan digambarkan sebagai sosok perempuan yang memiliki tubuh 

langsing, kulit putih, dan wajah yang mulus. Sebagaimana yang diungkapkan RN: 

Ditaumi sekarang perempuan itu dalam cengkraman kapitalis, bagaimana 
kapitalis na doktrin ini perempuan untuk mempercantik dirinya kalau 
menggunakan lipstik, berbadan kurus maksudnya tidak terlalu kurus ji begitu, 
berbadan tinggi, normal begitu. Karena ini kapitalis kayak na doktrin ki’ untuk 
berkulit putih, karena sekarang yang mendominasi itu masyarakat Indonesia 
perempuan yang berkulit putih, yang glowing karena begitu pasaran mi 
sekarang. Kalau kayak kita’ yang kecil baru hitam, pasti dikatai nda’ cantik 
pasti selalu di komentari begitu.

5
 

                                                             

5
RN (20 Tahun, Mahasiswi), Wawancara Online, 19 Agustus 2020 
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Maksud dari ungkapan RN di atas bahwa perempuan telah di doktrin oleh 

kapitalis untuk mempercantik dirinya sesuai dengan kriteria cantik yang dibuat oleh 

kapitalis, seperti perempuan itu harus langsing, perempuan itu harus tinggi, 

perempuan itu harus berkulit putih. Hal serupa juga diungkapkan oleh informan 

“Ketika orang yang mereka lihat tidak seperti yang mereka kategorikan sebagai 

standar kecantikan atau apalah mereka bully mi”
6
  

Maksud dari pernyataan RW bahwa orang yang tidak sesuai dengan standar 

kecantikan menurut orang lain akan menjadi korban bully dalam hal ini body 

shaming. Hal yang sama juga diungkapakan informan: 

Mereka punya standar kecantikannya mereka, misalnya kayak kamu pribadi nu 

liat orang cantik harus putih, jadi semua orang cantik itu harus putih kalau 

lewat mi itu dari standar putihnya ih tidak cantik mko kau. Kayak kan harus ki 

putih, langsing, tinngi, yang enak dipandang mata, kalau lewat mi dari 

standarnya itu jelekmi. Dia selalu terapkan standar cantiknya itu ke orang-

orang.
7
 

Maksud dari pernyataan IM adalah bahwa seseorang melakukan body 

shaming  karena adanya standar cantik menurut mereka. Adanya standar tubuh ideal 

menjadikan munculnya patokan kecantikan, sehingga ketika seorang perempuan tidak 

sesuai dengan patokan kecantikan maka perempuan itu akan dianggap tidak cantik.  

Pelaku body shaming mengaku melakukan tindakan tersebut hanya sekedar 

basa basi, bercanda dan terkadang tidak sengaja melakukan perilaku body shaming. 

Sebagaimana yang diungkapkan informan: 

                                                             

6
RW (19 Tahun, Mahasiswi), Wawancara Online, 3 September 2020 

7
IM (21 Tahun, Mahasiswi), Wawancara di Samata, 27 Agustus 2020 
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Sekedar opini saja sebenarnya, terkadang orang melakukan body shaming 

sebenarnya secara tidak sadar, tergantung orang sendiri juga ada yang langsung 

ceplos ada yang simpan dalam hati.
8
  

Maksud dari pernyataan informan bahwa sesorang melakukan body shaming 

hanya sekedar menyampaikan opini, dan terkadang pelaku secara tidak sadar 

melakukan tindakan body shaming karena terkadang ada seseorang yang memiliki 

sikap yang ceplos. 

Dalam Islam, perempuan shalihah dianggap sebagai perhiasan dunia yang 

sangat berharga. Hal ini menunjukkan bahwa kecantikan perempuan tidak hanya 

secara lahiriah saja, namun juga perlu memperhatikan kecantikan batiniah. Namun, 

pada era sekarang perempuan berada dalam tekanan stereotipe kecantikan. Adanya 

stereotipe kecantikan menyebabkan perempuan yang tidak sesuai dengan stereotipe 

kecantikan itu akan dianggap tidak cantik dan berpeluang untuk  menjadi korban 

body shaming. Bentuk body shaming yang biasa terjadi ada berbagai macam seperti 

berikut ini: 

1.  Face Shaming (Mengomentari/mengkritik wajah) 

Face Shaming adalah bentuk body shaming terkait kondisi pada wajah korban 

seperti wajah yang berjerawat. Sebagaimana diungkapkan informan: 

Pernah jalan ka‟ sama teman-temanku terus jalan di depan ka‟ itu teman-teman 
di belakangku  ketawa-ketawa, merasa tidak enak mka di situ kenapa ini 
ketawa-ketawa saya mungkin na ketawai ini, langsung ada satu temanku bilang 
mutau kenapa diketawai ko karena ada tadi bilang di antara kita bede kau ji 
paling jelek, kau jerawatan begini.

9
 

                                                             
8
AH (21 Tahun, Mahasiswi), Wawancara Online, 29 Agustus 2020 

9
IM (21 Tahun, Mahasiswi), Wawancara di Samata, 27 Agustus 2020 
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Maksud dari pernyataan informan bahwa dia pernah ditertawai karena 

memiliki jerawat dan dianggap jelek dibanding teman-temannya akibat jerawat yang 

dia miliki. Hal yang serupa juga diungkapkan informan RW “Muka ku juga sering 

dikomentari karena berjerawat”
10

 

Maksud dari pernyataan informan bahwa informan sering mengalami face 

shaming karena wajahnya yang sering berjerawat. Face shaming juga dialami 

informan sebagaimana diungkapkan “Sering ka’ juga dikomentari karena jerawat ku, 

kan memang muka ku sering ki berjerawat”
11

 

Berdasarkan wawancara dari informan, penulis menyimpulkan bahwa 

informan mengalami face shaming akibat wajah yang berjerawat.  

2.  Fat Shaming (Mengomentari/mengkritik tubuh besar/gemuk) 

Fat Shaming adalah bentuk body shaming  terhadap sesorang yang memiliki 

tubuh  besar/gemuk, sebagaimana yang dialami informan: 

Misalnya habis libur kan tidak menutup kemungkinan kalau habis libur itu berat 

badan ku biasa bertambah yang biasanya di tanah rantau 50 pulang tiba-tiba 

biasanya jadi 55 jadi sering dibilangi kaya kulkas dua pintu, kaya ibu-ibu, 

apalagi cara berpakaianku memang selalu pakai gamis, jadi itu mungkin teman-

teman kadang melihatnya besar banget begitu kak.
12

 

Maksud pernyataan AA bahwa saat libur kuliah dan menetap di kampung 

halaman berat badannya biasa bertambah sehingga ketika kembali kuliah dan bertemu 

teman-temannya, teman-teman yang melihat perubahan ukuran tubuhnya akan  
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mengomentari bentuk tubuhnya, cara berpakaian AA yang selalu menggunakan 

gamis juga membuat dirinya terlihat lebih besar. Fat shaming juga dialami IM, 

sebagaimana diungkapkan: 

Dulu itu sering ka’ dikomentari masalah jerawat tapi tidak mi sekarang karena 
tidak terlalu bagaimana-bagaimana mi, kalau sekarang itu lebih ke badan ji 
iyya.

13
 

IM mengaku bahwa dulu dia sering mengalami face shaming akibat jerawat di 

wajahnya namun dia mengaku saat ini dia lebih sering mengalami fat shaming karena 

tubuhnya yang besar. Hal serupa juga dialami NA, sebagaimana diungkapkan 

informan “Biasanya kalau ngumpul ka sama teman-temanku kadang ka nabilangi 

gemuk   kayak gajah biasa to juga nabilangi ka‟ karung”
14

 

Maksud dari pernyataan NA di atas bahwa dia terkadang mendapat sebutan 

gemuk dan disebut gajah dan karung oleh teman-temannya akibat bentuk tubuhnya 

yang dianggap besar. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, body shaming yang dialami dapat 

berupa julukan-julukan terkait kondisi fisik seseorang seperti AA yang disebut 

kulkas dua pintu dan NA yang terkadang disebut gemuk seperti gajah dan karung. 

Informan mengalami body shaming karena dianggap tidak sesuai dengan standar 

tubuh ideal yaitu tubuh langsing. 
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3.  Skinny Shaming (Mengomentari/mengkritik tubuh kurus) 

Body Shaming tidak hanya dialami oleh perempuan yang bertubuh gemuk (fat 

shaming), namun body shaming juga dapat terjadi pada perempuan yang bertubuh 

kurus (skinny shaming) sebagaimana yang dialami informan “Saya biasa dikatain 

kurus sangking kurusnya dulu saya dinamakanlah saya tikus (tinggi kurus)”
15

 

Maksud dari pernyataan RW bahwa dia pernah dipanggil dengan sebutan 

tikus yaitu singkatan dari tinggi dan kurus karena tubuhnya yang kurus dan juga 

tinggi. Skinny shaming juga dialami RN, informan mengungkapkan “Yang sering 

kudapat itu teguran biasanya bilang kenapa kurus ko kenapa pendek ko. Begitumi 

saya orang kurus disuruh gemuk”
16

 

RN  mengaku bahwa dia sering mendapat teguran karena memiliki tubuh 

yang kecil dan kurus. Hal serupa juga dialami oleh AH yang mengalami skinny 

shaming karena memiliki tubuh yang kurus, sebagaimana dikatakan informan 

“Kadang orang-orang bilangi ka’ kurusnya, sering juga orang bilang sama saya  

makan jako itu kah”
17

 

Hal serupa juga dialami oleh AI, informan mengungkapkan “Biasa itu teman 

ku bilang we astaga kurusmu makan makan ko kasihan, na pastimi makan ka’, cuma 

mungkin memang tubuhku yang susah gemuk.”
18
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Berdasarkan wawancara di atas bahwa informan mengalami body shaming 

karena tubuhnya yang dianggap terlalu kurus. Hal ini menunjukkan bahwa 

bagaimanapun keadaan tubuh seseorang, dapat mengalami  body shaming 

sebagaimana yang diungkapkan informan: 

Begitu mi ka saya ini orang kurus disuruh gemuk, karena pandangan 

masyarakat ini tidak pernah puas dengan apa yang na urusi, pasti ada mi nanti 

hasilnya na komentari lagi
19

 

Maksud dari pernyataan RN bahwa akibat kondisi tubuhnya yang kurus dia 

sering mendapat komentar dari orang-orang untuk memiliki tubuh yang lebih berisi. 

Namun, ketika RN telah mengalami perubahan ukuran tubuh dia tetap mendapatkan 

komentar tentang tubuhnya. Hal serupa juga dialami IM, sebagaimana diungkapkan 

informan: 

Kalau misal ini hari ketemu ka sama itu orang, terus bulan depan ketemu ka’ 
lagi sama itu orang dan mungkin na liat ki turun berat badanku pasti 
nakomentari ka’ lagi ih kenapa kurus ko, tidak pernah ko makan kah, salah lagi. 
Jadi harus ka’ bagaiamana supaya bagus ka’ naliat orang.

20
 

Maksud dari pernyataan informan, bahwa saat mengalami perubahan berat 

badan dia juga tetap mendapatkan komentar-komentar terkait ukuran tubuhnya. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa komentar body 

shaming tetap dapat diterima korban bahkan ketika korban telah mengalami  

perubahan kondisi tubuh. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, penulis 

menyimpulkan bahwa bentuk body shaming yang dialami berbagai macam di 
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antaranya fat shaming yaitu komentar karena memiliki tubuh yang gemuk, informan 

sering disebut gemuk dan dipanggil dengan julukan terkait kondisi fisiknya seperti 

kulkas dua pintu dan gajah, skinny shamming yaitu komentar akibat memiliki tubuh 

yang kurus,  informan sering mendapat teguran akibat tubuhnya yang kurus serta 

dipanggil dengan julukan tikus yaitu singkatan dari tinggi kurus,  face shaming yaitu 

komentar terkait kondisi wajah yang berjerawat. Body shaming yang diterima dapat 

berupa komentar langsung, panggilan atau julukan terkait kondisi fisik korban  

maupun dengan bentuk isyarat tubuh yaitu dengan menertawakan korban seperti yang 

dialami informan IM. 

E. Dampak-dampak Body Shaming pada Mahasiswi Fakultas Ushuluddin, 

Filsafat, dan Politik. 

1. Dampak negatif  Perilaku Body Shaming 

a. Melakukan diet ketat 

Body shaming dapat dikatakan sebagai bullying verbal, walaupun tidak 

melakukan kontak fisik yang merugikan, namun dapat menimbulkan dampak yang 

lebih buruk. Body shaming dapat mengakibatkan berbagai dampak, baik dampak 

pribadi pada korban body shaming maupun dampak sosial. Seseorang yang menjadi 

korban body shaming bisa saja melakukan berbagai cara agar bisa mendapatkan 

bentuk tubuh ideal, karena seseorang yang sering dicela cenderung memiliki 

keinginan untuk mengubah bentuk tubuhnya. Sebagimana pernyataan AA: 

Gara-gara pernah itu dulu sudah dibilangi kulkas dua pintu sempat ka itu diet 
yang selama satu minggu tanpa makan nasi kalau tidak salah diet GM, berhasil 
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banget dari BB 55 jadi 50 alhasil harus ka’ minum obat terus karena terjadi 
penurunan BB secara drastis nabilang dokter, pusing-pusing terus ka’ karena 
kurang darah kalau tidak salah itu.

21
 

Maksud dari pernyataan AA bahwa dia pernah melakukan diet ketat akibat 

body shaming yang diterimanya, AA bahkan  rela tidak makan  nasi selama satu  

minggu agar  berat badannya dapat turun sehingga mengharuskannya mengomsumsi 

obat akibat diet ketat yang dilakukannya. Hal serupa juga diungkapkan IM: 

Saya pribadi sudah ma usaha untuk turunkan berat badanku mulai ma diet, 

kukurangi mi makan makanan yang bisa kasih naik berat badan, makan ka 

cuma sekali dalam sehari, kalaupun misal makanka dua kali makanku tidak 

boleh lewat dari jam 6, jam 7 malam itu sampai pagi tidak boleh ka makan 

sama sekali kecuali minum air. Pernah ka lakukan itu selama seminggu dan 

memang tidak kuat ka’ apalagi ada maag ku. Pernah ka’ download aplikasi 

untuk menurunkan berat badan, bacaka artikel-artikel tentang cara menurunkan 

berat badan, pernah coba tiap pagi sit up tapi ya begini memang mi mungkin, 

bahkan kurasa kalau diet ka’ malah tambah naik ki berat badanku.
22

  

Maksud dari pernyataan dari IM adalah bahwa dia telah melakukan berbagai 

cara agar dapat menurunkan berat badannya, mulai dari diet hingga olahraga tapi 

berat badannya tetap tidak berubah. 

b.  Memunculkan rasa tidak nyaman pada korban  

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga membutuhkan orang lain dalam 

kehidupan bermasyarakat. Dalam Islam selain menjaga hubungan dengan Allah 

(Hablumminallah), juga wajib menjaga hubungan dengan sesama manusia 

(Hablumminannas). Hal yang harus diperhatikan dalam hubungan ini, yaitu saling 

menghormati, menghargai, dan menyayangi satu sama lain. Islam telah mengajarkan 
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bagaimana cara berinteraksi yang baik, maka perlu memperhatikan adab dalam 

berinteraksi untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak hubungan sosial. 

Sebagaimana yang diungkapakan narsumber “Terkadang toh tidak merasa nyaman 

ka’ tapi seolah-olah kutampakkan ki kayak oh anu bercanda ji tapi kadang tidak enak 

perasaanku di kasi’ begitu”
23

  

Maksud dari pernyataan RN bahwa terkadang dia merasa tidak nyaman ketika 

mendapat komentar tentang tubuhnya, walaupun dia tau itu hanyalah candaan. Body 

shaming yang dilakukan seseorang walaupun dengan maksud bercanda, bukan berarti 

dapat diterima dengan baik oleh korbannya. Senada dengan yang diungkapkan oleh 

RN informan lain juga mengatakan “Jujur saja, saya kadang merasa sangat risih, tapi 

biasa palingan ketawa ja‟, walaupun ketawa terpaksa”
24

  

Berdasarkan pengakuan AA bahwa dia kadang merasa risih saat mengalami 

body shaming, namun dia hanya merespon komentar-komentar yang dia terima 

dengan tertawa. Hal serupa juga diungkapkan IM: 

Ketawa ji, fake smile lah yang kayak mau ki’ juga bilang jangan saiko begitu, 

tapi teman ta ya memang mungkin faktanya begitu, tapi bukan kamu yang ada 

di posisi ta’, tidak mutau kalau itu perkataan kecilmu bisa berdampak apa.
25

 

Maksud dari pernyataan IM bahwa dia hanya merespon komentar-komentar 

body shaming yang diterimanya dengan tertawa karena dia juga merasa tidak enak 

untuk menegur karena hal itu dilakukan oleh teman-temannya sendiri. Terkadang 
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orang yang melakukan body shaming tidak memikirkan dampak yang akan timbul 

dari perbuatannya. Informan mengungkapkan: 

Mungkin na bilang bercanda atau kayak bisa I ubah dirinya lebih baik tapi juga 
penyampaiannya harus yang baik dong saran atau penyemangatlah yang secara 
baik bukan yang buat orang down atau insecure.

26
  

Maksud dari pernyataan informan adalah ketika mengomentari tubuh sesorang 

dengan maksud agar orang tersebut dapat merubah dirinya lebih baik sebaiknya 

dilakukan dengan cara yang baik pula dengan memberikan saran atau penyemangat 

agar dapat diterima baik. 

c.  Menghindari lingkungan sosial dan berpengaruh terhadap hubungan sosial 

Selain menimbulkan dampak pribadi, body shaming juga berdampak pada 

hubungan sosial sebagaimana yang diungkapkan informan: 

Makanya biasa orang yang pernah kasih begitu ka, biasanya kayak bukan ji 

bilang mau ku benci, tidak ji cuma begitu mi, dimataku orang yang memandang 

fisik jko.
27

 

Maksud dari pernyataan IM bahwa dia tidak terlalu respect kepada orang-

orang yang telah melakukan body shaming kepada dirinya. Hal serupa juga 

diungkapkan NA: 

Sakit hatiku itu kalau nabilangi ka begitu tapi tidak kukentarai ji kalau sakit hati 

ka’ karena begitu mi kapang dibilang teman sembarang saja yang keluar dari 

mulutnya tidak tau kapang kalau sakit hati ka’, kadang ka’ merenung beginikah 

kalau besar ki‟ banyak yang hina ki’, walaupun katanya main-main ji bilang tapi 

bikin sakit hati, kadang ka biasa minder tidak mau ngumpul-ngumpul sama dia. 
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Kudengarkan saja mi apa nabilang kadang juga kutinggalkan ki, cari-cari mka’ 

alasan untuk pergi padahal cuma mau menghindar saja.
28

 

Maksud dari pernyataan NA bahwa dia merasa sakit hati saat menerima 

komentar-komentar tentang tubuhnya oleh teman-temannya, walaupun teman-

temanya menganggap hal itu hanya candaan namun hal itu tetap membuat NA sakit 

hati. Ketika mendapatkan komentar-komentar tentang tubuhnya NA akan berusaha 

untuk mencari alasan agar dapat menghindari teman-temannya. 

Body shaming terkadang dianggap biasa, banyak orang yang beranggapan 

bahwa mengomentari tubuh atau penampilan fisik seseorang adalah suatu hal yang 

wajar. Namun, hal yang dianggap sepele bagi sesorang bukan berarti sepele bagi 

orang lain karena bisa saja tindakan ini bisa memunculkan rasa tidak nyaman oleh 

orang yang dikomentari. Sebagaimana yang diungkapkan informan: 

 Sering ka’ liat itu di facebook  dan sempat dulu kupelajari waktu SMA yang 

berat badan ideal yang  dari tinggi dan berat badan. Jujur saja PD ja kak sama 

bentuk tubuhku karena menurutku dengan  dengan berat badan sekian itu masih 

normal, cuma tidak menutup kemungkinan saya ini perempuan punya perasaan 

yang kadang risih kalau dibilangi bongsor atau gemuk.
29

 

Maksud dari pernyataan AA bahwa dia merasa percaya diri dengan bentuk 

tubunya karena menurutnya  bentuk tubuh yang dimilikinya sudah termasuk dalam 

ukuran tubuh ideal, namun tidak menutup kemungkinan munculnya perasaan risih 

akibat komentar-komentar yang diterima tentang tubuhnya. Hal serupa juga 

diungkapkan informan: 
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Jujur saya pribadi santai ja karena menurutku wajar ji, cuma kalau selalu ki 
dikomentari begitu pasti risih jki juga lama-lama yang awalnya mungkin santai 
ji tapi kan kalau selalu ki dapat komentar begitu kepikiran jki juga.

30
 

Maksud dari ungkapan informan bahwa dia merasa biasa saja dengan kondisi 

tubuhnya karena menurutnya itu adalah hal yang wajar, namun komentar yang terus 

menenerus dia terima dapat memunculkan rasa tidak nyaman. 

d. Menurunkan kepercayaan diri 

Body shaming dapat memunculkan rasa tidak percaya diri pada korban akibat 

komentar negatif yang diterimanya sebagaimana yang diungkapkan informan: 

Saya pribadi puaska, mungkin bagi orang lain over ki, tapi nyaman ja saya 

selama besar begini juga badanku sehat-sehat ja tidak pernah ja bilang sakit 

atau bagaimana-bagaimana tapi itumi kalau misal ku ingat itu komen-

komennya orang langsung ka’ kurasa mau ubah semua biar tidak ada lagi 

komen-komen begitu. Kek yang awalnya santai ja makin ke sini makin risih ka’ 

walaupun mungkin orang-orang bilang jangan mko peduli tapi terganggu sekali 

mka dengan hal-hal seperti itu, mau juga kucueki kepikiran ka’. Jadi kupikir 

kadang bercandaannya orang yang bikin drop, makanya sekarang apa-apa yang 

ingin kulakukan dan menurutku  akan na lihat orang banyak ku pikir-pikir ki 

lagi untuk lakukan, contoh kecilnya upload foto di sosmed, bagus ki kuliat ini 

fotoku, tapi kalau ku ingat lagi kata-katanya orang bilang deh kenapa tambah 

besar ko, jadi kek nya jangan mi deh.
31

  

Maksud dari pernyataan IM bahwa secara pribadi dia merasa puas dengan 

kondisi tubuhnya karena baginya selama tubuhnya sehat-sehat saja itu tidak menjadi 

masalah, namun ketika mengingat komentar-komentar yang dia terima tentang 

tubuhnya maka akan memunculkan rasa risih walaupun awalnya dia merasa biasa 

saja. IM mengaku selalu mempertimbangkan hal-hal yang dapat dilihat orang banyak 
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yang bisa memunculkan adanya komentar body shaming seperti mengunggah fotonya 

di sosial media. 

Berdasarkan  hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa adanya 

keinginan untuk merubah bentuk tubuh perempuan seringkali bukan karena 

keinginannya pribadi, melainkan untuk menghindari komentar-komentar negatif 

tentang tubuhnya. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa body 

shaming tidak hanya  berdampak kepada pribadi namun juga berdampak kepada 

kehidupan sosial. Adapun dampak negatif body shaming  yaitu: 

1. Dampak Pribadi  

Dampak pribadi yang bisa dialami korban body shaming yaitu dampak 

psikologis, perilaku body shaming yang diterima perempuan menyebabkan hilangnya 

rasa percaya diri, munculnya perasaan risih dan kesal. Selain berdampak pada kondisi 

prikologis, body shaming juga dapat menimbulkan dampak terhadap fisik. Korban 

yang mengalami body shaming akan lebih memperhatikan tubuhnya namun jika 

dilakukan dengan cara yang tidak benar juga dapat mengakibatkan dampak buruk 

seperti melakukan diet ketat yang dapat membahayakan kesehatan tubuh korban. 

2. Dampak Sosial 

Body shaming  tidak hanya berdampak pada psikologis dan fisik korbannya, 

namun juga berdampak pada kehidupan sosialnya. Perasaan malu dan risih yang 

muncul akibat body shaming yang diterima seseorang menyebakan keinginan untuk 
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menghindari lingkungan sosial agar tidak mendapat komentar-komentar tentang 

tubuhnya selain itu dapat pula menimpulkan  hilangnya respect kepada pelaku body 

shaming. 

2. Dampak Positif Perilaku Body Shaming 

a. Menjadi motivasi 

Body shaming dapat menimbulkan berbagai macam dampak kepada 

korbannya baik dampak negatif maupun positif tergantung bagaimana korban body 

shaming itu menanggapi dan menyikapi komentar-komentar yang dia terima. 

Sebagaimana yang dilakukan informan dengan menjadikan komentar yang diterima 

sebagai motivasi yaitu dengan lebih meperhatikan tubuhnya dengan lebih merawat 

diri dan menjaga pola makannya.  Sebagaimana yang diungkapkan informan: 

PD ja’ kak sama diriku sendiri biar dikatain bagaimana ka’ karena yang 

diajarkan sama orang tua mau bagaimanapun fisik ta, mau bagaimanpun kita di 

mata orang jangan pernah malu. Makanya selalu ka’ tegar dihadapan orang 

walaupun jujur sedih, sakit, kecewa pasti ada tapi disimpan dalam hati tidak 

perlu ditunjukkan kalau kita terpuruk dengan perkataan mereka. Karena ada 

orang tua selalu dukung ka’ kak coba tidak mungkin ada mka di fase tidak mau 

mengenal siapa-siapa karena jujur awalnya memang down ka kak, nangis di 

kamar. Tapi setelah cerita sama orang tua mereka ji selalu kasih saran dan bisa 

bangkit dan lawan ki semua.
32

 

RW mengaku percaya diri dengan dirinya walaupun mengalami body 

shaming¸dia tetap berusaha terlihat tegar dihadapan orang-orang walaupun merasa 

sedih dan sakit hati. Pada awalnya juga dia merasa down namun karena adanya 
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dukungan dari orang tua dia bisa bangkit dan melawan perasaan down nya. Lebih 

lanjut informan mengungkapkan: 

Dengan semua perkataan mereka kujadikan penyemangatku untuk berubah jauh 

lebih baik. Mungkin fisik memang tidak bisa seperti yang mereka inginkan biar 

tidak dibully tapi kemampuan atau pengetahuan bisa mengalahkan mereka. Jadi 

dengan kata-kata mereka semua membangun saya untuk jadi orang yang lebih 

baik.
33

 

b. Lebih merawat tubuh 

Body shaming yang diterima seseorang juga mampu menjadi motivasi untuk  

menjalani pola hidup yang lebih sehat sebagaimana yang diungkapkan informan 

“Waktu itu pernah ka masuk di organisasi yang kegiatan olahraga salah satu  niat 

saya ya itu ingin menurunkan berat badan”
34

  

Berdasarkan hasil wawancara dengan NA bahwa dia pernah mengikuti 

organisasi keolahragaan, salah satu tujuannya adalah untuk menurunkan berat 

badannya. Berbeda dengan informan sebelumnya yang melakukan diet dan olahraga 

untuk menurunkan berat badannya, AH justru berolahraga agar dapat menambah 

berat badannya, sebagaimana yang diungkapkan informan: 

Kadang saya berolahraga dan minum susu tapi itu cuma sementara biasa naik 1 

kg tapi besoknya kalau saya begadang pasti turun lagi tapi saya tetap optimis 

untuk memperbaiki bentuk tubuh dengan mengomsumsi susu yang memiliki 

manfaat bagi tubuh saya.
35
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Hal serupa juga diungkapkan informan: 

Kurus ka‟ jadi yah tidur siang ka’, minum susu rutin. Jerawat ka’ belajar ka’ 

pakai masker, hindari makan berminyak, sayur ji sama buah, air ku perbanyak, 

hitamku ya paling di rumah terus ja atau pakai lulur.
36

 

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa body shaming yang 

diterima  juga mampu memunculkan dampak positif yaitu membut seseorang lebih 

memperhatikan dan merawat tubuh. 

F. Persepsi Keagamaan Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Terhadap 

Perilaku Body Shaming 

Persepsi adalah bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. 

Body shaming adalah tindakan mengomentari/mengkritik kondisi fisik seseorang. 

Terkait mengenai persespsi mahasiswi terhadap perilaku body shaming, mahasiswi 

menyatakan bahwa body shaming adalah suatu tindakan yang buruk dan dilarang 

dalam agama. Sebagaimana yang diungkapkan informan: 

Kan jelas dalam agama itu dilarang ki‟ mencela terus bisa ki merusak hubungan 
ta’ sama orang, kan bisa jadi ini orang yang dikomentari muncul ki rasa benci 
sama orang yang kasi begitu ki jadi menurutku harus ki’ lebih bisa jaga 
ucapanlah.

37
 

Menurut informan bahwa tindakan body shaming dapat menimbulkan 

rusaknya hubungan antar sesama karena bisa memicu munculnya rasa benci akibat 

komentar negatif yang dia terima. Informan lain mengungkapkan: 
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Kalau soal mencela fisik itu kadang menurutku tidak serius sekali ji karena 
kadang teman-teman bercanda, namun jika dalam Islam dilarang mengenai hal 
itu maka kita sebagai penganutnya harus menjauhi perbuatan tersebut.

38
 

Maksud dari pernyataan AA bahwa menurutnya soal mencela fisik tidak 

terlalu serius karna terkadang orang-orang yang melakukannya hanya bercanda, 

namun jika hal tersebut dilarang dalam agama maka sebagai penganutnya harus 

menjauhi perbuatan tersebut.  

Dalam agama  sudah jelas adanya larangan  body shaming, namun faktanya saat 

ini masih banyak orang-orang yang melakukan dan meremehkan perilaku body 

shaming. Informan mengungkapkan:  

Mungkin karena orang ini belum bisa memahami ajaran itu, mereka sekedar 
mempelajarinya saja namun tidak menerapkannya ke kehidupan sehari-harinya 
dan mungkin juga hablumminannas-nya tidak terlalu bagus makanya  dia masih 
melakukan hal tersebut kepada sesamanya.

39
 

Menurut informan orang-orang yang melakukan body shaming hanya sekedar 

mengetahui adanya larangan body shaming tanpa memahami dan menerapkan ke 

kehidupan sehari-harinya. Informan juga mengungkapakan bahwa orang yang 

melakukan body shaming tidak memperbaiki hablumminannas (hubungan kepada 

sesama manusia) sehingga mereka tetap melakukan tindakan itu kepada orang lain. 

Tindakan body shaming terkadang dilakukan sesorang dengan maksud basa 

basi atau bercanda, namun tindakan body shaming yang dilakukan baik dengan 

bercanda maupun serius seharusnya tidak dilakukan karena dalam Islam tindakan 

mencela sangat dilarang oleh Allah swt.  
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Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Hujurat/49:11. 

                           

                            

                       

Terjemahnya: 

11.Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok 
kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik 
dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan 
(mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang 
diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). 
Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil 
dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) 
yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka 
mereka itulah orang-orang yang zalim.

40
 

Larangan body shaming juga ditunjukkan dalam beberapa hadis, di antaranya 

adalah hadits riwayat Abu Daud dari Sayidah Aisyah, dia berkata: 

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قُ لْتُ للِفَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَسْبُكَ مِنْ 

دٍ تَ عْنِِ قَصِيرةًَ ، فَ قَالَ لَقَدْ قُ لْتِ كَلِمَةً لَوْ  رُ مُسَدَّ صَسِيَّةَ كَذَا وكََذَا ، قَالَ : غَي ْ
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حَكَيْتُ لَهُ إِنْسَاناً ، فَ قَالَ : مَا أُحِبل أَنِِّّ مُزجَِتْ بِاَءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ , قَالَتْ : وَ 

 حَكَيْتُ إِنْسَاناً وَأَنَّ لِ كَذَا وكََذَا

Artinya: 

Saya pernah berkata kepada Nabi Saw, „Shofiyah itu begini dan begitu.‟ Rawi 

selain Musaddad berkata, „Aisyah bermaksud mengatakan bahwa Shofiyah 

pendek.‟ Maka Nabi Saw kemudian berkata, „Sungguh kamu telah 

mengucapkan suatu kalimat, yang seandainya kalimat tersebut dicampur 

dengan air laut niscaya ia akan mengubah rasanya.‟ Saya juga pernah 

menirukan seseorang. Lalu beliau berkata, „Saya tidak suka mengejek 

seseorang, sekalipun saya akan memperoleh keuntungan ini dan itu. (HR. Abu 

Daud)
41

 

Dalam ayat dan hadis di atas jelas menunjukkan larangan mengolok-olok dan 

mencela satu sama lain. Namun, masih banyak orang yang melakukan tindakan body 

shaming. Seperti yang dialami RN yang menyatakan:  

Saya sebagai perempuan yang memiliki body pendek sering mendapat 

komentar yang tidak baik didengar, sedangkan dalam Islam itu sudah dilarang 

menghina satu sama lain dan itu jelas sudah dijelaskan dalam hadis tersebut.
42

 

Maksud dari pernyataan RN bahwa dia masih sering mendapatkan komentar 

body shaming padahal dalam Islam sudah jelas hadis tentang larangan mencela fisik 

(body shaming). Informan PN yang merupakan salah satu mahasiswi prodi Ilmu 

Hadis mengungkapkan:  

Bullying yang mengarah pada objek fisik seseorang tersebut tidaklah 

dibenarkan dalam agama apapun. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi 

moralitas tidak pernah membenarkan mencela dalam bentuk apapun. Dalam 
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Q.S Al-Hujurat ayat 11 menjadi salah satu ayat penguat akan larangan mencela, 

atau sekarang lebih sering  dikenal dengan istilah body shaming. Dalam hadis 

shahih Rasulullah saw bersabda, “Cukuplah seseorang berbuat keburukan jika 

dia merendahkan saudaranya sesama muslim (HR.Muslim)”.
43

 

Hal serupa juga diungkapkan informan NA yang merupakan mahasiswi prodi 

Sosiologi Agama: 

Kalau ayat tentang larangan mencela itu biasa ji  memang saya dengar terus kan 

biasa ka’ juga saya ini dikomentari begitu jadi saya tau rasanya bagaimana jadi 

kalau saya berusaha ka‟ juga jaga ucapanku selain memang karena biasaka‟ 

rasakan i dan dilarang ki’ juga dalam agama
44

 

Maksud dari pernyataan NA bahwa dia biasa mendengar larangan mencela 

dalam agama dan menjadi korban body shaming sehingga dia mengaku  berusaha 

untuk menjaga ucapannya karena selain dilarang dalam agama dia juga tau 

bagaimana rasanya ketika dicela. Informan WD yang merupakan mahasiswi Prodi 

Studi Agama-agama mengungkapkan:   

Sebagai umat muslim yang baik kita dilarang mencela kepada sesama, karena 
memang sikap mencela itu merupakan sikap yang buruk karena kita dapat 
melihat keburukan dari sikap tersebut melalui dampak yang disebabkan oleh 
sikap body shaming itu pada orang pada orang yang dicela atau orang yang 
menjadi bahan obrolan tersebut, karena dampak dari sikap body shaming itu 
jatuhnya ke menyakiti orang lain.

45
 

Maksud dari pernyataan informan bahwa sebagai umat muslim kita dilarang 

melakukan body shaming kepada sesama manusia karena merupakan sikap yang 

buruk, dilihat dari dampak yang  dapat ditimbulkan. Dalam Islam kita dianjurkan 

untuk menjaga ucapan sebagaimana Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim yang 
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mengatakan, Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam bersabda, “Siapa saja yang 

beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam”. 

Informan HW yang juga mahasiswi Prodi Studi Agama-Agama mengungkapkan: 

Menurutku perihal penciptaan bukankah Tuhan menciptakan manusia dengan 

sebaik-baiknya, bukankah bisa dikatakan itu berarti mencela sang pencipta 

juga.
46

 

Berdasarkan pernyataan HW di atas bahwa menurutnya Tuhan telah 

menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya sebagaimana disebutkan dalam Q.S At-

Tin/95:4, Allah swt berfirman “Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia 

dalam bentuk yang sebaik-baiknya” sehingga ketika seseorang mencela manusia 

sama halnya dia mencela penciptanya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka 

peneliti menyimpulkan: 

1. Bentuk-bentuk body shaming yang dialami informan dalam penelitian ini 

berbagai macam yaitu disebut gemuk, dipanggil dengan julukan kulkas dua 

pintu dan gajah (fat shaming)¸disebut kurus dan dipanggil dengan julukan 

tikus yang merupakan singkatan dari tinggi kurus (skinny shaming)¸terkait 

kondisi wajah yang berjerawat (face shaming). 

2. Dampak yang ditimbulkan dari perilaku body shaming diantaranya dampak 

negatif yaitu melakukan diet ketat, memunculkan rasa tidak nyaman pada 

korban, menghindari lingkungan sosial dan berpengaruh terhadap 

hubungan sosial, dan menurunkan kepercayaan diri. Dampak positif dari 

body shaming adalah menjadi motivasi pada korban serta lebih merawat 

tubuh.  

3. Persepsi Mahasiswi terhadap perilaku body shaming, sebagai seorang 

muslim hendaknya menghindari perbuatan mencela karena tindakan 

mencela dilarang dalam agama dan dapat menyebabkan dampak buruk 

terutama kepada korban dan perpecahan di antara sesama selain itu dengan 

mencela sesama sama halnya kita mencela ciptaan Allah swt. 
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B. Implikasi Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Fenomena Perilaku Body Shaming, 

maka penelitian ini: 

Diharapkan dapat memberi pandangan kepada masyarakat dampak yang 

ditimbulkan body shaming dan mengamalkan ayat dan hadis tentang larangan 

mencela sehingga lebih menghargai perbedaan dan menjaga ucapan yang dapat 

mengganggu kenyamanan orang lain dengan tidak melakukan body shaming. Kita 

juga perlu lebih bersyukur dan menerima kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Apa yang anda ketahui tentang body shaming? 

2. Bagaimana pandangan anda terhadap body shaming? 

3. Apakah menurut anda body shaming termasuk bullying? 

4. Menurut anda mengapa seseorang melakukan body shaming? 

5. Apakah anda puas dengan fisik anda? 

6. Apakah anda pernah menjadi korban body shaming? 

7. Apakah anda pernah melakukan tindakan body shaming terhadap orang lain? 

8. Mengapa anda melakukanbody shaming ? 

9. Bagaimana bentuk body shaming yang biasa anda terima? 

10. Bagaimana respon anda ketika mendapatkan perlakuan body shaming? 

11. Apakah setelah mengalami body shaming muncul keinginan untuk mengubah 

tubuh anda? 

12. Apa dampak yang anda rasakan setelah mendapatkan komentar body 

shaming? 

13. Bagaimana Pandangan agama terhadap Perilaku Body Shaming? 

14. Bagaimana pandangan anda sebagai seorang muslim dengan perilaku body 

shaming  dimana dalam Islam tindakan mencela sangat dilarang? 
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DAFTAR INFORMAN

No. 
Nama Usia 

1 
AA 20 

2 
AH 21 

3 
NA 22 

4 
RN 20 

5 
RW 19 

6 
AI 21 

7 
IM 21 

8 
HW 20 

9 
WD 19 

10 
PN 21 
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