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ABSTRAK 

Nama : Irmawati 

NIM : 30400120050 

Judul Skripsi : Analisis Hiperrealitas di Media Sosial terhadap Perilaku 

Konsumtif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

UIN Alauddin Makassar 

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang hiperrealitas di media 

sosial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

UIN Alauddin Makassar dengan rumusan masalah 1) Faktor-faktor apa saja yang 

menyebabkan terjadinya hiperrealitas di kalangan mahasiswa Fakultas Ushuluddin 

dan Filsafat 2) Bagaimana bentuk perilaku konsumtif mahasiswa Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

sosiologis. Penelitian ini menggunakan teori konsumtif Jean Baudrillard. Adapun 

sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik 

pengolahan data mencakup koleksi data, klasifikasi, editing, dan deskripsi data, 

sedangkan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa faktor penyebab 

terjadinya hiperrealitas yaitu keiginan untuk mengikuti trend, kemudian citra diri 

yakni cantik, kekinian, modis, dan aktif dalam berbagai kegiatan yang ditandai 

dengan melakukan editing berlebih pada gambar maupun video menggunakan fitur 

yang ada di Instagram dan Tiktok untuk mempercantik atau memperindah foto dan 

video yang dibuat sebelum diunggah di media sosial yang dapat menyebabkan 

hiperrealitas ketika gambar yang dipresentasikan tidak mencerminkan realitas asli, 

dan terakhir lingkungan pergaulan mahasiswa dapat menyebabkan terjadinya 

hiperrealitas. Adapun bentuk-bentuk perilaku konsumtif mahasiswa yaitu 

pembelian tanpa perencanaan, yakni membeli barang atau mode hanya karena trend 

terbaru dan juga terpengaruh oleh penawaran diskon yang menarik tanpa 

mempertimbangkan apakah barang-barang tersebut diperlukan, selanjutnya 

pembelian secara berlebihan, yang ditandai dengan membeli produk yang sejenis 

namun dari merek yang berbeda dan terkahir pembelian tidak rasional atau membeli 

sesuatu semata-mata untuk mencari kesenangan dan terpengaruh oleh penilaian 

yang tidak rasional, seperti pada produk perawatan kulit yang dapat memutihkan 

kulit dalam waktu satu minggu. namun, realitasnya tidak ada perubahan yang 

terjadi. 

Implikasi penelitian ini diharapkan yang sering mengakses media sosial 

untuk lebih memperhatikan diri. Harus bisa membedakan mana yang 

menguntungkan dan mana yang merugikan. Supaya tidak terbawa oleh godaan 

hiperrealitas ketika mengakses media sosial. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Fenomena yang tidak dapat dipungkiri lagi saat ini adalah semakin pesatnya 

perkembangan teknologi dan komunikasi di masyarakat, salah satunya ialah 

munculnya berbagai macam media atau alat komunikasi yang dapat memudahkan 

manusia dalam mewujudkan keinginannya seperti facebook, twitter, Instagram, 

Tiktok dan lainnya. Media ini berfungsi untuk mengungkapkan jati diri, berbagi 

pesan, melakukan percakapan, bahkan untuk menunjukkan reputasi seseorang. 

Penggunaan media sosial saat ini telah merambah hampir semua lapisan dan 

golongan masyarakat. 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII) penggunaan internet dari tahun ke tahun terus 

mengalami peningkatan, hingga tahun 2022-2023 terdapat sebanyak 425 juta jiwa 

yang menggunakan internet atau sekitar 78,19 % yang menggunakan internet.1 Hal 

ini membuktikan bahwa internet telah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat 

tidak hanya di Indonesia namun juga masyarakat global dan internet juga memiliki 

tingkat kecanduan yang begitu tinggi. Pengguna media sosial saat ini memberikan 

kebebasan kepada setiap orang untuk membuat postingan, mengedit, memanipulasi 

gambar dan video, mendesain grafis, dan masih banyak lagi. Semua kegiatan 

tersebut dapat dilakukan oleh semua orang tanpa bantuan orang lain dan pertukaran 

informasi menjadi sangat mudah. 

Penggunaan teknologi dan media sosial secara berlebihan dapat 

menimbulkan pengaruh negatif, salah satunya ialah ketidakmampuan melihat dan 

 
1Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Survei Internet APJII 2023, 

https://survei.apjii.or.id/ diakses tanggal 18 Oktober 2023 

https://survei.apjii.or.id/
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membedakan realita dengan simulasi yang terunggah dalam media. Menurut Jean 

Baudrillard kekaburan dan ketidakmampuan individu dalam melihat realitas aslinya 

disebut dengan hiperrealitas. Hiperrealitas terjadi karena adanya perekayasaan 

makna di dalam media. Dunia hiperrealitas menjadikan citra sebagai budaya 

sekaligus realitas itu sendiri.2 Citra yang diproduksi oleh media seringkali 

mengalami perekayasaan dan perubahan makna. Media memiliki kekuatan untuk 

menyajikan realitas sesuai dengan narasi atau agenda tertentu, yang dapat 

mempengaruhi persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap suatu peristiwa atau 

topik. Perkembangan teknologi media telah memungkinkan terjadinya pencitraan 

dalam media sosial untuk diproduksi dengan sedemikian cepat dan bahkan menuju 

arah teknologi simulasi. Simulasi, seperti yang dijelaskan oleh Baudrillard 

merupakan penciptaan model-model kenyataan yang tidak memiliki referensi atau 

asal-usul dari realitas itu sendiri.3 Dalam konteks media sosial, ini bisa berarti 

produksi dan penyebaran konten yang menciptakan realitas yang tidak selalu 

terhubung dengan realitas sebenarnya tetapi lebih didasarkan pada narasi, trend, 

atau keinginan untuk menciptakan kesan tertentu. 

Manusia cenderung mudah terpengaruh oleh hiperrealitas karena sifatnya 

yang selalu merasa tidak puas. Konsep simulakra dan hiperrealitas digunakan 

untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas dengan menciptakan 

representasi atau simulasi dari realitas yang dianggap lebih menarik atau 

memuaskan. Hal ini kemudian akan menimbulkan perilaku konsumtif. Perilaku 

konsumtif merupakan kecenderungan manusia untuk mengonsumsi tanpa batas 

atau secara berlebihan dan mengutamakan keinginan di atas kebutuhan untuk 

 
2Madan Sarup, Postrukturalisme dan Posmodernisme, terj. Medhy Aginta Hidayat 

(Yogyakarta: Jalasutra, 2008), h. 260 
3Jean Baudrillard dalam Yasraf Amir Pilliang, Posrealitas, Realitas Kebudayaan dalam 

Era Posmetafisika (Yogyakarta: Jalasutra, 2004), h. 141. 
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mencapai kepuasan maksimal.4 Individu saat ini lebih memperhatikan simbol-

simbol yang melekat pada sebuah produk. Nilai simbolis ini kemudian 

ditransformasikan menjadi sebuah barang dagangan, menjadikan produk tersebut 

sebagai tanda, karena hanya dengan cara itulah produk akhirnya bisa dikonsumsi. 

Objek-objek konsumsi kini telah menjelma menjadi simbol-simbol yang digunakan 

untuk mengklasifikasikan status sosial dan prestise seseorang.  

Hiperrealitas di media sosial memengaruhi mahasiswa untuk melakukan 

perilaku kosumtif karena postingan yang menarik dan gambar produk di media 

sosial mendorong mahasiswa untuk melakukan pembelian tanpa perencanaan. Hal 

ini dilakukan semata-mata hanya untuk mengikuti trending.5 Hal tersebut sesuai 

dengan penelitian dari Hidayat, dkk menunjukkan bahwa perilaku konsumtif era 

globalisasi tidak lagi terbatas pada aspek sosial ekonomi saja, contohnya adalah 

generasi Y khususnya mahasiswa yang cenderung memiliki perilaku konsumtif 

yang berasal dari orang-orang di sekitarnya dan juga melalui media sosial. Media 

dengan mudahnya menjadikan generasi Y sebagai sasaran empuk yang memberikan 

pengaruh besar terhadap perubahan peradaban masyarakat, yaitu konsumerisme.6 

Hiperrealitas di media sosial juga ditunjukkan oleh penelitian dari Annisa 

Fathia dalam penelitiannya yang berjudul Foodstagram sebagai Hiperrealitas pada 

kalangan foodies di Instagram menunjukkan bahwa para foodies melakukan 

kegiatan foodstagramming yang membentuk suatu realitas semu. Kegiatan yang 

membentuk realitas semu ini dapat dianggap sebagai simulakra. Pada akhirnya 

realitas semu dan status sosial berupa citraan pada foodies menimbulkan 

 
4Putri Maharani dan Grendi Hendrastomo, “Fenomena Beauty Vlogger Pada Perilaku 

Konsumtif di Kalangan Mahasiswi Yogyakarta”, Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi, vol. 11 no. 2, 

h. 4 
5Eni Lestarina, dkk, “Perilaku Konsumtif Dikalangan Remaja”, Jurnal Riset Tindakan 

Indonesia, vol. 2 no. 2 (Oktober 2017), h. 4 
6Hidayat T.B.W, dkk, “Peran Media Sosial Terhadap Perilaku Konsumtif Kaum Remaja di 

Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar”, Jurnal Ilmiah Sosiologi, vol. 1 no. 

1 (1 Februari 2018) 
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terbentuknya hiperrealitas berupa konsumsi “viral” oleh foodies serta peran foodies 

dalam memengaruhi followers mengenai pandangan akan makanan juga gaya hidup 

mendokumentasikan kehidupan sosial melalui makanan yang ditampilkan di 

instagram.7  

Tindakan tersebut dalam pandangan Islam sangat mubazir karena 

melakukan pembelian tidak berdasarkan kebutuhan. Mengeluarkan uang secara 

berlebihan dan boros tidak diperbolehkan dalam Islam dan sangat bertentangan 

dengan apa yang diajarkan dalam etika konsumsi Islam. Misalnya, orang membeli 

barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan, sehingga menjadikannya tidak 

berguna. Pembelian barang bukan sekedar untuk pemuas kebutuhan, tapi juga untuk 

menampilkan gaya dan menunjukkan kemewahan yang dimiliki. Menghabiskan 

dan memamerkan semua kekayaannya hanya untuk memuaskan keinginannya.8 Al-

Quran menyebutkan beberapa ayat yang melarang umat Islam untuk bergaya 

berlebihan atau membelanjakan uang untuk barang. Larangan untuk perilaku 

konsumtif juga terdapat dalam QS al-Furqan/ 25:67 

ذِيْنَ اِذَآ
َّ
انَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا وَال

َ
مْ يَقْتُرُوْا وَك

َ
مْ يُسْرِفُوْا وَل

َ
نْفَقُوْا ل

َ
   ٦٧ ا

Terjemahnya: 

“Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) 
kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya”.9 

Menurut M. Quraish Shihab ayat di atas memiliki makna bahwa orang-

orang yang memberikan infaq atau sedekah tidak boleh berlebihan dalam hal 

 
7Annisa Fathia, Foodstagram Sebagai Hiperrealitas Pada Kalangan Foodies di Instagram, 

Skripsi, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020) 
8Mulida Putri, “Hiperrealitas Perspektif Agama di Desa Sei Apung Jaya Kecamatan 

Tanjung Balai Kabupaten Asahan”, Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya, vol. 3 no. 3 (Juni 2023), 

h. 460 
9Kementrian Agama Republik Indonesia, Al- Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta 

Timur:Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur’an 2019), h. 366 
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pengeluaran, namun juga tidak boleh kikir atau pelit. Mereka harus menjaga 

keseimbangan antara kedua sikap tersebut. Sifat boros yang berlebihan dapat 

mengakibatkan kerugian dan kerusakan, baik secara pribadi maupun dalam 

masyarakat secara luas. Pemahaman tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian 

dalam mengelola kekayaan yang diberikan oleh Allah. Meskipun seseorang 

mungkin telah memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, tetapi tetap 

melakukan pemborosan atau menghambur-hamburkan kekayaannya nantinya akan 

berdampak negatif kepada diri sendiri dan masyarakat di sekitarnya. Kekayaan 

yang diberikan oleh Allah seharusnya dijaga dan dimanfaatkan dengan bijaksana 

untuk mencapai kesejahteraan pribadi dan sosial.10 Pemenuhan keinginan yang 

tidak terbatas adalah tindakan yang merusak diri sendiri, bukan berarti seorang 

muslim tidak dapat memperoleh kepuasan dengan mengonsumsi sejumlah barang 

tertentu, akan tetapi kepuasan seorang muslim harus dibatasi dan tidak bersifat 

konsumtif.  

Perilaku konsumtif tidak dianjurkan dalam ajaran Islam. Allah melarang 

umatnya untuk berbelanja secara berlebihan atau boros, sebagaimana yang 

dinyatakan dalam ayat tersebut. Islam mengajarkan umat-Nya untuk menjaga 

keseimbangan dalam pengeluaran dan menghindari berbelanja secara berlebihan. 

Islam memberikan kebebasan individual kepada manusia dalam hal konsumsi, 

tetapi dengan batasan tertentu. Setiap orang diberi kebebasan untuk membelanjakan 

harta mereka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan selama tidak melanggar 

aturan-aturan Islam yang telah ditetapkan. Batasan tersebut tidak memberi 

kebebasan kepada kaum muslimin dalam membelanjakan harta untuk barang-

barang yang tidak bermanfaat. Prinsip ini dijelaskan dalam QS al-Baqarah/ 2:168 

 

10 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2009), h.151 
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مْ 
ُ
ك
َ
يْطٰنِِۗ اِنَّهٗ ل ا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّ

َ
ل بًاۖ وَّ ِ

ا طَي 
ً
ل
ٰ
رْضِ حَل

َ
ا
ْ
ا فِى ال وْا مَِِّ

ُ
ل
ُ
يُّهَا النَّاسُ ك

َ
وٌّ  عَدُ يٰٓا

بِيْنٌ     ١٦٨مُّ

Terjemahnya: 

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik 
dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu 
merupakan musuh yang nyata”.11 

Ayat di atas menegaskan pentingnya menghindari perilaku hidup mewah 

yang semata-mata didorong oleh hawa nafsu dan keserakahan. Manusia diberi 

peringatan untuk tidak berlebih-lebihan dalam mengonsumsi barang-barang 

duniawi, karena hal tersebut merupakan tindakan yang dipengaruhi oleh hawa nafsu 

dan dapat menyebabkan kemudaratan bagi individu maupun masyarakat secara 

keseluruhan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah menginginkan umat-Nya 

untuk hidup secara sederhana dan bertanggung jawab dalam penggunaan harta 

benda, serta menjauhi perilaku yang mengikuti kemauan setan. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, kegiatan konsumtif sebagian mahasiswa 

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bukan dipengaruhi oleh kebutuhan hidup atas 

manfaat barang yang dibeli melainkan ada hasrat dalam diri mahasiswa untuk 

melakukan pembelian terhadap produk baru yang diketahui melalui media sosial 

dan tergoda oleh hiperrealitas produk di media sosial yang menarik perhatian. Baik 

itu produk fashion, makanan, minuman, dan lainnya. Media sosial menampilkan 

sebuah konten serta produk atau barang yang memiliki citra yang menarik dan 

disukai oleh mahasiswa yakni cantik, keren, kekinian, unik, dan lain-lain. 

Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di kota tentunya memiliki 

keunikan, selain melanjutkan pendidikan, mahasiswa sepertinya juga 

memperhatikan penampilannya saat berada di area kampus.  

 

11Kementrian Agama Republik Indonesia, Al- Qur’an dan Terjemahnya, h. 41 
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Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

penulis bermaksud mengangkat hal ini ke dalam bentuk penelitian yang berjudul 

“Analisis Hiperrealitas di Media Sosial terhadap Perilaku Konsumtif 

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar”.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian adalah suatu upaya dalam mengetahui suatu permasalahan 

yang ingin dilihat atau diteliti. Penelitian ini berfokus pada hiperrealitas yang 

terjadi di media sosial yang dapat berpengaruh terhadap perilaku konsumtif 

mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus digunakan untuk memudahkan pembaca dalam memahami 

pembahasan, maka peneliti memberikan deskripsi fokus sebagai berikut: 

a. Hiperrealitas adalah suatu keadaan di mana realitas diambil alih oleh 

berbagai rekayasa model seperti citraan dan simulasi. Hiperrealitas yang 

dimaksud peneliti di sini ialah bentuk rekayasa model dari suatu konten atau 

produk yang ditampilkan di media sosial dengan tujuan untuk menarik 

minat atau perhatian para pengguna media sosial. 

b. Media sosial adalah suatu bentuk komunikasi elektronik yang bisa 

digunakan untuk berbagi informasi, ide, pesan, dan konten lainnya. Media 

sosial yang dimaksud peneliti di sini ialah Instagram dan Tiktok yang 

biasanya sering diakses oleh para mahasiswa. 

c. Perilaku konsumtif adalah suatu tindakan untuk mengonsumsi suatu barang 

secara berlebihan berdasarkan aspek keinginan tanpa mempertimbangkan 

aspek kepentingannya. Perilaku konsumtif yang dimaksud peneliti di sini 

ialah hidup boros mahasiswa yang berlebihan dengan berbelanja atau 
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mengonsumsi sesuatu tanpa batas dari segi fashion, aksesoris, dan skincare 

yang didasarkan pada keinginan bukan karena kebutuhan. 

d. Mahasiswa adalah sebutan untuk orang yang sedang menempuh pendidikan 

di sebuah universitas atau perguruan tinggi. Mahasiswa yang dimaksud 

peneliti di sini ialah mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN 

Alauddin Makassar. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya hiperrealitas di 

kalangan mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat?  

2. Bagaimana bentuk-bentuk perilaku konsumtif mahasiswa Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka merupakan suatu penjelasan yang memaparkan beberapa 

hasil bacaan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik 

penelitian yang akan dilakukan. Tujuan utamanya adalah untuk mencari informasi 

yang dapat mendukung penelitian selanjutnya dengan merujuk pada temuan dan 

pemikiran para peneliti sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang akan 

menjadi bahan acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Haslida Niar, pada tahun 2018, dengan judul 

“Analisis Hiperrealitas terhadap Permintaan Barang di Pasar Virtual 

(Online Shop) Melalui Pendekatan Sosiologi Ekonomi (Studi pada 

Mahasiswa UIN Alauddin Makassar)”, UIN Alauddin Makassar.12 

 
12 Haslida Niar, “Analisis Hiperrealitas Terhadap Permintaan Barang di Pasar Virtual 

(Online Shop) Melalui Pendekatan Sosiologi Ekonomi (Studi Pada Mahasiswa UIN Alauddin 

Makassar)”, Skripsi (Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, 2018) 
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Penelitian ini menyoroti dampak hiperrealitas terhadap permintaan barang 

di pasar virtual yang secara langsung memengaruhi perilaku konsumtif 

mahasiswa. Meskipun hiperrealitas tidak menjadi fokus utama penelitian, 

namun temuan menunjukkan bahwa mahasiswa tetap terpengaruh oleh 

fenomena tersebut. Dampaknya antara lain adalah tingginya tingkat 

konsumerisme di kalangan mahasiswa, dorongan untuk mempertahankan 

eksistensi dan citra diri melalui konsumsi barang-barang tertentu, serta 

kesulitan dalam membedakan antara kebutuhan dan keinginan berbelanja. 

Persamaan dari penelitian tersebut dengan peneliti adalah sama-

sama menggunakan metode penelitian kualitatif yang membahas mengenai 

hiperrealitas. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan isi 

pembahasan di mana penelitian ini berfokus pada hiperrealitas terhadap 

permintaan barang di online shop sedangkan peneliti berfokus kepada 

hiperrealitas di media sosial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Laela Nur Insani, pada tahun 2017, dengan judul 

“Perilaku Konsumtif Mahasiswa di Kampus II Universitas Islam Negeri 

Alauddin Samata Gowa”, UIN Alauddin Makassar.13 Kesimpulan dari 

penelitiannya adalah banyak mahasiswa di sekitar kampus II UIN Alauddin 

Samata cenderung menunjukkan perilaku konsumtif dalam tiga aspek 

utama, yakni dalam hal makanan, belanja produk fashion, serta cara 

menghabiskan waktu luang seperti berkunjung ke shopping mall. Faktor-

faktor yang memengaruhi perilaku konsumtif ini antara lain adalah adopsi 

gaya hidup yang mengikuti trend terkini, pengaruh dari lingkungan 

 
13 Laela Nur Insani, “Perilaku Konsumtif Mahasiswa di Kampus II Universitas Islam 

Negeri Alauddin Samata Gowa”, Skripsi (Makassar: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN 

Alauddin Makassar, 2017) 
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pergaulan, ketersediaan berbagai pusat perbelanjaan, dan dorongan untuk 

meniru perilaku orang lain. 

Persamaan dari penelitian tersebut dengan peneliti adalah sama-

sama membahas mengenai perilaku konsumtif dan lokasi penelitian yang 

sama yakni di kampus UIN Alauddin Makassar. Perbedaannya terletak pada 

isi pembahasan yang berfokus kepada perilaku konsumtif mahasiswa di 

sekitar kampus sedangkan dalam penelitian ini berfokus perilaku konsumtif 

mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat melalui hiperrealitas di media 

sosial.  

3. Skripsi yang ditulis oleh Talita Iska Amalia Rachmadhani, pada tahun 2022, 

dengan judul “Hubungan antara Hiperrealitas dengan Perilaku Konsumtif 

Pada Generasi Milenial”, Universitas Islam Sultan Agung.14 Kesimpulan 

dari penelitiannya adalah hiperrealitas dengan perilaku kosumtif memiliki 

hubungan yang signifikan antara hiperrealitas dengan perilaku konsumtif 

pada generasi milenial. Semakin tinggi tingkat hiperrealitas maka semakin 

tinggi perilaku konsumtif dan semakin rendah tingkat hiperrealitas maka 

semakin rendah perilaku konsumtif.  

Persamaan dari penelitian tersebut dengan peneliti adalah sama-

sama membahas mengenai hiperrealitas dan perilaku konsumtif. 

Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, metode penelitian, dan isi 

pembahasan penelitian yang berfokuskan penelitiannya pada hubungan 

antara hiperrealitas dengan perilaku konsumtif pada generasi milenial dan 

menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan dalam penelitian ini 

 
14 Talita Iska Rachmadani, “Hubungan antara Hiperrealitas dengan Perilaku Konsumtif 

pada Generasi Milenial”, Skripsi (Semarang: Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang , 2022) 
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berfokus kepada hiperrealitas di media sosial terhadap perilaku konsumtif 

mahasiswa dan menggunaka metode penelitian kualitatif. 

4. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Fifi Rachmawati, Abdul Rahman, dkk 

15yang berjudul “Hiperrealitas Konsumsi Tanda dan Makna Pada Trending 

Fashion Jilbab Oleh Mahasiswa”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

berkembangnya fashion jilbab melalui media sosial menyebabkan 

mahasiswi memiliki perilaku konsumtif yang berlebihan. Melalui media 

sosial, mahasiswi meniru gaya para public figure yang dianggap sebagai 

panutan. Mereka meniru tampilan yang penuh dengan simbol dan makna, 

yang kemudian mendorong mereka untuk semakin tertarik untuk membeli 

produk fashion jilbab terbaru tanpa mempertimbangkan nilai fungsionalnya. 

Perguruan tinggi kini menjadi tempat di mana pengakuan atas eksistensi dan 

status seseorang tercermin dalam unggahan Instagram pribadi. Hal ini 

menyebabkan kekaburan antara penggunaan jilbab sesuai dengan ajaran 

agama dengan tampilan yang dipromosikan dalam media sosial. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

masing-masing berfokus pada hiperrealitas yang terjadi di media sosial 

yang menyebabkan mahasiswi untuk melakukan perilaku konsumtif dan 

sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus penelitian di mana 

penelitian ini berfokus terhadap hiperrealitas tanda dan makna trend 

fashion jilbab di kalangan mahasiswa sedangkan peneliti berfokus kepada 

hiperrealitas di media sosial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa serta 

lokasi letak objek penelitian ini di Universitas Sebelas Maret dengan 

 
15 Fifi Rachmawati, dkk, “Hiperrealitas Konsumsi Tanda dan Makna Pada ing Fashion 

Jilbab Oleh Mahasiswa”, Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya, vol. 5 no. 2 (Desember 2020)  
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penelitian yang akan dilakukan berlokasikan di Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. 

5. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Dian Harmaningsih, dkk yang berjudul 

“Hiperrealitas dalam Media Sosial (Simulasi Citra Keluarga Harmonis 

Selebriti di Instagram”.16 Penelitian ini menyimpulkan bahwa simulakra 

yang tercipta dalam foto-foto yang diposting di akun Instagram 

menciptakan ruang realitas semu yang dianggap oleh penikmat foto sebagai 

realitas. Hal ini menyebabkan para penggemar dan penikmat foto terjebak 

dalam realitas semu tersebut. Postingan foto keluarga selebritis di Instagram 

merupakan contoh nyata dari hiperrealitas di dunia maya karena gambaran 

yang ditampilkan melebihi kenyataan dalam kehidupan nyata. Foto-foto 

tersebut merupakan hasil simulasi yang menggambarkan citra yang tidak 

selalu mencerminkan kehidupan sesungguhnya. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

masing-masing berfokus pada hiperrealitas yang terjadi di media sosial dan 

sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti ini berfokus ke 

hiperrealitas yang terjadi di media sosial oleh keluarga selebritis Instagram 

sedangkan peneliti berfokus ke hiperrealitas di media sosial terhadap 

perilaku konsumtif mahasiswa. 

6. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Fadil Nurmansyah yang berjudul 

“Hiperrealitas pada Media Sosial Pengguna Instagram di Kalangan 

Mahasiswa”.17 Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengguna Instagram 

 
16 Dian Harmaningsih, dkk, “Hiperrealitas dalam Media Sosial (Simulasi Citra Keluarga 

Harmonis Selebriti di Instagram”, Prosiding KNP2K 2019. 
17 Fadil Nurmansyah, “Hiperrealitas pada Media Sosial Pengguna Instagram di Kalangan 

Mahasiswa”, Jurnal Dialektika Sosial dan Budaya, vol. 2 no. 2 (2021) 
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terikat secara hubungan emosional dengan realitas yang mereka dapatkan di 

dalam dunia Instagram.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

masing-masing berfokus pada hiperrealitas yang terjadi di media sosial dan 

sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti ini berfokus ke 

bentuk dan motivasi mahasiswa dalam melakukan hiperrealitas yang terjadi 

di media sosial Instagram sedangkan peneliti berfokus ke hiperrealitas di 

media sosial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya hiperrealitas di 

kalangan mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. 

b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku konsumtif mahasiswa Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi 

perkembangan keilmuan yang berhubungan dengan hiperrealitas di media 

sosial dan perilaku konsumtif mahasiswa.  

b. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai pijakan dan referensi 

pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan dijadikan 
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sebagai referensi perkembangan keilmuan yang berhubungan hiperrealitas 

dan perilaku konsumtif mahasiswa. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Hiperrealitas 

1. Defenisi Hiperrealitas 

Hiperrealitas adalah istilah yang digunakan oleh Jean Baudrillard untuk 

menggambarkan bagaimana realitas tidak dapat lagi dibedakan dari representasi 

seperti citraan, halusinasi, dan simulasi yang dianggap lebih nyata, sehingga 

memudarkan perbedaan antara keduanya. Contohnya, media tidak lagi hanya 

mencerminkan realitas, melainkan menjadi lebih nyata daripada realitas itu sendiri.1 

Hiperrealitas menciptakan kondisi di mana kepalsuan bercampur dengan keaslian, 

masa lalu bersatu dengan dengan masa kini, fakta bersimpang siur dengan rekayasa, 

tanda menyatu dengan realitas, dan dusta bersilangan dengan kebenaran. Kategori-

kategori seperti kebenaran, kepalsuan, keaslian, isu, dan realitas tampaknya tidak 

lagi relevan dalam dunia seperti itu. Keadaan hiperrealitas ini membuat masyarakat 

cenderung berlebihan dalam mengonsumsi hal-hal yang tidak jelas sifatnya. 

Banyak dari mereka mengonsumsi bukan karena kebutuhan ekonomi, tetapi karena 

dipengaruhi oleh model simulasi yang mengubah gaya hidup mereka. Mereka lebih 

tertarik pada gaya hidup dan nilai-nilai yang mereka anut.2 

Dunia hiperrealitas menjadikan citra sebagai budaya sekaligus realitas itu 

sendiri. Piliang mengungkapkan bahwa di dalam dunia hiperealitas yang dilukiskan 

oleh Baudrillard, citra mempunyai peranan yang sangat sentral dalam 

mendefinisikan apa yang disebut realitas, citra itu sendiri yang kini disebut realitas, 

yang mendefinisikan eksistensi.3 Baudrillard mendeskripsikan dunia ini sebagai 

 
1Johan Setiawan dan Ajat Sudrajat, “Pemikiran Postmodernisme dan Pandangannya 

terhadap Ilmu Pengetahuan”, Jurnal Filsafat, vol. 28 no.1 (2018), h. 35 
2Andi Egy Dirgantara, “Dinamika Perubahan Sosial dalam Syndrom Hyperrealitas”, Ad-

Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial dan Budaya, vol. 2 no. 1 (2021), h. 2. 
3Yasraf Amir Piliang, Posrealitas, (Yogyakarta & Bandung: Jalasutra, 2004), h. 85 
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hiperrealitas. Sebagai contoh untuk mempermudahnya yakni media tidak lagi 

menjadi cerminan realitas namun telah menjadi kenyataan, bahkan lebih nyata dari 

kenyataan itu sendiri. 

Pembentukan hiperrealitas melalui dua konsep utama yaitu simulasi dan 

simulakra. Simulasi merujuk pada awal reproduksi hiperrealitas, di mana seseorang 

menampilkan citra yang ingin ditampilkan kepada orang lain dan terinspirasi oleh 

gaya hidup orang terkenal atau idola mereka dengan harapan menjadi seperti 

mereka. Hal inilah yang mengubah realitas semu menjadi gaya hidup yang 

ditampilkan. 

Perkembangan teknologi media memungkinkan pencitraan untuk 

ditampilkan dengan cepat di media sosial dan mendorong perkembangan teknologi 

menuju arah simulasi yang lebih maju. Simulasi adalah pembuatan realitas media 

yang tidak lagi bergantung pada realitas dunia nyata sebagai referensi utamanya, 

tetapi menjadi realitas mandiri yang hanya merujuk pada dirinya sendiri yang 

disebut sebagai simulakrum.4 Simulakrum seolah-olah merupakan realitas yang 

sebenarnya padahal sebenarnya ia adalah realitas yang diciptakan melalui teknologi 

simulasi sedemikian rupa sehingga pada tingkat tertentu realitas media ini terlihat 

lebih nyata daripada realitas yang sesungguhnya. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hiperrealitas 

merupakan suatu keadaan di mana individu tidak mampu dalam membedakan 

realita sesungguhnya dengan realita semu yang ada dalam dunia maya karena 

diambil alih oleh berbagai rekayasa model seperti citraan, halusinasi, dan simulasi. 

 

 

 

 
4Jean Baudrillard dalam Yasraf Amir Pilliang, Posrealitas, Realitas Kebudayaan dalam 

Era Posmetafisika, h. 141. 
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2. Aspek-aspek Hiperrealitas 

Ada beberapa aspek hiperrealitas, diantaranya: 

a. Kekaburan dalam melihat realitas 

Pada aspek ini individu yang mengalami hiperrealitas memiliki indikasi 

cenderung tidak mampu dalam membedakan realitas yang sesungguhnya, 

hal ini ditandai dengan selalu mengikuti trend yang ada pada media sosial, 

selalu menjadikan tokoh, artis, selebriti, atau orang terkenal lainnya sebagai 

panutan dalam berpakaian. 

b. Ketidakmampuan dalam mengendalikan diri 

Pada aspek ini individu cenderung melakukan sesuatu berlebihan dan tidak 

mampu mengendalikan perilakunya hanya untuk mendapatkan citra yang 

diinginkannya, hal ini ditandai dengan membeli barang atau produk untuk 

menunjukkan kelas sosial, menggunakan barang palsu agar dianggap 

mampu, melakukan editing berlebih pada gambar maupun video untuk 

menciptakan citra sesuai keinginannya.5 

B. Media Sosial 

1. Defenisi Media Sosial 

 Kata “media” berasal dari bahasa Latin “medius” yang secara harfiah 

berarti “tengah”, perantara”, atau pengantar‟. Media dalam bahasa Arab memiliki 

makna yang serupa, yaitu sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim 

kepada penerima pesan, Body menjelaskan media sosial sebagai serangkaian 

perangkat lunak yang memfasilitasi individu atau komunitas untuk berkumpul, 

berbagi informasi, berkomunikasi, dan dalam beberapa kasus, berkolaborasi atau 

bermain bersama. Media sosial didasarkan pada teknologi internet yang mengubah 

 
5Talita Iska Amalia, “Hubungan antara Hiperrealitas dengan Perilaku Konsumtif pada 

Generasi Milenial”, Skripsi, (Semarang: Fak. Psikologi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 

2022) h. 20-21 



18 

 

 
 

pola penyeberan informasi dari sebelumnya yang bersifat siaran monolog (dari satu 

ke banyak audiens) menjadi dialog media sosial (dari banyak audiens ke banyak 

audiens).6 Media sosial bukan hanya alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi, 

tetapi juga sebagai sarana ekspresi diri dan pencitraan diri. Seiring dengan 

kemajuan teknologi banyak media yang bisa digunakan manusia untuk 

berkomunikasi termasuk media sosial yang memungkinkan berbagi pesan dengan 

banyak pengguna seperti berita, gambar, dan tautan video.7 

Media sosial memfasilitasi pengguna untuk berpartisipasi, berbagi, dan 

menciptakan berbagai konten termasuk blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia 

virtual. Hal tersebut memberikan akses yang lebih mudah bagi individu untuk 

terlibat dalam berbagai aktivitas online.8  

Blog, jejaring sosial dan wiki adalah bentuk media sosial yang paling umum 

digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial memungkinkan 

pengguna web untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam pembuatan konten serta 

memberikan komentar sesuai dengan identitas mereka atau sebagai bagian dari 

masyarakat umum. Hal inilah yang menciptakan lingkungan kolaboratif di mana 

pengguna dapat berbagi ide, informasi, dan pengalaman. 

Media sosial memiliki kemampuan untuk menciptakan realitas artifisial 

yang tampak nyata meskipun sebenarnya hanya hasil dari gambar yang diciptakan 

melalui teknologi elektronik. Hal ini memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam 

pengalaman yang dihasilkan secara digital, yang dapat memengaruhi persepsi dan 

interaksi mereka dengan dunia nyata. Hasil dari rekayasa realitas menciptakan 

 

6Akhyar Yusuf Lubis, Postmodernisme Teori dan Metode, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2016), h. 180 

7Istika Ahdiyanti dan Ida Waluyati, “Perilaku Keberagaman dan Fenomena Media Sosial 

Tik-Tok pada Generasi Z”, Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama, Jil. 6 no. 2 (2021), h.75-

76 

8R. Agus Baktiono dan I Putu Artaya, “Memilih Media Sosial Sebagai Sarana Bisnis Online 

Melalui Pendekatan Uji Categorical”, e-Jurnal Manajemen Kinerja 2, (2020), h.2 
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kondisi di mana realitas dan rekayasa yang dibuat menjadi tercampur dalam suatu 

media, sehingga sulit untuk membedakan mana yang benar-benar realitas dan mana 

yang bukan. Hal ini menyebabkan batas antara keduanya menjadi kabur, 

memperumit pengalaman pengguna dalam membedakan antara apa yang nyata dan 

apa yang tidak. Pendapat lain menyatakan bahwa media sosial adalah platform 

online yang memfasilitasi interaksi sosial dan mengubah komunikasi menjadi 

dialog interaktif. Jejaring sosial merupakan situs di mana setiap individu dapat 

membuat halaman web pribadi dan terhubung dengan teman untuk berbagi 

informasi dan berkomunikasi.9  

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa media sosial 

merupakan sebuah media komunikasi elektronik yang memudahkan para 

penggunanya untuk berbagi informasi, menjalin komunikasi, dan lain sebagainya, 

2. Jenis-Jenis Media Sosial 

Ada enam kategori besar media sosial, yaitu: 

a. Social Networking 

Social networking adalah sarana yang memungkinkan interaksi antara 

pengguna, termasuk efek yang timbul dari interaksi tersebut di dunia 

maya. Fitur utama dari situs jejaring sosial adalah pengguna dapat 

membentuk jaringan pertemanan baru, memperluas lingkaran sosial 

mereka, dan berinteraksi dengan individu atau kelompok dengan minat 

atau tujuan yang sama. Pembentukan jaringan pertemanan baru didasarkan 

pada ketertarikan yang sama, seperti hobi, minat, dan tujuan. Facebook 

dan Instagram adalah contoh jaringan sosial yang memfasilitasi interaksi 

antara pengguna berdasarkan minat dan kesamaan yang mereka miliki. 

 

 
9Muhammad Sulthan dan S. Bekti Istiyanto, “Model Literasi Media Sosial Bagi 

Mahasiswa”, Jurnal Aspikom, vol. 3 no. 6 (Januari 2019), h. 1081 
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b. Blog 

Blog adalah media sosial yang memungkinkan pengguna untuk 

mengunggah konten, seperti tulisan atau gambar, tentang kegiatan sehari-

hari mereka, memberikan komentar, dan berbagi dengan pengguna lain. 

Pengguna dapat berinteraksi dengan pembaca melalui komentar, serta 

berbagi tautan, web, informasi, dan konten lainnya. 

c. Microblogging 

Microblogging adalah jenis media sosial yang memungkinkan pengguna 

untuk menulis dan mengunggah kegiatan serta pendapat mereka dalam 

format yang singkat. Secara historis, kehadiran jenis media sosial ini 

terkait dengan munculnya Twitter, yang awalnya membatasi pengguna 

untuk menggunakan maksimal 140 karakter per postingannya. 

d. Media Sharing 

Media sosial ini memungkinkan pengguna untuk berbagi dan menyimpan 

berbagai jenis media secara online, termasuk dokumen, video, audio, dan 

gambar. Contoh dari media sosial ini antara lain Youtube, Flickr, 

Photobucket, atau Snapfish. 

e. Social Bookmarking 

Social Bookmarking atau penanda sosial yaitu media sosial yang bertujuan 

untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi 

atau berita secara online. Situs-situs social bookmarking yang popular 

termasuk Delicious.com, StumbleUpon.com, Digg.com, Reddit.com. dan 

Lintas.Me di Indonesia. 

f. Wiki  

Wiki atau media konten bersama adalah jenis situs di mana kontennya 

dibuat dan dikelola oleh kolaborasi dari para pengguna. Setiap pengguna 
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web memiliki kemampuan untuk mengubah atau menyunting konten yang 

telah dipublikasikan sebelumnya.10 

C. Perilaku Konsumtif 

1. Pengertian Perilaku Konsumtif  

Perilaku konsumtif adalah perilaku di mana seseorang membeli dan 

menggunakan barang-barang tanpa pertimbangan yang rasional, seringkali 

didorong oleh kecenderungan untuk mengonsumsi sesuatu berdasarkan aspek 

keinginan bukan karena aspek kebutuhan. Baudrillard dalam “masyarakat 

konsumsi” menjelaskan bahwa semakin banyak seseorang mengonsumsi, semakin 

baik citra sosialnya. Hal ini karena dalam budaya konsumsi, keberhasilan dan status 

seringkali diukur dari kemampuan seseorang untuk membeli dan menampilkan 

barang-barang atau gaya hidup tertentu. Orang yang tidak mengikuti trend 

konsumsi ini sering dianggap “udik” atau ketinggalan zaman, sehingga tekanan 

sosial untuk mengonsumsi menjadi sangat kuat. Mengonsumsi apa saja yang 

sesungguhnya belum tentu dibutuhkan yang penting mengonsumsi, yang penting 

berbelanja.11 

Engel menekankan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku 

individualistis yang melibatkan upaya individu dalam memperoleh dan 

menggunakan barang dan jasa ekonomi. Hal ini mencakup proses pengambilan 

keputusan yang mendahului dan menentukan perilaku konsumtif tersebut. Perilaku 

konsumtif tidak terbatas pada golongan ekonomi tertentu dan dapat terjadi pada 

siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau status ekonomi, baik itu laki-

laki, perempuan, tua, muda, kaya ataupun miskin.12 Hal ini menunjukkan bahwa 

 
10Dinda Sekar Puspitarini dan Reni Nuraeni, “Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media 

Promosi (Studi Deskriptif pada Happy Go Lucky House)”, Jurnal Common, vol. 3 no. 1, h. 73-74 
11Muhammad Ridha, Sejarah (pem)Bungkam(an) “Dari Kolonialisme sampai 

Neoliberalisme” (Cet.I; Makassar: Cara Baca, 2010), h. 104 

 12Engel, J. F, dkk, Perilaku Konsumen. Edisi enam .Alih bahasa oleh Penerjemah 

FX.Budiyanto (Jakarta: Bina aksara 1994), h .124-126. 
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perilaku konsumtif merupakan fenomena yang merata di seluruh lapisan 

masyarakat. 

Perilaku konsumtif terbentuk dikarenakan konsumtif itu sendiri sudah 

menjadi bagian dari proses gaya hidup. Media, baik elektronik maupun massa 

memainkan peran penting dalam membentuk perilaku konsumtif dengan menjadi 

medium yang menarik minat konsumen untuk membeli barang.13 Melalui iklan, 

promosi, dan pengaruh lainnya, media memberikan informasi dan dorongan yang 

kuat kepada individu untuk mengonsumsi barang-barang atau gaya hidup tertentu.  

Konsumtif menggambarkan keinginan untuk mengonsumsi barang atau jasa 

yang sebenarnya tidak begitu diperlukan dalam jumlah yang besar untuk mencapai 

kepuasan yang optimal. Konsumsi seringkali digunakan untuk menunjukkan sikap 

pembeli yang menggunakan lebih banyak nilai uang daripada nilai produksi untuk 

barang dan jasa yang bukan merupakan kebutuhan pokok.14 Ini mencerminkan 

perilaku di mana individu cenderung membeli barang atau layanan untuk 

memenuhi keinginan atau status sosial, bukan kebutuhan yang esensial bagi 

kehidupan mereka. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumtif 

adalah perilaku seseorang dalam hal membeli atau menggunakan barang hanya 

semata-mata karena faktor keinginan saja bukan karena kebutuhan. 

1. Faktor Pendorong Perilaku Konsumtif 

Seseorang berperilaku konsumtif tentu didasari dengan dorongan-dororang 

yang membuat mereka menjadi konsumtif. Menurut Niko Ramadhani yang 

mendorong seseorang berperilaku konsumtif adalah sebagai berikut: 

 

 
13Eni Lestarina, dkk, “Perilaku Konsumtif di Kalangan Remaja”, Jurnal Riset Tindakan 

Indonesia, vol. 2 no. 2 (2017), h. 4 
14Sumartono, Terperangkap dalam Iklan, (Bandung: Alfabeta 2002),  h. 32-33. 
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a. Rasa gengsi yang tinggi 

Dorongan untuk terlihat mampu dan mempertahankan status sosial sering 

menjadi pendorong bagi perilaku konsumtif. Rasa gengsi dan keinginan 

untuk tidak ketinggalan dalam persaingan ekonomi bisa mendorong 

seseorang untuk membeli barang mewah yang mungkin tidak mereka 

butuhkan, hanya untuk memenuhi ekspektasi atau standar yang ditetapkan 

oleh lingkungan sekitar. Terkadang, dalam usaha untuk mempertahankan 

atau meningkatkan status sosial, individu bahkan mungkin membeli barang 

yang lebih mewah dari yang dimiliki oleh orang lain. 

b. Selalu ikut trend 

Mengikuti trend bisa menjadi hal yang positif bagi beberapa orang karena 

mereka dapat tetap mengikuti perkembangan dan inovasi terbaru dalam 

berbagai bidang seperti teknologi, mode, atau budaya popular. Namun, jika 

terlalu berlebihan, mengikuti trend juga dapat menjadi negatif karena 

mendorong individu berperilaku konsumtif yang tidak rasional. Beberapa 

orang cenderung membeli barang-barang baru sesuai dengan trend. 

Contohnya, anak remaja yang mengikuti trend K-pop mungkin akan 

membeli barang-barang yang terkait dengan idolanya, meskipun mereka 

sudah memiliki barang sejenis. Hanya karena ingin tetap ikut serta dalam 

trend yang sedang popular. Ini dapat menyebabkan pemborosan sumber 

daya dan mengganggu keseimbangan antara mengikuti trend dan membuat 

keputusan konsumsi yang bijaksana. 

c. Hidup bermewahan 

Hidup mewah memang seringkali diinginkan oleh banyak orang karena 

dianggap sebagai simbol keberhasilan, status sosial, dan kepuasan pribadi. 
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Dorongan untuk memiliki barang-barang mewah dan fasilitas lainnya dapat 

menjadi salah satu faktor yang mendorong perilaku konsumtif. 

d. Suka dikagumi orang lain 

Pakaian dari merek ternama memang sering dianggap sebagai simbol status 

dan gaya yang bisa membuat seseorang terlihat menarikdan dihargai oleh 

orang lain. Pujian dan perhatian dari orang lain atas penampilan seseorang 

bisa meningkatkan rasa percaya diri dan kebahagiaan mereka. Inilah yang 

mendorong beberapa orang untuk menjadi konsumtif dan terus-menerus 

memperbarui pakaian mereka dengan dengan merek-merek terkenal demi 

mendapatkan pujian dan perhatian yang lebih banyak lagi.15 

2. Indikator Perilaku Konsumtif 

Indikator dapat dijadikan alat untuk mengukur apakah individu berperilaku 

konsumtif atau tidak. Menurut Sumartono indikator perilaku konsumtif yaitu: 

a. Membeli barang karena tertarik dengan hadiah yang ditawarkan  

b. Membeli barang karena tertarik dengan kemasannya  

c. Membeli barang untuk menjaga penampilan pribadi dan citra diri  

d. Membeli barang dengan pertimbangan harga, bukan atas dasar manfaat 

atau kegunaannya  

e. Membeli barang untuk menjaga simbol status  

f. Menggunakan produk karena ingin sesuai dengan model yang 

mengiklankannya  

g. Adanya persepsi yang mengatakan bahwa membeli produk dengan 

harga tinggi dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang  

 
15Lutfiah, dkk, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumtif Mahasiswa 

Pendidikan Ekonomi PPAPK FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak”, h. 3 
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h. Ingin mencoba lebih dari dua produk sejenis namun dari merek yang 

berbeda16 

3. Aspek Perilaku Konsumtif 

Aspek-aspek perilaku konsumtif yaitu: 

a. Pembelian Impulsif (Impulsive buying)  

Aspek ini menampakan seseorang remaja bersifat buying sekedar karena 

dilandasi oleh hasrat yang seketika atau keinginan sementara, yang 

dilakukan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan, tidak memikirkan apa 

yang akan terjadi setelah itu serta biasanya bersifat emosional. 

b. Pemborosan (Wasteful buying)  

Perilaku konsumtif sebagai salah satu tindakan yang tidak efisien adalah 

menghabiskan banyak uang tunai tanpa mengakui ada kebutuhan yang 

nyata. Tingkah laku yang tidak wajar juga pada umumnya akan berdampak 

buruk, tidak efisien yang berdampak buruk bagi kehidupan remaja. 

c. Mencari kesenangan (Non normal buying)  

Perilaku ini dilakukan dengan tekad untuk mencari kebahagiaan. Salah satu 

cara untuk mencarinya adalah pelipur lara yang sebenarnya untuk situasi ini 

dibangkitkan oleh gagasan anak muda yang akan merasa ceria dan 

menyenangkan ketika mereka memakai hal-hal yang bisa membuat mereka 

bergaya.17 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan perilaku konsumtif 

terdiri dari tiga aspek, yaitu aspek pembelian impulsif, pemborosan, dan aspek 

mencari kesenangan. 

 

 
16Riyan Adiputra dan Clara Moningka, “Gambaran Perilaku Konsumtif terhadap Sepatu 

pada Perempuan Dewasa Awal”, Psibernetika, vol. 5 no. 2 (Oktober 2012), h. 78-79 

 17Heni, “Hubungan Antara Kontrol Diri Dan Syukur Dengan Perilaku Konsumtif 

Padaremaja SMA IT Abu Bakar Yogyakarta”. Emphaty: Jurnal Fakultas Psikologi 2013.  h 3. 
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D. Mahasiswa 

1. Pengertian Mahasiswa 

Pengertian mahasiswa dalam peraturan pemerintah RI No.30 tahun 1990 

adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang belajar di perguruan tinggi tertentu. 

Selanjutnya menurut Sarwono mahasiswa adalah setiap orang yang secara resmi 

terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batasan usia sekitar 

18-30 tahun. Mahasiswa adalah kelompok dalam masyarakat yang memperoleh 

statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi. Mahasiswa juga sering dianggap 

sebagai calon intelektual atau cendekiawan muda dalam masyarakat, seringkali 

disertai dengan berbagai predikat dan harapan.18 

Selanjutnya Hartaji mengemukakan bahwa Mahasiswa merupakan 

seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun pelajar dan terdaftar 

sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang meliputi 

akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.19 Berdasarkan 

penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa adalah seseorang yang 

terdaftar dan belajar di perguruan tinggi. 

2. Tipe-Tipe Mahasiswa 

Secara umum tipe dan karakter mahasiswa dapat dibagi sebagai berikut: 

a. Mahasiswa Akademik 

Mahasiswa yang hanya fokus pada kegiatan akademik dan kurang 

berpartisipasi dalam kegiatan kemahasiswaan serta kurang peduli terhadap 

kondisi masyarakat. Mereka cenderung tidak aktif dalam organisasi 

kemahasiswaan atau kegiatan sosial di luar lingkungan akademik. 

 

 
18Mohammad Alfian, “Regulasi Emosi Pada Mahasiswa Suku Jawa, Suku Banjar, dan Suku 

Bima”, Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, vol. 2 no. 2 (Januari 2014), h. 268 
19Riswanto Tumuwe, “Pengguna Ojek Online di Kalangan Mahasiswa Universitas Sam 

Ratulangi Manado”, Holistik, no. 21A (Januari-Juni 2018), h. 5 



27 

 

 
 

b. Mahasiswa Organisatoris 

Mahasiswa yang lebih memfokuskan diri pada kelembagaan atau 

organisasi, baik itu organisasi internal di kampus maupun organisasi 

eksternal, cenderung lebih peka terhadap kondisi sosial dan tidak 

mengkonsentrasikan diri pada kegiatan akademik. Mereka sering aktif 

dalam berbagai kegiatan sosial, advokasi, atau kegiatan organisasi lainnya 

yang bertujuan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat atau 

lingkungan sekitar. 

c. Mahasiswa Hedonis 

Mahasiswa yang selalu mengikuti trend dan penampilan gaya atau mode, 

namun cenderung apatis terhadap kegiatan akademik dan kemahasiswaan. 

d. Mahasiswa Aktivis 

Mahasiswa yang memprioritaskan kegiatan akademik dan berusaha 

mentransformasikan pengetahuan ilmiah yang mereka peroleh ke 

masyarakat melalui lembaga atau organisasi dan berusaha 

memperjuangkannya. Mereka menganggap penting untuk mengaplikasikan 

ilmu yang mereka pelajari untuk memberikan kontribusi positif pada 

masyarakat dan memperjuangkan perubahan yang mereka yakini sebagai 

kebenaran ilmiah.20 

E. Teori Konsumsi Jean Baudrillard 

Teori konsumsi Jean Baudrillard menjelaskan tentang perilaku konsumtif di 

mana seseorang terus menerus ingin membeli barang. Jika perilaku ini tidak 

terkontrol dapat menyebabkan kebiasaan yang boros dan mendorong masyarakat 

untuk berbelanja secara berlebihan. Adanya media yang memfasilitasi dalam 

berbelanja telah mendorong masyarakat untuk merasa selalu membutuhkan barang-

 
20 Harun Gafur, Mahasiswa dan Dinamika Dunia Kampus, (Bandung: CV. Rasi Terbit, 

2015), h. 20 
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barang yang sebenarnya tidak begitu diperlukan. Fenomena ini merupakan dampak 

dari media yang terus mendorong masyarakat untuk berbelanja secara terus 

menerus. Hal ini dapat menyebabkan munculnya perilaku konsumtif di kalangan 

masyarakat. Perilaku ini lama-lama dapat membentuk suatu budaya di masyarakat, 

yang ditandai dengan adanya gaya hidup tertentu dan munculnya budaya konsumsi 

yang kuat. 

Masyarakat konsumsi adalah masyarakat yang cenderung membeli barang 

atau melakukan aktivitas konsumsi berdasarkan pertimbangan estetika atau 

keindahan, bukan hanya berdasarkan kegunaannya. Hal ini memunculkan perasaan 

kurang dan keinginan yang tak pernah puas, yang mendorong mereka untuk selalu 

menginginkan lebih. Mereka seringkali membeli barang untuk memuaskan hasrat 

atau keinginan pribadi bukan karena kebutuhan yang esensial. Fokus Baudrillard 

adalah pada bagaimana pemenuhan kebutuhan hidup menjadi cara bagi individu 

untuk mengekspresikan diri dan membentuk identitas mereka dalam masyarakat 

konsumsi. Saat ini, masyarakat cenderung menjadi masyarakat konsumsi. Ini 

tercermin dalam cara masyarakat membeli barang-barang yang sedang viral atau 

popular saat ini.21 

Menurut pemikiran Baudrillard, dalam konsumerisme individu tidak lagi 

hanya mengonsumsi barang-barang fisik, tetapi juga mengonsumsi tanda atau 

simbol yang terkandung dalam barang tersebut. Konsumen tidak lagi membeli 

produk hanya untuk kegunaannya atau fungsi fisiknya, melainkan untuk makna atau 

citra yang terkandung dalam produk tersebut. Baudrillard berpendapat bahwa 

konsumen sebenarnya menjadi korban dari sistem tanda, di mana mereka tidak 

hanya mencari kepuasan fisik atau emosional dari produk, tetapi juga menggunakan 

 
21Naufal Rizki Fadhillah dan Suryo Ediyono, “Perilaku Konsumtif oleh Masyarakat 

Konsumsi dalam Perspektif Teori Jean Baudrillard [Studi Kasus: Tiktok Shop]”, Marketgram 

Journal vol. 1 no. 1 2023, h.40 
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produk sebagai cara untuk membedakan diri mereka sendiri dari orang lain dan 

mencapai status sosial yang lebih tinggi. Ini terjadi karena objek-objek tersebut 

telah dimanipulasi oleh sistem tanda untuk menghasilkan makna atau citra 

tertentu.22 

Media sosial yang merupakan simulakra seringkali menampilkan citra, 

gambar, maupun simbol yang sangat ideal dan terlihat realistis, namun pada 

hakikatnya segala sesuatu yang terunggah di media sosial merupakan realitas semu 

dan bukan realitas sesungguhnya. Akibat realitas semu yang tampak realistis inilah 

individu yang merupakan pengguna media sosial banyak yang terbuai dan tidak 

dapat membedakan antara simulasi dengan kenyataan. Baudrillard berpendapat 

bahwa massa secara tidak langsung dimanipulasi oleh media, melainkan media 

yang dipaksa untuk memenuhi kebutuhan massa akan objek dan hiburan. Bagi 

Baudrillard, masyarakat modern terlihat semakin primitive dan godaan konsumsi 

menjadi alternative yang lebih disukai karena sesuai dengan pandangnnya tentang 

post-modernisme.23 

Kekaburan dalam membedakan antara realitas asli dan simulasi, serta 

ketidakmampuan individu untuk mengontrol pikiran dan tindakan mereka menjadi 

faktor penting yang mendorong individu untuk mengikuti trend yang terunggah di 

media sosial. Hal ini dapat berdampak pada perilaku konsumtif, di mana individu 

cenderung membeli barang-barang yang dipromosikan dalam trend tersebut tanpa 

mempertimbangkan kebutuhan atau kelayakan finansial secara rasional. 

Alasan peneliti menggunakan teori konsumsi Jean Baudrilard karena teori 

ini dianggap relevan dengan fenomena yang terjadi dikalangan mahasiswa yakni 

 
22Theguh Saumantri, “Konsumerisme Masyarakat Kontemporer dalam Pemikiran Jean 

Baudrillard”, Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya, vol. 28 no.2 Juli 2022, h. 60 

23 George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern (Cet. VIII; Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 640-645. 



30 

 

 
 

untuk menganalisis perilaku konsumtif mahasiswa ditengah maraknya konten di 

media sosial. Mahasiswa ketika akan mengikuti suatu trend atau ada sesuatu yang 

viral maka mereka akan membeli barang tersebut tanpa berpikir panjang. 

Mahasiswa mengonsumsi barang yang pada dasarnya bukan berdasarkan nilai 

gunanya, tetapi karena nilai tanda dan nilai simbol. Semua hal tersebut berlangsung 

berulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan seolah-olah menjadi suatu 

kebutuhan bagi mahasiswa, padahal nyatanya tidak. Makna-makna (simulasi) yang 

diberikan pada tubuh mereka ini merupakan tanda, citra dan kode-kode yang 

sengaja diciptakan untuk menjaga eksistensinya. Ditambah dengan hadirnya media 

sosial yang mendukung dan dapat mempengaruhi seseorang melalui iklan dan para 

influencer. Apalagi para influencer ini merupakan tokoh idola mereka. Selain itu, 

individu yang mengalami hiperrealitas akan melakukan hal yang irasional demi 

mengikuti trend yang beredar di media sosial, misalnya rela menempuh perjalanan 

jauh, mengantri panjang, dan membayar diluar harga normal hanya untuk mencoba 

makanan viral. Seakan akan mengikuti trend di media sosial telah menjadi 

kebutuhan bagi penggunanya. Hal inilah yang mendorong individu untuk 

melakukan aktivitas yang cenderung boros dan tidak bermanfaat.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian lapangan (field research) 

yaitu dengan menggunakan metode kualitatif yang berupa deskripsi atau narasi. 

Deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan cara menggambarkan dan 

menarasikan fenomena, peristiwa, dan objek di lapangan dengan fakta yang 

sebenarnya.1 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian karena bertujuan 

untuk mengungkapkan fakta sebenarnya terkait dengan masalah yang terjadi di 

lapangan tanpa proses memanipulasi data. Pada jenis penelitian ini dapat 

menghasilkan temuan-temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dari 

berbagai macam sarana. Sarana pengumpulan data bisa meliputi pengamatan, 

wawancara, analisis dokumen, rekaman video, dan data lainnya yang relevan, 

termasuk data sensus yang sudah ada.2 Metode kualitatif memungkinkan peneliti 

untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena yang kompleks, tidak hanya 

sekedar mengungkap apa yang sudah diketahui, tetapi juga mengeksplorasi hal-hal 

yang belum terungkap sebelumnya. Peneliti juga dapat menggali pemahaman yang 

mendalam tentang berbagai aspek dari fenomena yang diteliti, yang mungkin sulit 

dipahami dengan menggunakan metode kuantitatif. 

Jenis penelitian ini dipilih oleh peneliti agar dapat mengamati dan 

berinteraksi secara langsung dengan mahasiswa yang mengikuti perkembangan 

trend baik yang dilihat dari media sosial maupun di lingkungan sekitarnya dan 

 
1S. Eko. Putra Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2012), h.18 
2Anselm Strauss & Juliet Corbin, Dasar Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

Offset, 2003), h. 5-6  
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peneliti dapat menggambarkan permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga 

data yang ditemukan tidak bersifat spekulasi. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat yang menjadi wadah dalam 

melaksanakan proses penelitian. Berdasarkan judul penelitian yang akan diteliti 

oleh peneliti, maka penelitian ini berlokasikan di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

UIN Alauddin Makassar karena berdasarkan pengamatan peneliti banyak 

mahasiswa yang mengonsumsi sesuatu secara berlebihan tanpa mempertimbangkan 

aspek kepentingannya hanya untuk mengikuti trend atau orang lain. Selanjutnya, 

peneliti ingin menganalisis hiperrealitas di media sosial terhadap perilaku 

konsumtif mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

sosiologi. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman dan penafsiran 

fenomena kehidupan masyarakat. Pendekatan ini berusaha untuk menggali makna 

dari perilaku, norma, nilai, dan struktur yang ada dengan memperhatikan aspek 

individu maupun kelompok dalam masyarakat.3 Tujuan peneliti menggunakan 

pendekatan sosiologi ialah untuk melihat, mengetahui dan memahami 

permasalahan yang terjadi dalam kehidupan mahasiswa terutama terkait 

hiperrealitas di media sosial dan perilaku konsumtif mahasiswa Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar.  

 

 

 

 

 
3ST. Kholifah & I Wayan Suyadnya, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Depok: PT 

Rajagragindo Persada, 2018), h. 326 
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C. Sumber Data 

Penelitian ini memanfaatkan beberapa sumber data yaitu sebagai berikut: 

1. Data primer 

Penelitian dengan sumber data primer merupakan data yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli atau responden yang berupa wawancara, hasil 

observasi dari suatu objek, kejadian, dan hasil pengujian (benda).4  

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber pertama dalam penelitian lapangan. melalui wawancara, yaitu proses dialog 

langsung antara peneliti dan responden yang memungkinkan untuk mendapatkan 

informasi secara detail tentang topik penelitian. Data primer dari penelitian ini 

terdiri dari observasi dan wawancara. Peneliti akan melakukan observasi 

kelapangan dan melakukan wawancara kepada informan penelitian yaitu 

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Hal tersebut 

dilakukan agar dapat mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya 

hiperrealitas di kalangan mahasiswa dan bentuk perilaku konsumtif  mahasiswa. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder atau yang juga dikenal sebagai data pendukung adalah data 

yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber pertama, melainkan melalui 

perantara seperti buku, literatur, dan jurnal. Data sekunder ini sering digunakan 

untuk mendukung temuan dari data primer atau untuk memberikan konteks 

tambahan dalam penelitian. Pengumpulan data sekunder biasanya dilakukan 

dengan mengunjungi perpustakaan, pusat kajian atau pusat arsip, serta membaca 

sebanyak mungkin buku, artikel, dan sumber informasi lainnya yang relevan 

dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.5 Data sekunder yang akan 

digunakan dalam penelitian ini meliputi jurnal, dokumen resmi, karya ilmiah, 

 
4Anselm Strauss & Juliet Corbin, Dasar Penelitian Kualitatif,  h. 55  
5Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar Penelitian Kualitatif, h. 56  



34 

 

 
 

artikel, buku, dan sumber informasi lainnya yang relevan dengan topik yang akan 

diteliti. 

D. Teknik Penentuan Informan 

Teknik penentuan informan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

purposive sampling, seperti yang dijelaskan Sugiyono dalam buku “Memahami 

Penelitian Kualitatif” Purposive Sampling merupakan teknik pengambilan sampel 

yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu.6 Pertimbangan yang dimaksud 

misalnya, orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan oleh 

peneliti. Pada penelitian ini peneliti memilih informan sesuai dengan kebutuhan dan 

memilih informan yang dapat memberikan informasi secara akurat dan jelas. 

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang memiliki akun 

media sosial Instagram dan Tiktok antara lain mahasiswa yang berasal dari program 

studi Sosiologi Agama, Studi Agama-Agama, Ilmu Qur’an dan Tafsir, Ilmu Hadis, 

Aqidah Filsafat Islam, Hubungan Internasional, dan Ilmu Politik yang berjumlah 

dua orang mahasiswa setiap program studi dan merupakan mahasiswa konsumtif 

dan aktivis. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang digunakan 

dalam mengumpulkan data. Adapun beberapa metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan mengamati dengan turun secara langsung 

untuk melihat, memantau di lokasi penelitian. Observasi sebagai suatu penelitian 

 
6Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 300 
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yang dilakukan secara sistematis dan disengaja menggunakan panca indra terutama 

mata saat kejadian berlangsung.7 

Pada penelitian ini observasi digunakan dengan maksud untuk memperoleh 

data secara efektif terkait faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya 

hiperrealitas di kalangan mahasiswa dan bentuk-bentuk perilaku konsumtif 

mahasiswa 

2. Wawancara 

Wawancara (interview), merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

memperoleh data dengan cara tanya jawab terhadap informan dalam bentuk 

percakapan. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan pertanyaan yang akan 

diajukan kepada informan sehingga pertanyaan telah tersusun dengan rapi.8 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dalam bentuk gambar 

ataupun karya-karya yang sesuai dengan objek penelitian. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.9 Peneliti akan 

mengambil gambar sebagai bukti dokumentasi dalam kegiatan penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk 

memperoleh, melihat fenomena, mengumpulkan data, dan fakta sosial yang terjadi 

dilapangan.10 Adapun berbagai macam instrumen yang mendukung penelitian ini 

sebagai berikut: 

 
7Jogjahost, Apa itu observasi Kenali juga jenis, tujuan dan 

contohnya!https://www.jogjahost.co.id/blog/observasi-adalah/ (diakses pada tanggal 30 September 

2023) 
8Husain Usman dan Pornomo Setiady, Metodologi Penelitian Sosial, (Cet.IV:  Jakarta: PT. 

Bumi Aksara,2011), h.73. 
9Hardiani, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 

2020), h. 150. 

10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 306. 

https://www.jogjahost.co.id/blog/observasi-adalah/
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1. Peneliti  

2. Handphone digunakan untuk mengambil gambar dan merekam suara 

informan di lapangan 

3. Alat tulis digunakan untuk mencatat dan menulis informasi tambahan yang 

ditemukan di lapangan 

4. Panduan wawancara yaitu seperangkat pertanyaan yang telah disiapkan oleh 

peneliti yang akan digunakan pada proses wawancara di lapangan 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Rangkaian pengolahan data merupakan suatu rangkaian yang akan 

mengahasilkan pengetahuan dari data mentah sehingga memberikan infomasi yang 

lebih rinci.  

1. Tahap pengolahan data penelitian 

a. Koleksi data yaitu semua data yang diperoleh dari dilapangan 

melalui wawancara dan pengamatan. 

b. Klasifikasi data yaitu menyusun data secara sistematis agar mudah 

untuk dipahami. 

c. Editing data yaitu melakukan pengecekan data yang telah 

dikumpulkan. Deskripsi data yaitu menguraikan dan menjelaskan 

data yang ditemukan dalam bentuk laporan. 

2. Analisis data 

Analisis data merupakan suatu proses menemukan informasi yang akurat, 

berguna, dan dapat mendukung hasil informasi sehingga memudahkan untuk 

menarik kesimpulan.11 Analisis data yang dimaksud adalah analisis data deskriktif 

kualitatif. 

 

 
11Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 246.  
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a. Reduksi data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah proses mengambil data yang telah dikumpulkan di 

lapangan, kemudian menguranginya menjadi informasi yang relevan dan penting. 

Hal ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk berita atau penjelasan yang 

jelas, seringkali melalui pemudaan atau kategorisasi, untuk memfokuskan 

penelitian atau perhatian pada hal yang paling penting.12 

b. Penyajian data (Data Display)  

Penyajian data yang digunakan dalam bentuk uraian singkat, dan teks yang 

bersifat naratif. Penyajian data ini merupakan sekumpulan informasi yang tersusun 

yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.13 

Dengan begitu maka akan memudahkan peneliti menguraikan permasalahan dan 

lebih mudah memberikan kejelasan mana data yang substansif dan mana data 

pendukung 

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)  

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama 

berada dilapangan dan kesimpulan-kesimpulan itu kemudian diverifikasi dengan 

cara melihat kembali catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih 

tepat. Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman menjelaskan bahwa dari 

permulaan pengumpulan data, seorang penganalis kualitatif mulai mencari arti 

benda benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi 

yang mungkin, alur sebab akibat dan preposisi.14 

 

 

 

12Miles, Matthew B. dan A Michael Huberman, Analisis data Kualitatif, (Jakarta UI 

PRESS,2009), h. 105. 
13 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. 11; Bandung: Alfabeta, 2010) h. 341 
14 Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif (Cet. I; Jakarta: UI 

Press, 1996), h. 15-16. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin 

Makassar 

Gagasan pendirian Fakultas Ushuluddin muncul sebagai bagian tak 

terpisahkan dari keinginan untuk membentuk IAIN tersendiri di Makassar terlepas 

dari status cabangnya di bawah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ketika masih 

menjadi cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN cabang Makassar hanya 

memiliki dua fakultas yaitu Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiah. Namun, untuk 

menjadi institusi yang mandiri minimal dibutuhkan tiga fakultas sesuai dengan 

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1963. Untuk memenuhi persyaratan ini, 

panitia pembentukan IAIN Makassar mengusulkan transformasi Fakultas Agama 

Islam Universitas Muslim Indonesia (UMI) menjadi Fakultas Ushuluddin di IAIN 

Cabang Makassar. Usulan tersebut juga mencakup permintaan untuk menjadikan 

IAIN Cabang Makassar sebagai institusi yang mandiri dengan nama IAIN 

Alauddin.1 

Menanggapi permintaan dari masyarakat Sulawesi Selatan, Menteri Agama 

mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 21 Tahun 1965 pada tanggal 13 Mei 1965 

untuk membentuk Panitia Persiapan Pembukaan Institut Agama Islam Negeri 

Alauddin Sulawesi Selatan di Makassar serta pembentukan Fakultas Ushuluddin 

Makassar dan Panitia Dies Natalis IAIN Al-Jamiah seluruh Indonesia di Makassar. 

Sebagai tindak lanjut dari kerja panitia tersebut, Menteri Agama RI menerbitkan 

Surat Keputusan Nomor 77 tanggal 28 Oktober 1965 yang menyetujui penegerian 

 
1 Fakultas Ushuluddin & Filsafat, https://fuf.uin-alauddin.ac.id/tentang diakses tanggal 21 

Desember 2023 

https://fuf.uin-alauddin.ac.id/tentang
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Fakultas Ushuluddin UMI menjadi Fakultas Ushuluddin IAIN dan Surat Keputusan 

Nomor 79 tanggal 28 Oktober 1965 tentang pendirian IAIN Alauddin Makassar. 

Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, pada tanggal 10 November 1965 bertepatan 

dengan Dies Natalis ketiga Fakultas Syariah IAIN Cabang Makassar diadakan 

upacara peresmian berdirinya IAIN Alauddin Makassar dan dalam upacara 

tersebut, K.H.M. Ali Yafie dilantik sebagai Dekan pertama Fakultas Ushuluddin 

IAIN Alauddin Makassar, sementara Haji Aroeppala menjadi Kuasa Pejabat Rektor 

baru IAIN Alauddin.2 

Adapun orang-orang yang menjadi tokoh dan sangat berjasa dalam 

mengemban tugas membina Fakultas Ushuluddin pada masa-masa paling awal 

sejarah keberadaannya adalah sebagai berikut: 

Dekan  : K.H.M Ali Yafie 

Wakil Dekan I  : Dra. Hj. Marliyah Ahsan 

Wakil Dekan II  : Drs. H. Umar Syihab 

Wakil Dekan III  : Drs. H. Basri Daud 

Sekretaris             : M. Amin Harun, BA 

Kepala Tata Usaha  : K. Hamzah 

Bendahara           : Abd. Rasyid 

Bagian Pendidikan  : Abd. Aziz Teba 

Tenaga Edukasi pada saat itu antara lain: 

a. Drs. Abd. Rahim Amin 

b. Drs. M. La Nuri 

c. Drs. Abd. Rahman Musa 

d. Drs. Mochtar Husein 

e. Dra. St. Ziarah Makkadjareng 

f. K. H. Baedhawie Ahmad 

g. Drs. Ahsan Husain 

 
2 Fakultas Ushuluddin & Filsafat, https://fuf.uin-alauddin.ac.id/tentang diakses tanggal 21 

Desember 2023 

https://fuf.uin-alauddin.ac.id/tentang
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Tenaga Administrasi administrasi pada saat itu antara lain: 

a. Muh. Kasim Situru 

b. Abd. Gaffar Yunus 

c. Reya 

d. Syarifuddin Tompo 

e. Zaenuddin Dahlan 

f. Bahrullah 

Setelah beberapa tahun berdiri, animo masyarakat terhadap Fakultas 

Ushuluddin bertambah besar. Hal ini dibuktikan dengan adanya permintaan 

masyarakat di beberapa daerah untuk membuka Cabang Fakultas Ushuluddin. Pada 

masa kepemimpinan Drs. Muhyiddin Zein sebagai Rektor, permintaan tersebut 

dipenuuhi dengan pembukaan dua cabang, yaitu Fakultas Ushuluddin Cabang Palu 

dan Palopo pada tanggal 6 Agustus 1968. Selain itu, pada masa H.A Moerad 

Oesman sebagai Rektor beberapa filial juga dibuka, antara lain Fakultas Ushuluddin 

Fillial Raha, Fakultas Ushuluddin Fillial Gorontalo, Fakultas Ushuluddin Fillial 

Makale Tana Toraja, dan Fakultas Ushuluddin Fillial Ambon. Pada tahun 1997 

semua filial diubah menjadi STAIN kecuali filial raha yang kemudian dilikuidasi. 

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat telah bertransformasi selama 58 tahun (28 

Oktober 2023), kini telah berkembang sangat maju dan pesat. Perkembangan 

tersebut dapat dilihat dari jumlah Guru Besar 11 orang, jumlah dosen 75 orang, 

jumlah tenaga kependidikan 22 orang, jumlah mahasiswa 2.870 orang, jumlah 

alumni 6939 orang. Dosen-dosen pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

berkompeten dalam keilmuannya masing-masing dengan kualifikasi pendidikan 

Doktor (S3) dan Magister (S2). Mereka alumni dari berbagai perguruan tinggi 

terkemuka di dalam maupun luar negeri.  Adapun Guru Besar di Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat sejumlah 11 orang yaitu: 

a. Prof. Dr. H. Musafir, M. Si 

b. Prof. Dr. H. Muh. Natsir, M. Ag 

c. Prof. Dr. H. M. Galib, M. M. A 

d. Prof. Dr. H. M. Ramli, M. Si  

e. Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M. Ag 
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f. Prof. Dr. H. Hamdan, M. A. Ph. D 

g. Prof. Dr. Muhammad Saleh Tajuddin, M.A., Ph.D 

h. Prof. Dr. H. Mahmuddin, M. Ag  

i. Prof. Dr. Muhsin Mahfudz, M.Th.I 

j. Prof. Dr. Muhaemin Latif, M.Th.I., M.Ed 

k. Prof. Dr. Hasyim Haddade, M.Ag 

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat membina 7 Program Studi yaitu: 

a. Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 

b. Program Studi Ilmu Hadis 

c. Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam 

d. Program Studi Studi Agama-Agama 

e. Program Studi Sosiologi Agama 

f. Program Studi Ilmu Politik 

g. Program Studi Hubungan Internasional 

Komposisi pejabat/pimpinan pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Periode 2023-

2027 sebagai berikut: 

Dekan  : Prof. Dr. Muhaemin Latif, M.Th.I., M. Ed 

Wakil Dekan I  : Dr. Wahyuni, S. Sos, M. Si 

Wakil Dekan II  : Dr. Hj. Darmawati, H. S. Ag, M. Hi 

Wakil Dekan III  : Syahrir Karim, S. Ag, M. Si, Ph. D 

Kabag Tata Usaha   : Dra. Hj. Suharti, M. Pd 

Kasubag Akademik  : Muniar, SH 

Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 

Ketua  : A. Muh. Ali Amiruddin, S. Ag, M.A. 

Sekretaris  : Yusran, S. Th. I, M. Hum 

Program Studi Ilmu Hadis 

Ketua      : Siti. Syakirah Abunawas, S, Th. I, M. Th. I 

Sekretaris   : Rusmin Abdul Rauf, MIRKH 

Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam 

Ketua         : Dr. H. M. Ali, M. Ag 

Sekretaris   : Dr. H. Mubarak, Lc, M. Fil 
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Program Studi Studi Agama-Agama 

Ketua  : Syamsul Arif Galib, M. A 

Sekretaris  : Guruh Ryan Aulia, M. Han 

Program Studi Sosiologi Agama 

Ketua      : Dr. Asrul Muslim, S. Ag, M. Pd 

Sekretaris   : Ratnah Rahman, S. Sos, M. Si 

Program Studi Ilmu Politik 

Ketua         : Dr. Awal Muqsith, M. Phil 

Sekretaris   : Reskiyanti Nurdin, S. Ip, MA 

Program Studi Hubungan Internasional 

Ketua          : Nur Aliyah Zainal, S. Ip, M.A. 

Sekretaris    : Riska Luneto, S. Ip, M. A 

2. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin 

Makassar 

a. Visi 

Menjadi Fakultas Terkemuka dalam Transformasi Ilmu-ilmu Ushuluddin 

Berbasis Peradaban Islam.3 

b. Misi  

1)  Meningkatkan peran fakultas sebagai eksponen utama transformasi 

intelektual masyarakat. 

2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang merefleksikan integrasi, sinergi dan harmoni antara nilai-

nilai agama dan kearifan nusantara. 

3) Menjalin hubungan yang sinergis dan harmonis dengan lembaga-lembaga 

pemerintah dan non pemerintah yang memiliki perhatian pada 

 
3 Fakultas Ushuluddin & Filsafat, https://fuf.uin-alauddin.ac.id/tentang diakses tanggal 21 

Desember 2023 

https://fuf.uin-alauddin.ac.id/tentang
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pembangunan tradisi intelektual masyarakat untuk mewujudkan peradaban 

Islam.4 

c. Tujuan 

1) Terciptanya tradisi intelektualisme yang transformatif dan atmosfir 

akademik (suasana akademik) dalam suasana nonsektarian, pluralitas 

agama, suku, bangsa dan budaya dengan menjunjung tinggi akhlak mulia. 

2) Terbangunnya potensi insani yang kompeten, melalui sistem dan strategi 

pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

serta kerjasama yang dinamis, relevan dan visioner. 

3) Terbangunnya jaringan kerjasama yang setara, kreatif dan inovatif, baik 

internal maupun eksternal. 

4) Terwujudnya sistem manajemen, dan tata kelola fakultas yang transparan, 

demokratis, inklusif, sehat, harmonis, serta berbasis meritokrasi dan 

prestasi. 

5) Terwujudnya fakultas yang beridentitas keummatan, berorientasi pada 

kerakyatan, dihilangkan pada nilai-nilai dan ajaran Islam yang 

berkerahmatan.5 

 

 

 

 

 
4 Fakultas Ushuluddin & Filsafat, https://fuf.uin-alauddin.ac.id/tentang diakses tanggal 21 

Desember 2023 
5 Fakultas Ushuluddin & Filsafat, https://fuf.uin-alauddin.ac.id/tentang diakses tanggal 21 

Desember 2023 

https://fuf.uin-alauddin.ac.id/tentang
https://fuf.uin-alauddin.ac.id/tentang
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3. Jumlah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin 

Makassar 

 

   Angkatan 

Program Studi 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Aqidah dan Filsafat Islam 14 23 70 75 71 51 63 

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 9 14 52 81 90 261 97 

Sosiologi Agama 17 57 49 59 56 67 73 

Studi Agama-Agama 11 25 24 42 46 47 34 

Ilmu Politik 40 55 95 102 91 66 80 

Ilmu Hadis 12 27 40 74 52 64 62 

Hubungan Internasional 0 44 52 94 82 87 94 

Total 103 245 382 527 488 643 503 

Sumber data: Staf Program Studi 

Berdasarkan tabel 1 bahwa dari 103 data mahasiswa aktif angkatan tahun 

2017, mahasiswa aktif terbanyak yaitu program studi Ilmu Politik sebanyak 40 

orang dan yang terendah yaitu program studi Hubungan Internasional tidak ada. 

Sedangkan dari 245 data mahasiswa aktif angkatan tahun 2018, mahasiswa aktif 

terbanyak yaitu program studi Sosiologi Agama sebanyak 40 orang dan yang 

terendah yaitu program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir sebanyak 11 orang. 

Sedangkan dari 382 data mahasiswa aktif angkatan tahun 2019, mahasiswa aktif 

terbanyak yaitu program studi Ilmu Politik sebanyak 95 orang dan yang terendah 

yaitu program studi Ilmu Hadis sebanyak 40 orang. Sedangkan dari 527 data 

mahasiswa aktif angkatan tahun 2020, mahasiswa aktif terbanyak yaitu program 

studi Ilmu Politik sebanyak 102 orang dan yang terendah yaitu program studi Studi 

Agama-Agama sebanyak 42 orang. Sedangkan dari 488 data mahasiswa aktif 

angkatan tahun 2021, mahasiswa aktif terbanyak yaitu program studi Ilmu Politik 

sebanyak 91 orang dan yang terendah yaitu program studi Studi Agama-Agama 

sebanyak 46 orang. Sedangkan dari 643 data mahasiswa aktif angkatan tahun 2022, 

Tabel 1 Data Mahasiswa Aktif FUF TA. 2023/ 2024 Ganjil 
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mahasiswa aktif terbanyak yaitu program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir sebanyak 

261 orang dan yang terendah yaitu program studi Studi Agama-Agama sebanyak 

46 orang. Sedangkan dari 503 data mahasiswa aktif angkatan tahun 2023, 

mahasiswa aktif terbanyak yaitu program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir sebanyak 

97 orang dan yang terendah yaitu program studi Studi Agama-Agama sebanyak 34 

orang. 

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Hiperrealitas 

Media sosial Instagram dan Tiktok memiliki berbagai konten yang menarik 

perhatian untuk dikonsumsi. Penggunaan Instagram dan Tiktok berkembang 

sejalan dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, memungkinkan 

pengguna untuk lebih mudah berekspresi dan menciptakan berbagai konten untuk 

ditampilkan kepada khalayak yang mengikuti mereka. Sejalan dengan fungsinya 

yang memungkinkan pengguna untuk berekspresi secara bebas dan membangun 

citra mereka masing-masing melalui konten yang dibuat. Instagram dan Tiktok 

menjadi salah satu platform di mana hiperrealitas dapat terbentuk. Berdasarkan 

hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, sebagian besar dari responden 

mengungkapkan bahwa mereka dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 

1. Citra Diri 

Pengguna Instagram dan Tiktok sangat terikat secara emosional dengan 

realitas yang mereka temukan di dalam dunia Instagram dan Tiktok. Mereka bisa 

dikatakan kecanduan karena aktivitas mereka yang intens menggunakan media 

sosial. Setiap hari mereka aktif membuka Instagram dan Tiktok untuk melakukan 

berbagai hal, antara lain; mengunggah foto atau video, story, memantau aktivitas 

akun idola mereka, dan lainnya. Hari-hari mereka akan terasa tidak lengkap jika 

tidak sama sekali berkunjung ke realitas semu melalui Instagram dan Tiktok. Ketika 

seseorang memiliki citra diri yang tidak stabil atau tidak percaya diri, maka individu 
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tersebut cenderung untuk menciptakan atau menampilkan gambaran yang tidak 

realistis tentang kehidupan mereka di media sosial. Hal ini bisa mencakup hanya 

memilih momen-momen terbaik untuk dibagikan, mengedit atau memfilter foto 

untuk membuat diri individu tersebut terlihat lebih baik, atau bahkan meniru gaya 

hidup atau perilaku orang lain demi mendapatkan pengakuan atau validasi dari 

orang lain.  

Para informan menyatakan bahwa mereka suka mengunggah foto diri 

sendiri saat melakukan aktivitas tertentu. Mereka akan memilih foto atau video 

yang mencitrakan kesan positif dan menarik perhatian sehingga memancing respon 

dari pengguna lain di media sosial Instagram dan Tiktok. Postingan tersebut bisa 

saja memperlihatkan status mereka melalui postingan yang mereka unggah yang 

semuanya nampak indah dan bagus, postur tubuh, muka, pakaian yang fashionable, 

tempat yang unik dan cantik. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki 

pertimbangan yang matang dalam memilih foto yang akan diunggah ke media sosial 

yang mereka miliki. Seperti yang diungkapkan oleh SS program studi Ilmu Al-

Qur’an dan Tafsir: 

Tujuanku bikin konten atau postingan itu agar orang-orang dapat melihat 
penampilan saya dan kegiatan yang saya lakukan di hari itu, seperti jogging, 
jalan-jalan, kumpul dengan teman, dan lainnya. Apalagi kalau background 
foto yang diunggah itu menarik dan mendapatkan like yang berarti orang-
orang menyukai apa yang saya posting6 

Adapun dalam pernyataan informan NA program studi Ilmu Hadist 

mengatakan bahwa: 

“Sebelum membuat postingan di media sosial, ku edit ki dulu supaya terlihat 
lebih estetikki dan banyak orang yang like”7 

Sejalan dengan informan lainnya yaitu RR program studi Hubungan 

Internasional yang mengatakan bahwa: 

 
6 SS (21 tahun), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Wawancara, 05 Maret 2024 
7 NA (19 tahun), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Wawancara, 04 Maret 2024 
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Kusuka ki saya kalau postingan yang estetik jadi kueditki dulu sebelum ku 
posting di story. Ku aturki mulai dari pencahayaannya sama kuliat dulu raut 
wajahku baguski atau tidak supaya kalau di posting itu terlihat lebih cantik 
dan menarik.8 

Berdasarkan pernyataan informan di atas dapat dideskripsikan bahwa dalam 

membuat postingan atau konten ternyata ada yang dijadikan rujukan oleh pengguna 

media sosial tersebut diantaranya ialah harus estetik dan diedit terlebih dahulu agar 

postingan terlihat menarik dan keren serta kekinian. Pengeditan foto biasanya juga 

dilakukan secara langsung menggunakan filter-filter yang yang tersedia dalam 

Instagram dan Tiktok karena begitu banyak filter yang disediakan yang dapat 

membuat tampilan foto lebih menarik bahkan lebih cantik dari realitas 

sesungguhnya. Mahasiswa sering menggunakan alat-alat ini untuk mempercantik 

atau memperindah foto mereka sebelum membagikannya di media sosial yang 

dapat menyebabkan hiperrealitas ketika gambar yang dipresentasikan tidak 

mencerminkan realitas asli. 

Berbeda dengan AFR program studi Ilmu Politik yang mengatakan bahwa: 

Kalau untuk postingan atau kontenku itu saya ingin memperlihatkan bahwa 
saya memiliki suatu kegiatan yang bermanfaat yaitu aktif berorganisasi dan 
saya ingin dilihat sebagai aktifis. saya biasa membagikan hal itu dimedia 
sosial saya, seperti foto rapat organisasi atau video waktu saya orasi di jalan. 
Setiap ada kegiatan dalam organisasi saya selalu menyempatkan untuk foto 
biar ada bahan konten medsos.9 

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, informan lainnya yaitu RH program 

studi Ilmu Politik menyatakan bahwa: 

Tujuanku up story atau postingan itu untuk memperlihatkan bahwa saya 
memiliki kegiatan yang bermanfaat juga yaitu dengan bergabung di salah satu 
organisasi seperti HMI dan himpunan jurusan.10 

 
8 RR (21 tahun), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Wawancara, 05 Maret 2024 
9 AFR (20 tahun), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Wawancara, 04 Maret 

2024 
10 RH (20 tahun), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Wawancara, 04 Maret 

2024 
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Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa konten yang 

dibagikan di media sosial tidak hanya sekedar konten biasa, melainkan juga dapat 

memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para pengikutnya bahwa mereka 

aktif sebagai aktivis dan dalam kegiatan organisasi. Konten yang dipilih oleh para 

informan telah melalui proses seleksi, sehingga foto dan video yang dihasilkan 

sesuai dengan citra diri yang ingin mereka bangun. 

Mahasiswa membentuk identitas mereka melalui apa yang mereka 

konsumsi dan kemudian menjadi tanda bagi diri mereka sendiri. Pada awalnya 

setiap individu cenderung mengonsumsi hal-hal yang menarik bagi mereka dan bisa 

menjadi inspirasi untuk membuat konten sendiri. Hal ini diperkuat dengan 

pernyataan informan MAA program studi Hubungan Internasional yang 

menyatakan bahwa: 

Saya biasanya kalo buka medsos Instagram atau Tiktok selalu menonton 
konten apa yang muncul diberanda. Terkadang juga saya menonton konten 
seperti kata-kata motivasi dan dakwah-dakwah islami11 

Begitupun dengan informan selanjutnya yaitu D program studi 

StudiAgama-Agama yang menyatakan bahwa: 

Fyp beranda Instagram dan Tiktok saya selalu muncul review skincare, live 
berbagai macam jenis, mulai dari pakaian, jilbab, dll. Apalagi di Tiktok itu 
video atau konten yang muncul itu sesuai dengan minat kita. Jadi kita bisa 
scroll dengan nyaman dan menonton konten yang kita minati.12 

Berdasarkan pernyataan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa di 

media sosial terutama Instagram dan Tiktok, setiap informan cenderung 

mengonsumsi konten yang ditampilkan oleh media sosial tersebut. Namun fokus 

mereka berbeda-beda satu sama lain. Ada yang lebih fokus pada konten fashion, 

 
11 MAA (21 tahun), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Wawancara, 23 Februari 

2024 
12 D (21 tahun), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Wawancara, 01 Maret 2024 
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sementara yang lainnya lebih tertarik pada konten kata-kata motivasi dan dakwah 

yang dibuat oleh pengguna lain untuk menarik perhatian pengikut mereka.  

2. Keinginan untuk mengikuti trend 

Hiperrealitas di media sosial terjadi karena adanya keinginan untuk 

mengikuti sesuatu yang sedang trending dan pada akhirnya bisa mendapatkan 

pengakuan dari pengguna media sosial lainnya yang melihat konten yang diposting 

di akun media sosial. Mengikuti trend bisa membuat seseorang merasa perlu untuk 

terus menerus memperbarui penampilan atau gaya hidup mereka agar terlihat 

seperti yang sedang populer. Hal ini seringkali membuat individu merasa harus 

selalu melakukan hal-hal tertentu agar terlihat kekinian di mata orang lain, 

meskipun itu tidak selalu sesuai dengan kepribadian mereka sendiri. Akibatnya, hal 

ini bisa mendorong mereka untuk terjebak dalam hiperrealitas, di mana citra yang 

mereka tampilkan di media sosial atau dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu 

mencerminkan siapa mereka sebenarnya. 

Berdasarkan hasil wawancara beberapa mahasiswa sebagai pengguna media 

sosial, mereka mengungkapkan bahwa tidak jarang mengunggah gaya hidupnya 

agar dapat dilihat oleh orang banyak. Seperti yang diungkapkan AA mahasiswa 

Sosiologi Agama yang menjelaskan terkait dengan unggahannya di Instagram: 

Pernahka buat postingan di Instagram karena viralki di Instagram sama di 
Tiktok, me gacoan namanya. Setelah mengetahui me gacoan saya langsung 
saja ke tempatnya karna kebetulan tempatnya tidak jauh dari rumah, sampai 
disana ternyata banyak orang yang antri bahkan ada beberapa orang yang 
tidak kebagian tempat duduk. Hal tersebut saya lakukan agar dapat dilihat 
oleh orang-orang bahwa saya sudah mencoba me gacoan yang viral 
tersebut.13 

 

 
13 AA (20 tahun), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Wawancara, 23 Februari 

2024 
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Sama halnya yang diungkapkan oleh MR program studi Sosiologi Agama: 

“Kalau ada makanan viral yang kuliat di media sosial langsung kubeli”14 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa informan 

memposting dan membeli sesuatu yang dilihat di media sosial hanya karena hal 

tersebut sedang kekinian dan ingin memperlihatkan kepada pengguna media sosial 

lain bahwa mereka bisa mengikuti trend yang ada dan tidak ketinggalan. Hal 

tersebut juga dilakukan untuk memenuhi harapan atau norma-norma yang ada di 

media sosial. Seperti yang diungkapkan oleh D program studi Studi Agama bahwa: 

 
Sekarang kan banyak bermunculan trend dance di Tiktok. Nah itu biasa 
seringka na ajak temanku bikin, tapi kan saya agak pemalu meskipun dance 
yang dibikin itu gerakannya tangan ji saja. Disitu dibujukka untuk ikut jadi 
saya ikutmi saja biar nda dibilangi ketinggalan trend.15 

 

Merujuk dari beberapa penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa media 

sosial seperti Instagram dan Tiktok digunakan sebagai sarana untuk mengikuti 

perkembangan zaman. Setiap konten yang diunggah, baik berupa foto maupun 

video memiliki potensi untuk menarik perhatian orang lain dan bahkan menjadi 

viral di platform media sosial. Oleh karena itu, banyak pengguna cenderung 

mengikuti trend yang sedang viral atau populer di media sosial. Hal inilah yang 

menyebabkan terjadinya hiperrealitas yaitu ingin medapat perhatian orang-orang 

dan mengikuti trend. Seakan-akan mengikuti trend sudah menjadi sebuah 

kebutuhan bagi individu tersebut dan rela melakukan apapun seperti yang dikatakan 

di atas bahwa informan AA dan MR rela mengantri panjang hanya untuk mengikuti 

trend dan mencoba makanan yang viral. Sementara informan D harus melakukan 

sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu disukai akan tetapi karena bujukan dari 

temannya untuk mengikuti trend yang ada. 

 
14 MR (21 tahun), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Wawancara, 26 Februari 

2024 
15 D (21 tahun), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Wawancara, 01 Maret 2024 



51 

 

 
 

3. Pengaruh lingkungan pergaulan 

Lingkungan pergaulan dalam hal ini pertemanan sangat berpengaruh 

terhadap terjadinya hiperrealitas mahasiswa. Pada umumnya mahasiswa akan 

cenderung berpenampilan seperti yang dikehendaki kelompoknya yang kemudian 

secara tidak langsung akan meniru dan mengikuti gaya dan trend yang ada di 

lingkungan pergaulannya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu 

mahasiswa yang bernama RR program studi Hubungan Internasional yang 

mengungkapkan bahwa:  

Biasa kalau ngumpul sama teman banyakmi bahas yang viral-viral di media 
sosial, apalagi yang di Tiktok. Pernah ada beberapa tempat rekomendasi 
untuk healing yang estetik sekali, salah satunya itu yang di Pangkep. Jadi saya 
diajak sama teman-temanku pergi ke tempat itu karna penasaran juga karna 
di Tiktok bagus sekali keliatan. Yaa biar jaraknya lumayan jauh tapi biarmi 
yang penting sudah kesana juga. Sampai disana foto-fotomi semua baru di 
uploadki di akun media sosialnya masing-masing tapi di editki dulu supaya 
tambah cantikki.16 

Adapun informan N program studi Ilmu Hadist yang mengatakan bahwa: 

Kalau temanku ia biasanya bahaski terkait skincare atau perawatan. Sekarang 
kan banyak yang bilang kalau cantik itu harus putih, mulus, glowing, tidak 
ada jerawat. Jadi biasanya teman-teman banyak yang kasi saran kalau soal 
kecantikan, dari yang bermerkuri sama yang BPOM, tapi yang paling ampuh 
itu dipakai ya itu yang merkuri karena nda cukup satu minggu langsung putih 
muka. Tapi bahaya juga katanya untuk kulit.17 

Berdasarkan pernyataan informan di atas dapat dikatakan bahwa lingkungan 

pergaulan juga dapat membuat mahasiswa menjadi hiperrealitas. Mahasiswa akan 

mengikuti temannya untuk bersenang-senang dan mengikuti sesuatu yang viral 

bersama dengan kelompoknya yang kemudian akan memunculkan citra dan 

menyembunyikan realitas yang sesungguhnya. Seperti saat informan yang 

mengedit postingannya terlebih dahulu sebelum diunggah dan memakai produk 

rekomendasi skincare dari teman-temannya agar tampak lebih menarik lagi tanpa 

 
16 RR (21 tahun), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Wawancara, 05 Maret 

2024 
17 N (19 tahun), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Wawancara, 04 Maret 2024 
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mempertimbangkan masalah yang akan muncul pada kesehatan kulit mereka, yang 

penting mereka terlihat cantik dan glow-up. 

 Merujuk dari pembahasan di atas, peneliti mendapatkan beberapa faktor 

yang menyebabkan terjadinya hiperrealitas mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan 

Filsafat UIN Alauddin Makassar yakni pertama mengikuti trend, dalam hal ini 

mahasiswa melakukan hiperrealitas di media sosial semata-mata karena ingin 

mengikuti trend agar dicap sebagai orang yang kekinian dan tidak ketinggalan 

zaman. Setiap ada sesuatu hal yang baru mereka langsung mengikuti trend tersebut. 

Kedua, citra diri yang ditandai dengan melakukan editing berlebih pada gambar 

maupun video untuk menciptakan citra sesuai keinginannya. Ketiga, lingkungan 

pergaulan mahasiswa dapat menyebabkan terjadinya hiperrealitas.  

C. Bentuk-Bentuk Perilaku Konsumtif Mahasiswa 

Ruang virtual yang dibuat melalui foto dan ditampilkan melalui media sosial 

Instagram dan Tiktok untuk menggambarkan ulang suatu produk telah menciptakan 

hiperrealitas dan perilaku konsumtif. Pada hasil observasi menunjukkan bahwa 

sebagian mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar 

membeli bukan berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya akan suatu objek barang. 

Para mahasiswa sebenarnya mengetahui secara pasti bahwa konten atau postingan 

suatu produk yang dipertontonkan di media sosial adalah hasil dari manipulasi, 

namun menurut mereka foto atau konten tersebut merupakan realitas yang 

sesungguhnya dari produk yang dilihat di media sosial. Meskipun pengguna media 

sosial telah mengetahui bahwa foto telah diubah, keinginan atau hasrat untuk 

membeli dan mengonsumsi produk terus muncul. Hasrat membeli ini muncul 

dikarenakan foto bagus yang diunggah di media sosial. Banyak orang yang 

cenderung membeli untuk memuaskan rasa penasaran, minat, kesenangan, dan 

keinginan untuk memiliki objek yang dilihat di media sosial. 
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Setiap individu memiliki kebutuhan hidupnya masing-masing dan berupaya 

memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang beragam. Beberapa orang ada yang 

memenuhi kebutuhannya secara proporsional atau wajar dan ada juga yang 

cenderung berlebihan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Hal seperti inilah yang 

dapat menghasilkan bentuk-bentuk perilaku konsumtif. 

1. Pembelian Tidak Terencana 

Mahasiswa seringkali membeli produk tanpa perencanaan sebelumnya atau 

melakukan pembelian secara tiba-tiba. Ketika melihat produk atau barang baru 

secara tidak sengaja di media sosial, mereka yang awalnya tidak memiliki niat beli 

menjadi tertarik dan langsung membelinya. Hal ini menyebabkan mereka 

memutuskan untuk membeli tanpa mempertimbangkan kegunaan produk tersebut. 

Awalnya mereka melihat promosi atau review produk di Instagram dan Tiktok 

kemudian tiba-tiba muncul keinginan untuk segera membeli barang tersebut. 

Seperti yang diungkapkan oleh FA program studi Studi Agama-Agama: 

 
Waktuku scroll Instagram ada lewat promo sepatu sneaker terbaru baru 
kerenki modelnya. Karna nda maua juga ketinggalan promo jadi langsung 
saja kubeli, nantika besok-besokpi baru tidak adami promonya. Baru harga 
aslinya itu kulihat 500 ribu, tapi karena ada promo jadi turun ke harga 200 
ribu samami ongkirnya.18 

 Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa mahasiswa 

seringkali melakukan pembelian tanpa perencanaan sebelumnya atau secara tiba-

tiba. Hal ini disebabkan daya tarik produk yang mampu memicu mereka untuk 

membeli barang yang sebenarnya kurang diperlukan. Senada dengan SS program 

studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir yang mengungkapkan bahwa: 

Produk yang ada di media sosial sangat menarik perhatian karena memang 
sudah diatur sedemikian rupa agar terlihat bagus dan membuat orang-orang 
ingin membeli produk tersebut. Saya juga biasanya kalau ada produk yang 

 
18 FA (21 tahun), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Wawancara, 04 Maret 2024 
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menarik langsung saja kubeli padahal sebelumnya tidak ada rencanaku untuk 
beli.19 

Adapun informan NA program studi Ilmu Hadist yang mengatakan bahwa: 

Di Instagram saya followki beberapa akun penjual fashion seperti thrift dan 
artis yang sering endorse atau review produk. Biasanya saya stalking juga 
akunnya. Kalau ada barang yang bagus saya liat atau kebetulan ada 
promonya. Seperti beli 3 gratis 1, diskon 50%, dan lainnya. Saya beliki 
mumpung ada diskon juga. Ya meskipun saya tidak memiliki niatan untuk 
membeli sebelumnya20 

Berbeda dengan IR program studi Akidah Filsafat dan Islam yang 

mengatakan bahwa: 

Meskipun saya sering melihat produk atau barang menarik yang lewat di 
beranda media sosial, saya tidak langsung membeli karena masih ada 
beberapa keperluan lain yang jauh lebih penting.21 

Pendapat lainnya disampaikan oleh MR program studi Ilmu Sosiologi 

Agama yang mengatakan bahwa dirinya tertarik dengan postingan menyajikan hal-

hal yang trending. Adanya hal tersebut membuat ia mudah terbawa arus untuk 

membeli secara tiba-tiba.22 

Berdasarkan pernyataan beberapa informan di atas dapat disimpulkan 

bahwa beberapa mahasiswa telah melakukan perilaku konsumtif karena membeli 

suatu barang tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu dan hal tersebut sering 

dilakukan secara terus-menerus tanpa memperhatikan jumlah pengeluaran yang 

sudah dikeluarkan. Bentuk-bentuk hiperrealitas di media sosial seperti postingan 

yang menarik, kehadiran brand ambassador terkenal, dan konten yang trending 

dapat memicu perilaku konsumtif pada mahasiswa. Mereka seringkali membeli 

bukan karena manfaat produk melainkan hanya untuk memuaskan keinginan 

 
19 SS (21 tahun), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Wawancara, 05 Maret 2024 
20 NA (19 tahun), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Wawancara, 04 Maret 

2024 
21 IR (19 tahun), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Wawancara, 05 Maret 2024 
22 MR (21 tahun), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Wawancara, 26 Februari 

2024 
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belaka. Pembelian ini terjadi saat mereka mengalami desakan yang tak terhankan 

untuk membeli produk karena memiliki perasaan yang berlebihan akan ketertarikan 

dari produk yang dijual dan keinginan segera mendapatkan produk yang dijual. 

Namun, tidak semua mahasiswa tertarik untuk melakukan pembelian karena ada 

prioritas yang dianggap lebih penting daripada barang tersebut. 

2. Pembelian Berlebihan  

Pembelian berlebihan mahasiswa mengacu pada makanan, berpakaian, dan 

produk perawatan (skincare). Perilaku ini terjadi karena kurangnya kejelasan akan 

kebutuhan dan dorongan untuk mencoba barang-barang baru secara terus-menerus. 

Tindakan pembelian tidak lagi mencerminkan upaya mahasiswa untuk 

menggunakan uang secara bijaksana melainkan lebih sebagai pemborosan akibat 

pembelian berlebihan. Berdasarkan observasi peneliti, mahasiswa Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat umunya menunjukkan perilaku yang mengikuti trend saat 

ini. Meskipun gaya berpakaian mahasiswa di fakultas tersebut berbeda-beda, akan 

tetapi polanya hampir sama. Misal pada saat rok bludru dan polkadot, baju warna 

turkish, dan pashmina jersey yang sedang trend, banyak mahasiswa yang membeli 

barang tersebut dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah ketertarikan pada 

model produk dan pengaruh lingkungan pertemanan yang mendorong mahasiswa 

untuk membeli produk demi mendapatkan pengakuan sosial. Hal ini sejalan dengan 

hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan D program studi Studi Agama-

Agama: 

 
Saya sering membeli produk yang saya lihat di media sosial, mekipun jenis 
barang tersebut sudah saya miliki, tapi saya ingin mencoba dari merek yang 
lain. Kalau untuk perkiraan barang yang sudah saya beli selama satu bulan 
terakhir ini sekitar sepuluh lebih jenis yang sudah saya miliki. Mulai dari baju 
yang harganya 30 ribu sampai 150 ribu, sepatu dari harga 75 ribu sampai 250 
ribu, rok mulai dari harga 35 ribu sampai 70 ribu, tas dari harga 20 ribu sampai 
180 ribu, dan terakhir jilbabku dari harga 9 ribu sampai 35 ribu. Tentunya 
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dari harga tersebut punya kualitas yang berbeda juga Tentunya dari harga 
tersebut punya kualitas yang berbeda juga.23 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh NK program studi Ilmu Al-Qur’an 

dan Tafsir yang mengatakan bahwa: 

Kalau untuk fashion, saya sering membeli baju, sepatu dan celana yang 
sejenis namun dengan merek yang berbeda. Seperti celana cargo yang 
harganya 200 ribu-an, sepatu yang harganya mulai dari 150 ribu sampai 200 
ribu-an, dan kalau baju kaos yang harganya sekitar 30 ribu ada juga 60 ribu 
pernah kubeli24 

Tidak jauh berbeda dengan NA yang mengatakan bahwa: 

Saya membeli beberapa alat kecantikan (make up) seperti lipstick dan bedak 
dengan merek yang berbeda dengan tujuan untuk membandingkan kedua 
produk tersebut, yang mana mempunyai kualitas yang lebih bagus dan cocok 
untuk saya. Untuk soal harganya itu mulai dari 20 ribu sampai 98 ribu sudah 
kubeli 25 

Begitupun dengan informan RR program studi Hubungan Internasional 

yang mengatakan bahwa: 

Terkadang juga saya membeli barang baru seperti baju, jilbab dan sepatu 
meskipun barang lama saya masih bisa digunakan, paling kusuka beli kemeja 
blouse yang ala-ala korea, bahkan maumi cukup sepuluh baju begituku. Tapi 
beda-bedaki harganya, ada yang harga 39 ribu, 50 ribu, 60 ribu, dan 100 ribu. 
Kalau belika itu biasanya pas live ki karna ada biasanya diskon nakasiki. Jadi 
langsung check-out ma saja26 

 Berdasarkan pernyataan beberapa informan di atas dapat dikatakan bahwa 

mahasiswa melakukan pembelian secara berlebihan. Hal ini dapat dilihat dari 

jumlah barang yang sudah dibelinya selama satu bulan terakhir yakni lebih dari 

sepuluh barang dan kebanyakan mahasiswa mengonsumsi barang yang sejenis 

namun dengan merek yang berbeda serta masih melakukan pembelian dengan 

produk yang sama meskipun barang yang lama masih bisa digunakan. 

 
23 D (21 tahun), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Wawancara, 01 Maret 2024 
24 NK (25 tahun), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Wawancara, 05 Maret 

2024 
25 NA (19 tahun), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Wawancara, 04 Maret 

2024 
26 RR (21 tahun), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Wawancara, 05 Maret 

2024 
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3. Pembelian Tidak Rasional 

Pembelian tidak rasional merupakan suatu tindakan dalam melakukan 

pembelian semata-mata karena untuk mencari kesenangan semata. Produk yang 

muncul di Instagram dan TikTok biasanya adalah barang viral atau barang yang 

sedang menjadi trend, termasuk produk fashion, skincare, makanan dan lainnya. 

Berbagai produk ini sering menjadi topik pembicaraan, terutama di kalangan 

pengguna media sosial tersebut. Adanya fitur Tiktok live juga memungkinkan 

pembeli untuk langsung menanyakan detail produk tersebut kepada penjual. 

Pengguna lain yang sudah membeli produk tersebur juga aktif memberikan ulasan 

dan review produk di kolom komentar yang kemudian menarik minat calon pembeli 

lain untuk membeli produk tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh IR 

program studi Akidah Filsafat Islam: 

Pernahka beli Hb (handbody) di Tiktok karena ada kontennya saya liat saat 
memakai Hb dan menunjukkan perubahan yang sangat meyakinkan. Kulit 
wanita tersebut menjadi putih dan cerah seketika, tidak cukup selama 
seminggu. Jadi saya coba untuk beliki itu handbody karna nda terlalu mahalji 
juga harganya. Setelah saya coba pakai ternyata dalam waktu seminggu itu 
kulitku nda adapi perubahan, sekitar 1 bulan atau 2 bulanan kalau nda salah 
kupakai ternyata baru ada perubahan. Tapi sekarang gantima di handbody 
merek lain.27 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh FA program studi Akidah Filsafat 
Islam yang mengatakan bahwa: 

Kalau untuk berbelanja kebanyakan saya membeli aksesoris karena menarik 
dan mainan juga biasa saya beli, meskipun sebenarnya tidak terlalu 
dibutuhkan. Seperti slingpouch yang harganya itu 80 ribu-an karena lagi 
promo juga.28 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian mahasiswa 

mengonsumsi suatu barang karena tertarik dengan konten atau postingan yang 

menunjukkan keunggulan suatu produk. Namun adapula mahasiswa yang tetap 

membeli produk meskipun sebelumnya sudah membeli barang yang tidak sesuai 

 
27 IR (19 tahun), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Wawancara, 05 Maret 2024 
28 FA (21 tahun), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Wawancara, 04 Maret 2024 
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dengan harapan mereka. Hal ini diungkapkan oleh S program studi Studi Agama-

Agama yang mengatakan bahwa: 

Saya membeli sweater hoodie di Tiktok karna bagus kulihat di live kemudian 
bahannya juga tebal. Tapi pasnya sampai barangnya ternyata nda sesuai 
ekspektasi. Tipis ki bahannya hoodie nda sama pas yang kulihat di Tiktok. 
Jadi carika hoodie lain lagi di Tiktok29 

 
Berbeda dengan RH program studi Ilmu Politik yang mengatakan bahwa: 

Pikir-pikirka dulu saya kalau mau belanja mana yang penting dan tidak terlalu 
mahal itu yang mau ku beli karena biasaka mau beli baju tapi biar mau 
sekalika beliki, kalau mahal tidak jadika beli karena ku pikir haruska hemat 
supaya tidak saya susahkanki orang tuaku.30 

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak semua mahasiswa 

selalu mengutamakan kesenangan belaka. Sebagian dari mereka memilih untuk 

bersikap hemat dan mempertimbangkan bahwa mereka masih mendapat dukungan 

finansial dari orang tua. Mereka lebih memprioritaskan kebutuhan daripada 

membeli barang yang sebenarnya kurang dibutuhkan. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa akan 

terus melakukan tindakan konsumtif untuk mendapatkan barang yang 

diinginkannya meskipun mendapat resiko yakni barang yang tidak sesuai harapan. 

Mahasiswa juga membeli karena keinginan setelah melihat foto meskipun telah 

mengetahui foto telah diubah, kemudian membeli juga karena trend fashion telah 

mengarahkan mereka pada perilaku konsumtif.  

Para mahasiswa cenderung beranggapan bahwa yang mereka beli akan 

sesuai seperti yang terlihat dalam foto. Mereka juga menganggap wajar jika barang 

yang diterima sedikit berbeda dari yang terlihat dalam foto. Seharusnya kesadaran 

akan risiko perbedaan antara barang asli dan foto menjadi pertimbangan sebelum 

membeli, namun hal ini tidak menjadi pertimbangan utama bagi mahasiswa. 

Perilaku konsumtif mahasiswa semakin diperkuat karena mahasiswa cenderung 

 
29 S (21 tahun), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Wawancara, 05 Maret 2024 
30 RH (20 tahun), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Wawancara, 04 Maret 

2024 
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melakukan pembelian impulsive atau membeli berdasarkan hasrat dan keinginan 

belaka. Hasrat yang dipicu oleh gambar membuat seringkali membeli tanpa 

mempertimbangkan kebutuhan sebenarnya, serta fungsi dan makna sebenarnya dari 

barang tersebut. Tindakan mahasiswa yang seringkali membeli produk secara 

berulang juga dapat dianggap sebagai pemborosan karena mereka menghabiskan 

uang tanpa memiliki kebutuhan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku 

konsumtif mahasiswa seringkali didorong oleh keinginan dan hasrat semata. 

D. Analisis Teori Hiperrealitas terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa 

Teori Jean Baudrilard tentang hiperrealitas menyatakan bahwa fenomena 

ini terjadi dalam era postmodern di mana realitas baru terbentuk dalam kehidupan 

masyarakat. Istilah hiperrealitas media digunakan oleh Jean Baudrillard untuk 

menjelaskan bagaimana media memanipulasi makna sehingga menciptakan kondisi 

di mana segala sesuatu dianggap lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri.31 Ini 

menyoroti peran penting media dalam membentuk persepsi masyarakat tentang 

realitas, serta bagaimana pandangan mereka tentang dunia dibentuk oleh apa yang 

mereka lihat dan konsumsi melalui media. Hiperrealitas media memang dapat 

dianggap sebagai rekayasa makna dalam media. Fenomena hiperrealitas muncul 

sebagai dampak dari perkembangan teknologi yang terus berkembang dan 

menciptakan berbagai bentuk simulasi dalam media untuk menciptakan citra yang 

menarik dan mempengaruhi opini publik.  

Citra produk dalam hiperrealitas dapat menciptakan kepuasan pribadi atau 

identitas yang diinginkan, meskipun seringkali kepuasan ini bersifat sementara. 

Dalam konteks hiperrealitas, citra produk memainkan peran penting dalam 

 

31 Jean Baudrillard dalam Yasraf Amir Pilliang, Posrealitas, Realitas Kebudayaan dalam 

Era Posmetafisika, h. 141. 
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membentuk persepsi dan identitas individu. Seperti yang dikatakan oleh MAA 

program studi Hubungan Internasional: 

yang biasa kubeli itu produknya erigo sama dobujack karena ngetrendki dan 
banyak juga temanku pakai dan ternyata baguski juga kalau kupakai. Lebih 
percaya dirika juga kalau ku pakaiki itu32 

 Berdasarkan pernyataan informan di atas dapat dikatakan bahwa, dengan 

memakai pakaian atau produk dari merek yang terkenal dan trendi dapat 

membangun pencitraan yang kuat melalui beberapa aspek, diantaranya yaitu aspek 

identitas dan ekspresi diri. Pakaian bermerk membantu individu mengekspresikan 

kepribadian dan preferensi gaya mereka. Ini memungkinkan mereka untuk merasa 

unik dan menonjol. Bahkan, mengenakan pakaian bermerk sering kali diasosiasikan 

dengan status sosial yang lebih tinggi. Ini bisa memberikan perasaan percaya diri 

kepada pemakainya. Merk-merk fashion terkenal sering kali menjadi pemimpin 

trend. Mereka menetapkan standar dalam desain dan gaya, yang kemudian diikuti 

oleh banyak orang. Desain yang trendi dan nyaman, kolaborasi dengan influencer 

lokal dan internasional. Lebih lanjut informan MAA mengatakan bahwa: 

Kalau erigo itu seringki kolaborasi sama artis atau tokoh terkenal seperti 
Awkarin, Anya Geraldine, Fadil Jaidi, Rachel Vennya, intinya banyak 
influencernya yang dari artis terkenal. Nah, ini produknya erigo biasa na 
pakeki terus di posting di akun media sosialnya artis-artiska toh jadi banyak 
fansnya yang mau beli termasuk saya, karena baguski desainnya erigo, 
kekinian bangetki dan nyaman juga dipakai.33 

 Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa produk dengan 

merk terkenal dan para influencer dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan 

pembelian serta dengan pencitraan yang dibangun oleh produk tersebut. Dengan 

 
32 MAA (21 tahun), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Wawancara, 23 Februari 

2024 
33 MAA (21 tahun), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Wawancara, 23 Februari 

2024 
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membangun pencitraan yang kuat, merk fashion tidak hanya menjual produk, tetapi 

juga pengalaman, gaya hidup dan identitas yang diinginkan oleh konsumen. 

Fenomena hiperrealitas juga menyebabkan masyarakat sulit membedakan 

antara apa yang nyata dan apa yang merupakan reproduksi atau representasi dari 

realitas. Ini juga berlaku dalam konteks konsumsi, di mana masyarakat sering 

kesulitan membedakan antara kebutuhan yang sebenarnya dan keinginan yang 

dipicu oleh hasrat pribadi. Akibatnya, aktivitas konsumsi itu sendiri menjadi lebih 

penting daripada apa yang sebenarnya dikonsumsi atau apa yang sesungguhnya 

diperlukan.34 Konten dan postingan di media sosial dibuat sedemikian rupa untuk 

menciptakan realitas nyata dengan berbagai balutan permainan bahasa dan sentuhan 

teknologi yang ada agar menarik perhatian pengguna media sosial, padahal itu 

merupakan realitas semu saja yang sudah berbaur nampak nyata. Berbagai 

pencitraan dilakukan guna menampilkan tayangan yang spektakuler dan 

menyentuh.  

Teori hiperrealitas, khususnya yang dikemukakan oleh Jean Baudrillard 

dapat memberikan wawasan yang menarik terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. 

Berikut adalah analisis teori hiperrealitas terhadap perilaku konsumtif mahasiswa: 

1. Simulasi dan Representasi 

Baudrillard menyatakan bahwa dalam masyarakat modern, realitas telah 

digantikan oleh hiperrealitas, di mana simbol-simbol dan representasi menjadi 

lebih penting daripada realitas yang sebenarnya. Dalam konteks konsumsi, 

mahasiswa sering tergoda oleh citra dan simbol yang dikaitkan dengan produk atau 

merek tertentu daripada pertimbangan rasional tentang kebutuhan atau nilai 

 
34 Adya Arsita, “Simulakra Baudrillard dalam Multidimensi Posmodernisme”, Jurnal 

Rekam, vol. 13, no 02 Tahun 2017, h. 90-91 
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intrinsik barang tersebut. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh informan 

NA: 

Pernah ka beli alat kecantikan atau make-up karna kebetulan disitu yang 
diendorse sama kak musil di Instagram, baguski dilihat itu make-up pas 
dipakai waktunya endorse, jadi saya beliki supaya tambah cantikka juga. Tapi 
ternyata pas ku coba itu produk tidak cocok dengan kulitku nakasi 
berjerawatka.35 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa representasi yang 

diciptakan oleh make-up tersebut melalui endorse tokoh idola bertujuan untuk 

menciptakan persepsi yang diinginkan oleh para followers-nya. Meskipun produk 

make-up itu sendiri memiliki kualitas yang baik, keputusan pembelian mahasiswa 

tersebut dipengaruhi oleh simulasi atau representasi dari kecantikan yang 

diinginkan yang diasosiasikan oleh merek tersebut melalui endrose tokoh yang 

banyak memiliki penggemar. 

Tidak jauh berbeda dengan informan RR program studi Hubungan 

Internasional yang mengatakan bahwa: 

 
Di Instagram saya followki akunnya Jimima livia yang sering up video produk 
kecantikan atau perawatan kulit. Ada juga beberapa rekomendasi produk dari 
Jimima livia ini yang saya beli karena di postingannya saya lihat langsung dia 
pakaiki itu produk yang untuk mencerahkan, katanya langsung menyerap dan 
mencerahkan kulit. Karna kuliat langsungki napakai, jadi saya coba beli itu 
produk, tapi ternyata hasilnya tidak sama36 

Berdasarkan pernyataan informan di atas, dapat dikatakan bahwa 

hiperrealitas yang ditampilkan oleh influencer tersebut dapat mendorong para 

pengikutnya untuk membeli produk terebut dengan harapan mendapatkan hasil 

yang sama.  

2. Trend dan Mode 

Mahasiswa seringkali terpengaruh dengan trend dan mode yang sedang 

populer di kalangan mahasiswa atau di media sosial. Mereka merasa perlu untuk 

 
35 NA (19 tahun), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Wawancara, 04 Maret 

2024 
36 RR (21 tahun), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Wawancara, 05 Maret 2024 
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tetap “up-to-date” dengan mode atau produk terbaru sehingga mendorong perilaku 

konsumtif untuk membeli barang-barang tertentu agar sesuai dengan citra yang 

diinginkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan MR: 

 
Kalau untuk ikut trend tidak terlalu seringja, paling beberapa saja yang saya 
ikuti. Kemarin belika sepatu ventela ori karena banyak teman-teman kuliat 
pakai meskipun masih adaji sepatuku lain, baru lumayan mahal juga harganya 
sekitar 200 ribu-an. Tapi saya beliki mau kucoba juga dan pedeka juga kalau 
kupakaiki ke kampus, kerenki kurasa.  37 
 
Sejalan dengan informan RR yang mengatakan bahwa: 
 
“Pernahka beli jaket denim sama temanku karna banyak yang pakai apalagi 
yang crop-top baguski saya lihat”38 

Berdasarkan pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa, 

mahasiswa cenderung membeli barang-barang tertentu dengan tujuan untuk 

mencocokkan citra atau gaya hidup yang diinginkan dan sesuai dengan trend 

tersebut, meskipun barang tersebut tidak selalu diperlukan atau berguna secara 

fungsional. Ini mencerminkan pengaruh kuat dari representasi simbolis dan citra 

yang diciptakan oleh hiperrealitas dalam membentuk perilaku konsumtif. 

Hiperrealitas di media sosial secara signifikan mempengaruhi perilaku 

konsumtif dengan menciptakan versi ideal dari realitas yang memikat dan 

seringkali sulit dicapai. Representasi yang dipoles dan narasi yang dibuat 

menciptakan keinginan untuk meniru gaya hidup dan pencapaian yang terlihat di 

layar, mendorong individu untuk membeli produk yang mereka lihat dalam upaya 

meniru gaya hidup yang ditampilkan. 

 

 

 
37 MR (21 tahun), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Wawancara, 26 Februari 

2024 
38 RR (21 tahun), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Wawancara, 05 Maret 2024 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya hiperrealitas mahasiswa Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar yakni pertama mengikuti 

trend, dalam hal ini mahasiswa melakukan hiperrealitas di media sosial 

semata-mata karena ingin mengikuti trend agar dicap sebagai orang yang 

kekinian dan tidak ketinggalan zaman. Setiap ada sesuatu hal yang baru 

mereka langsung mengikuti trend tersebut. Kedua, citra diri yang ditandai 

dengan melakukan editing berlebih pada gambar maupun video untuk 

menciptakan citra sesuai keinginannya. Ketiga, lingkungan pergaulan 

mahasiswa dapat menyebabkan terjadinya hiperrealitas.  

2. Bentuk perilaku konsumtif mahasiswa yaitu pembelian tanpa perencanaan 

atau pembelian karena hasrat dan keinginan. Hasrat yang ada yang 

diakibatkan foto membuat mahasiswa membeli tanpa pempertimbangkan 

kebutuhan sebenarnya, serta fungsi dan makna sebenarnya dari objek 

barang. Selanjutnya yaitu pembelian secara berlebihan, sebagai salah satu 

perilaku yang menghamburkan banyak dana tanpa didasari adanya 

kebutuhan yang jelas, dan terakhir pembelian tidak rasional yaitu suatu 

perilaku membeli sesuatu semata-mata untuk mencari kesenangan. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis memberikan 

saran antara lain kepada: 

1. Untuk mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin 

Makassar, sebagai mahasiswa haruslah lebih memperhatikan diri pada saat 
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mengakses media sosial. Harus bisa membedakan mana yang 

menguntungkan dan mana yang merugikan. Supaya tidak terbawa oleh 

godaan hiperrealitas ketika mengakses media sosial. 

2. Untuk penelitian berikutnya, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

signifikan dalam pemahaman tentang fenomena hiperrealitas dan perilaku 

konsumtif mahasiswa serta memberikan pandangan yang lebih luas dan 

mendalam terhadap dinamika yang terlibat serta bisa memperluas ruang 

lingkup penelitian dengan perolehan hasil penelitian yang maksimal dan 

lebih baik. 
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