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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-latin 

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

pada table berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf  Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ة

 Ta T Te ث

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jin J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط



 

 
 

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain „ apostrep terbalik ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Min M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah „ Apostop ء

 Ya Y  Ye ئ

 

Hamza yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa bertanda 

apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ). 

2. Vokal  

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

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

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 



 

 
 

 Fatha  a A ا َ

 Kasrah i I ا َ

 Dammah u U ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliteransinya berupa gabungan huruf yaitu : 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fatha dan ya ai a dan i ى َ 

 Fatha dan wau au a dan u ؤَ 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: 

Harkat dan huruf Nama Huruf tanda Nama 

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

 Kasrah dan ya i i dan garis di atas ى

 Dammah dan wau u u dan garis di atas وَ 

4. Ta Marbutah  

Translinterasi untuk tamarbutah ada dua yaitu : tamarbutah yang hidup 

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

sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. walau pada kata yang berakhir dengan tamarbutah diikuti oleh kata 
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yang K menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka tamarbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasyidid ( ). 

Dalam transliterasinya ini lambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonang ganda) yang diberi tanda syddah. Jika huruf ََ ً ber-tasydid di akhir 

sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ً) maka ia ditransliteransikan 

seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َلا  

(alif lam ma’arifah). Dalam podoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al- baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya.  

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-) 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (  ) hanya berlaku bagi 

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

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia  

Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian 

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa 

Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

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

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

harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafzal al-jalalah ( الله ) 

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

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

hamzah adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital  

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

Huhuruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal  nama dari 

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

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

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

pada awal kalimat, maka huruf (AL-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk 
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huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik 

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

DR). 

Beberapa singkata yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta‟ala 

saw. = sallahu a‟laihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-salam 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

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

HR = Hadis riwayat 

UURI = Undang-Undang Republik Indonesia  

Kab. = Kabupaten 

h. = Halaman 
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ABSTRAK 

Nama : Siti Hajar DJ 

Nim : 30400115058   

Judul Skripsi : PERILAKU KONSUMTIF IBU RUMAH TANGGA 

( STUDI KASUS DI MALL PANAKKUKANG KOTA 

MAKASSAR ) 

 

 Penelitian ini berjudul Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga 

(Studi Kasus di Mall Panakkukang Kota Makassar). Mengemukakan dua 

rumusan masalah yaitu faktor apa yang menyebabkan perilaku konsumtif 

ibu rumah tangga dan bagaimana dampak terjadinya perilaku konsumtif 

ibu rumah tangga. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti 

memiliki tujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan perilaku 

konsumtif ibu rumah tangga dan untuk mengetahui bagaimana dampak 

perilaku konsumtif ibu rumah tangga. 

 Jenis penelitian bersifat kualitatif deskriptif, dengan menggunakan 

pendekatan sosiologis dan psikologis. Sumber data yang digunakan adalah 

sumber primer yaitu informasi yang bersumber dari pengamatan langsung 

di lapangan, sedangkan sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari 

dokumentasi atau studi kepustakaan untuk melengkapi data-data primer. 

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumtif ibu rumah tangga di mall Panakkukang 

yaitu faktor gaya hidup, keluarga, brand atau merek ternama, diskon atau 

potongan harga, minat belanja tinggi dan lingkungan. Adapun dampak 

yang ditimbulkan perilaku konsumif ibu rumah tangga, sebagaimana  yang 

didapatkan dilapangan, dampak positifnya yaitu memperoleh kepuasan 

batin dan mendapatkan pengakuan sosial, dan dampak negatif yaitu 

terjadinya pemborosan dan cenderung tidak memikirkan kebutuhan 

mendatang. 

Bagi ibu rumah tangga disarankan agar dapat mengontrol dirinya 

dan bila tidak mampu melakukan kontrol terhadap dirinya sendiri maka 

lebih baik untuk mengurangi frekuensi bepergian  ke mall bersama teman-

teman yang berpotensi bisa meningkatkan hasrat untuk berbelanja. Lebih 

memprioritaskan kebutuhan dibanding dengan keinginan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Manusia dalam kehidupan sehari-hari tumbuh dan berkembang, makan, 

istirahat, melahirkan, menjaga dan dapat membela dirinya. Manusia merasakan 

kekurangan dan membutuhkan yang lain, sehingga berupaya untuk memenuhinya. 

Manusia memiliki rasa takut dan aman, menyukai harta, menyukai kekuasaan dan 

kepemilikan, rasa benci dan rasa suka, merasa senang dan sedih dan sebagainya 

yang berupa perasaan-perasaan yang semuanya melahirkan rasa cinta. 

 Semua hal itu juga telah menciptakan dorongan dalam diri manusia untuk 

memenuhi kebutuhan dari rasa cintanya sebagai akibat dari adanya potensi 

kehidupan yang terdapat dalam dirinya, karena itu manusia senantiasa berusaha 

mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginannya. Hal serupapun 

terjadi pada masyarakat lainnya akan tetapi setiap individu berbeda dalam 

memperoleh pemuas kebutuhannya.
1
Seperti halnya dalam masyarakat perkotaan 

atau biasa di sebut Urban Community, masyarakatnya mempunyai ciri dan 

pandangan hidup serta tingkah laku tersendiri.
2
 

 

                                                           
1
Ida Bagus Made Astawa, Pengantar Ilmu Sosial, (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 

54. 
2
Abdul Rahim Mallaweang dan Wahyuni, Pengantar Sosiologi: Sebagai Studi Awal 

Tentang Dasar-Dasar Sosiologi pada Umumnya, (Cet. I; Makassar: Gunadarma Ilmu, 2013), h. 

105. 



2 
 

 

Sifat yang melekat pada diri masyarakat perkotaan seperti individualistis 

yaitu sifat yang cenderung mementingkan diri sendiri tanpa terikat dengan orang 

lain, tingkah lakunya bergerak maju mempunyai sifat kreatif, dinamis dan radikal. 

Dinamis dan radikal yaitu sifat yang cenderung untuk maju dan tidak ingin tetap 

pada suatu keadaan yang dapat dipandang sebagai hal yang ketinggalan zaman.
3
 

Sehingga menyebabkan masyarakat melahirkan sikap hidup seperti berperilaku 

konsumtif yaitu perilaku yang cenderung lebih mementingkan keinginan 

dibanding dengan kebutuhannya. Perilaku tersebut menuntut seseorang untuk 

mengeluarkan biaya lebih demi memenuhi kebutuhan dan keinginan yang sifatnya 

material, dengan pola hidup konsumtif yang lahir sebagai akibat dari keterbukaan 

masyarakat kota, mewujudkan pergaulan yang berdasarkan kepentingan saja di 

mana segala sesuatu terjalin apabila memberikan keuntungan.  

Kebiasaan masyarakat perkotaan yang sering kali dikatakan modern 

sebenarnya berhubungkan dengan lokasi daerah perkotaan sebagai pusat 

pemerintahan, bisnis, perdagangan dan grosir, pusat pendidikan, hiburan, dan 

industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Masyarakat perkotaan hidup di 

daerah yang secara geografis terletak di tempat keramaian kota. Dengan demikian, 

masyarakat perkotaan merupakan sekelompok orang yang hidup didalam suatu 

wilayah yang membentuk komunitas yang heterogen karena kebanyakan anggota-

anggotanya berasal dari berbagai daerah yang membentuk komunitas baru. 

 Menandai berakhirnya abad 20 merupakan sebuah keniscayaan yang 

membawa dampak serius di berbagai aspek kehidupan. Jean P. Baudrillard 

                                                           
3
Suriyani, Sosiologi Perkotaan, (Cet. I; Makassar: Cara Baca, 2017), h. 60.  
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mengidentifikasi munculnya masyarakat konsumsi ditandai sebagai salah satu 

dampak globalisasi. Pada masyarakat konsumsi terdapat kecenderungan ketika 

orang membeli barang tidak melihat dari segi manfaatannya, melainkan gaya 

hidup (life style), demi sebuah citra yang diarahkan dan dibentuk oleh iklan dan 

mode lewat televisi, tayangan sinetron, acara infotaiment, dan berbagai media 

lain.
4
 Salah satu contoh pada pola makan, sebenarnya tujuan seseorang makan 

adalah untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya supaya bisa bertahan hidup. Namun 

pada kenyataanya yang sering dijumpai orang makan tidak hanya sekedar tuntutan 

biologis semata. Dewasa ini, tujuan seseorang untuk makan tidak 

mempertimbangkan rasa lapar saja tetapi lebih mempertimbangkan rasa kepuasan 

atau kesenangan seseorang tersebut demi menjaga gengsi. 

 Menurut Don Slater, konsumsi adalah bagaimana manusia dengan aktor 

sosial yang dimilikinya berhubungan dengan sesuatu dalam hal ini material, 

barang simbolik, jasa atau pengalaman yang dapat memuaskan manusia. 

Berhubungan dengan sesuatu seperti menikmati, menonton, melihat, 

menghabiskan, mendengar, memperhatikan, dan lainnya. Jadi pengertian 

konsumsi dari Slater tersebut, sesuai dengan istilah mengkonsumsi, seperti yang 

dikutip Featherstone dari Raymond Williams, sebagai merusak (to estroy), 

memakai (to use up), membuang (to waste), dan menghabiskan (to exhaust).
5
 

Tindakan mengonsumsi disini bukan hanya dipahami sebagai makan, minum, 

sandang dan papan saja akan tetapi harus dipahami dalam berbagai fenomena 

                                                           
4
Sindung Haryanto, Sosiologi Ekonomi, (Cet. IV; Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 

2016), h. 48. 
5
Damsar, Pengantar Sosiologi Ekonomi, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009), h. 113. 
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kebiasaan masyarakat seperti menggunakan waktu luang dengan jalan-jalan, 

mendengarkan radio, menonton televisi, bersolek atau berdandan, menonton 

konser, melihat pertandingan olahraga, membeli laptop untuk mengerjakan tugas 

kuliah atau mencari informasi, mengendarai kendaraan dan membangun rumah 

tempat tinggal.  

Salah satu alasan terkait munculnya perilaku konsumtif akibat gaya hidup 

masyarakat modern yang selalu ingin berkembang dan bergerak maju sehingga 

terdorong untuk melakukan sesuatu diluar dari kebutuhannya. Hal ini sejalan 

dengan pemikiran Don Slater. 

 Konsumsi kini telah menjadi faktor fundamental dalam ekologi spesies 

manusia. Sambil menyanggah pendapat Galbraith yang menyatakan bahwa 

manusia adalah homo psychoeconomicus, Baudrillard menyatakan bahwa 

mekanisme sistem konsumsi pada dasarnya berangkat dari sistem nilai-tanda dan 

nilai-simbol, dan bukan karena kebutuhan atau hasrat mendapat kenikmatan. 

Pernyataan Baudrillard tersebut sama sekali tidak bermaksud menafikan 

pentingnya kebutuhan, Ia hanya ingin mengatakan bahwa dalam masyarakat 

konsumen, konsumsi sebagai sistem pemaknaan tidak lagi diatur oleh faktor 

kebutuhan atau hasrat mendapat kenikmatan, namun oleh seperangkat hasrat 

untuk mendapat kehormatan, prestise, status dan identitas melalui sebuah 

mekanisme penandaan.
6
 

 Masyarakat konsumen yang berkembang saat ini adalah masyarakat yang 

menjalankan logika sosial konsumsi, dimana kegunaan dan pelayanan bukanlah 

                                                           
6
Medhy Aginta Hidayat, Menggugat Modernisme: Mengenali Rentang Pemikiran 

Postmodernisme Jean Baudrillard, (Cet. I; Yogyakarta: JALASUTRA, 2012), h. 62. 
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motif terakhir dari tindakan konsumsi. Melainkan lebih kepada produksi dan 

manipulasi penanda-penanda sosial. Individu menerima identitas mereka dalam 

hubungannya dengan orang lain, bukan dari siapa dan apa yang dilakukannya, 

namun dari tanda dan makna yang mereka konsumsi, milik dan tampilkan dalam 

interaksi sosial. Tanda pada masyarakat konsumsi adalah cerminan aktualisasi diri 

individu yang paling meyakinkan. 

 Perubahan pola gaya hidup yang semakin modern mendorong terjadinya 

perubahan pada masyarakat khususnya ibu-ibu, anak-anak perempuan dan para 

isteri. Dengan gaya hidup fashion style, penampilan yang sempurna, tempat-

tempat hiburan yang lengkap dan membiasakan diri untuk boros atau cenderung 

memilih gaya hidup yang hedonis serta lingkungan hidup yang dikelilingi dengan 

produk-produk yang memuaskan mata. Gaya hidup hedonis merupakan 

pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi 

adalah tujuan utama, seperti bersenang-senang, berpesta pora, karena mereka 

menganggap hidup hanya sekali.
7
 

Seperti halnya dalam agama Islam tidak dianjurkan untuk berlaku boros 

atau berperilaku konsumtif, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Isra‟/17:27 

yang berbunyi: 

                        

Terjemahnya: 

                                                           
7
Laela Nur Insani, “Perilaku Konsumtif Mahasiswa di Sekitar Kampus Uin Alauddin 

Makassar”, Skripsi, (Makassar: Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Uin Alauddin, 2017), h. 

16. 
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27.  Sesungguhnya  orang-orang  yang  pemboros  itu  adalah  saudara  

setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.
8
 

 

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul “Tafsir Al 

Misbah” beliau menafsirkan surah Al-Isra‟ ayat 27 yaitu sesungguhnya para 

pemboros yakni yang menghamburkan harta bukan pada tempatnya, adalah 

saudara-saudara, yakni sifat-sifatnya sama dengan sifat setan, sedang setan 

terhadap Tuhannya adalah sangat ingkar. Sebab orang-orang yang 

menghamburkan harta secara berlebihan (boros) adalah saudara-saudara setan. 

Mereka menemani godaan manakala setan memperdaya mereka agar terjerumus 

dalam kerusakan dan membelanjakan harta secara tidak benar. Kebiasaan setan 

adalah selalu kufur terhadap nikmat Tuhan. Demikian pula kawannya, akan sama 

seperti sifat setan.
9
 

Kemudian dalam QS Al-Ma‟idah/ 5:87 berbunyi: 

                     

          

Terjemahnya: 

87. Wahai orang-orang beriman!Janganlah kamu mengharamkan apa yang 

baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu 

melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

melampaui batas.
10

 

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul “Tafsir Al 

Misbah” beliau menafsirkan surah Al-Maidah ayat 87 yaitu hai orang-orang 

                                                           
8
Departemen Agama RI,  Al-  Qur’an dan Terjemahnya (Semarang:  PT. Karya Toha 

Pura, 2002), h. 284. 
9
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati: 2009), h. 72. 

10
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 122. 
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beriman, janganlah kamu haramkan, menghalangi diri kamu dengan jalan 

bernazar atau sumpah atas apa saja untuk melakukan apa-apa yang baik, indah, 

lezat, atau nyaman yang telah Allah halalkan bagi kamu memaksakan diri, 

melampaui batas kewajaran karena sesungguhnya Allah tidak menyukai yakni 

tidak melimpahkan rahmat dan ganjaran-Nya kepada orang-orang melampaui 

batas, walaupun pelampauan batas itu berkaitan dengan upaya mendekatkan diri 

kepada-Nya, sebagaimana halnya orang-orang Nasrani yang melakukan 

rabbaniyah dengan mengharamkan apa yang halal. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang melampaui batas.
11

 

Munculnya sejumlah mall di Indonesia khususnya di kota Makassar telah 

membuat kesadaran baru akan praktek-praktek berwaktu senggang, yang tadinya 

beragam, menjadi semakin terhomogenisasi melalui aktivitas waktu senggang 

konsumtif di kota Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa bergesernya waktu 

senggang masyarakat yang terjadi sungguh mahal harganya.
12

 

Menurut data yang dikeluarkan oleh PT GMTD memperlihatkan jumlah 

pengunjung mall. Mall dianggap paling jauh letaknya dari pusat kota. Pengunjung 

mall GTC, misalnya pada tahun 2007 berjumlah 3.848.763 per 2007 (laporan 

tahun 2007 PT. GMTD). Angka ini merupakan jumlah pengunjung yang paling 

sedikit di antara mall-mall lain di kota Makassar. Mall Ratu Indah dikunjungi 

sekitar 4.731.538 orang pertahun. Mal Panakkukang dikunjungi sekitar 15 ribu 

orang perhari atau bila dikalikan, pertahun bisa melebihi 5 juta orang. Data ini 

                                                           
11

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati: 2009), h.  
12

Muhammad Ridha, Sosiologi Waktu Senggang: Eksploitasi dan Komodifikasi 

Perempuan di Mal, (Cet. I; Yogyakarta: Resistbook, 2012), h. 4. 
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menunjukkan angka jumlah pengunjung tahun 2006. Tingginya angka pengunjung 

mall menjadi sebuah ironi ketika dibandingkan dengan penduduk kota Makassar 

yang hanya berkisar 1.253.656 jiwa yang terdiri dari 601.304 jiwa laki-laki dan 

652.352 jiwa perempuan. Logika hitungan seperti diatas, maka terdapat 

kemungkinan semua masyarakat terpesona dan terbius untuk pergi ke mall 

sebagai sarana untuk berwaktu senggang.
13

 

Fenomena yang terjadi di kota Makassar terkait dengan aktivitas waktu 

senggang yang dihabiskan di mall dalam budaya konsumsi awalnya hanya 

momentum dalam pembagian tugas rumah tangga. Akan tetapi, hal ini menjadi 

kesempatan bagi perempuan untuk terbebas dari ruang domestiknya. Para 

konsumen Indonesia pada umumnya sedang meniru gaya Barat. Berbelanja  

produk-produk Barat yang terkenal seperti Gucci, Adidas, Nike, jam tangan 

Swiss, makan makanan cepat saji contohnya KFC dan Mc Donald. Berbelanja 

produk-produk Barat para konsumen sedang berimajinasi tentang status sosial 

yang akan diperoleh setelah membeli produk tersebut.
14

 

Perempuan menjadi tokoh utama dalam konsumsi waktu senggang, 

dimana perempuan mempunyai peran didalam keluarga sebagai orang yang 

mengatur segala keperluan rumah tangga mulai dari perlengkapan dapur sampai 

pakaian anggota keluarga. Perempuan juga menjadi incaran para pelaku pasar, 

dengan diiming-imingi potongan harga (discount) dan fasilitas yang lengkap 

sehingga memaksa diri untuk berkunjung dan berbelanja. Perempuan terkadang 

                                                           
13

Muhammad Ridha, Sosiologi Waktu Senggang: Eksploitasi dan Komodifikasi 

Perempuan di Mal, h. 3. 
14

Muhammad Ridha, Sosiologi Waktu Senggang: Eksploitasi dan Komodifikasi 

Perempuan di Mal, h. 6. 
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melampiaskan hasrat keinginan belanjanya ketika berada di Mall dibandingkan 

dengan kebutuhannya. Walaupn sebenarnya itu barang-barang yang mereka beli 

masih tersedia dirumahnya seperti alat-alat make up, tas, baju, celana dan sepatu.   

Hal tersebut sejalan dengan pendapat John Naisbit terkait dengan banyaknya pusat 

rekreasi (waktu senggang) di kota-kota yang berpenduduk padat, membuat 

shopping mall dan pusat perbelanjaan lainnya semakin menarik untuk dikunjungi 

Tempat yang strategis menjadikan mall sebagai tempat rekreasi bagi 

masyarakat perkotaan. Hal menarik bagi perempuan yang terpesona dengan 

fasilitas yang disediakan membuat konsumen merasakan kenyamanan.
15

 Posisi 

perempuan dalam budaya konsumen sebagai bagian dari subjek sekaligus objek 

budaya konsumen. Bagi Baudrillard dalam bukunya “Masyarakat Konsumsi” 

„kecantikan itu syarat mutlak, universal, dan demokratis, dicatat sebagai hak dan 

kewajiban semua orang sebagai hiasan masyarakat konsumsi.
16

  

Berdasarkan masalah tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti 

Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga (Studi Kasus Mall Panakkukang kota 

Makassar). 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dianalisis maka fokus penelitian 

dalam proposal ini memfokuskan pada “Ibu Rumah Tangga di Mall 

Panakkukang” yang cenderung berperilaku konsumtif.  

                                                           
15

Muhammad Ridha, Sosiologi Waktu Senggang: Eksploitasi dan Komodifikasi 

Perempuan di Mal, h. 76. 
16

Jean P Baudrillard, Masyarakat Konsumsi, (Cet. VII; Bantul: KREASI WACANA, 

2018), h. 181. 
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2. Deskripsi Fokus 

a. Perilaku konsumtif  

Perilaku manusia yang cenderung untuk melakukan konsumsi tiada 

batas, membeli secara tidak terencana. Adapun perilaku konsumtif yang 

dimaksud oleh peneliti adalah perilaku yang tidak didasarkan oleh 

kebutuhan melainkan didorong oleh keinginan dan kesenangan semata. 

Perilaku seseorang yang ketika membelanjakan uangnya pada suatu 

barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan tapi cenderung mengikuti 

keinginannya. 

b. Ibu rumah tangga 

Ibu tumah tangga yang sudah mempunyai keluarga, yang sering ke 

mall dengan tujuan tertentu, ibu-ibu yang  belanja tanpa memperhitungkan 

uang dan kebutuhan pokok tanpa memepertimbangkan kebutuhan lainnya. 

C. Rumusan Masalah 

1. Faktor apakah yang menyebabkan ibu rumah tangga berperilaku 

konsumtif? 

2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan ibu rumah tangga dalam berperilaku 

konsumtif? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui faktor penyebab ibu rumah tangga berperilaku 

konsumtif. 
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2. Untuk mengatahui bagaimana dampak yang ditimbulkan ibu rumah tangga 

dalam berperilaku konsumtif. 

a. Manfaat Teoritis 

1. Untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada 

umumnya dan ilmu sosiologi pada khususnya tentang perilaku konsumtif. 

2. Untuk menambah referensi hasil penelitian yang juga dijadikan sebagai 

rujukan untuk penelitian bagi mahasiswa sosiologi selanjutnya, serta 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperluas 

cakrawala pengetahuan. 

b. Manfaat Praktis 

1. Memberikan informasi pada masyarakat dalam memahami perilaku 

konsumtif dalam hubungannya dengan ibu rumah tangga. 

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi 

tambahan bagi peneliti berikutnya yang berhubungan dengan perilaku 

konsumtif ibu rumah tangga. 

E. Tinjauan Pustaka 

Penelitian terkait dengan topik ini tentu sudah pernah dilakukan oleh 

peneliti-peneliti sebelumnya. Peneliti melakukan telaah pustaka untuk 

membedakan penelitian ini dengan peneliti-peneliti sebelumnya. 

 Peneliti juga akan memperjelas posisi peneliti ini dalam tinjauan pustaka 

ini. Penelitian-penelitian sebelumnya yang didapatkan peneliti yaitu: 

 Peneliti pertama Nur Lailatul Mufidah, alumni Antropologi FISIP 

Universitas Airlangga Surabaya (2006) meneliti “Pola Konsumsi Masyarakat 
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Perkotaan: Studi Deskriptif  Pemanfaatan Foodcourt oleh Keluarga. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yakni data yang 

dihasilkan merupakan pandangan informan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pemanfaatan Foodcourt dalam keseharian masyarakat perkotaan.
17

 

 Perbedaan peneliti dengan penelitian saudari Nur Lailatul Mufidah adalah 

penilitian ini  mengambil obyek kajian pada keluarga yang tinggal di perkotaan 

dalam pemanfaatan foodcourt, sedangkan obyek kajian penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti adalah perilaku konsumtif ibu rumah tangga di Mall 

Panakkukang kota Makassar. 

 Peneliti kedua Rizika Witri Hidayah, jurusan Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta (2015) meneliti “Perilaku Konsumtif dalam Membeli 

Produk Fashion Pada Mahasiswa Putri di Surakarta”. Jenis penelitian 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dinamika psikologis perilaku konsumtif dalam membeli produk 

fashion pada mahasiswa putri dan hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh 

subjek menunjukkan perilaku konsumtif saat melihat produk fashion yang bagus 

didepan matanya. Perilaku konsumtif tersebut terjadi diawali oleh faktor yang 

mempengaruhi gaya belanja subjek yaitu faktor lingkungan, faktor internal, dan 

perkembangan mode.
18

 

                                                           
17

Nur Lailatul Mufidah, “Pola Konsumsi Masyarakat Perkotaan: Studi Deskriptif 

Pemanfaatan Foodcourt oleh Keluarga”. 2006. 
18

Rizika Witri Hidayah, “Perilaku Konsumtif dalam Membeli Produk Fashion Pada 

Mahasiswa Putri di Surakarta”, 2015. 
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 Perbedaannya pada objek yang diteliti Rizika Witri Hidayah meneliti 

mahasiswa yang berperilaku konsumtif dalam membeli produk fashion sedangkan 

peneliti memilih objek Ibu rumah tangga dalam kegiatannya di Mall. 

 Peneliti ketiga Rizki Mochammad Dzulfikar, Uin Sunan Gunung Djati 

Bandung (2015) meneliti “Perilaku Konsumtif Mayarakat Kota (Studi Kasus 

Masyarakat Kopo Kel. Cirangrang Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung)”. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif 

dengan jenis data primer data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. 

Hasil penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki perilaku konsumtif dapat 

dilihat dari beberapa kriteria diantaranya, frekuensi belanja: setiap weekend, 

setiap satu bulan sekali atau ketika memiliki uang.
19

   

 Perbedaan peneliti dengan penelitian Rizki Mochammad Dzulfikar yaitu 

objek yang diteliti lebih meluas yaitu masyarakat kota. 

  

                                                           
19

Rizki Mochammad Dzulfikar, Perilaku Konsumtif Mayarakat Kota (Studi Kasus 

Masyarakat Kopo Kel. Cirangrang Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung)”, 2015. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Perilaku Konsumtif 

1. Pengertian Perilaku Konsumtif 

 Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang 

mempunyai bentangan yang secara luas seperti: berjalan, berbicara menangis, 

tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas 

manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak.
20

 

 Perilaku manusia cenderung bersifat holistik, sebagai arah analisa peneliti 

terdapat tiga aspek yaitu aspek fisiologi, psikologi dan sosial. Perilaku manusia 

adalah merupakan refleksi dari berbagai gejala kejiwaan seperti keinginan, minat, 

kehendak, emosi, berpikir sikap, motivasi, dan reaksi. Faktor lain yang 

berhubungan dengan perilaku adalah pengalaman, keyakinan, sarana fisik dan 

sosial. 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perilaku dapat diartikan sebagai 

tanggapan atau reaksi individu terhadap ransangan atau lingkungan. Sedangkan 

perilaku konsumtif diartikan bersifat konsumsi artinya tidak memakai dan tidak 

menghasilkan sendiri. 

                                                           
20Dian Husada Nurul Eka, “Psikologi: Pengertian Perilaku”, Blog Dian Husada Nurul 

Eka. http//:dianhusadanuruleka.blogspot.com  (15 Januari 2019). 
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Istilah konsumtif merupakan perilaku timbulnya keinginan untuk membeli 

barang-barang yang kurang diperlukan untuk memenuhi kepuasan pribadi. Ilmu 

psikologi dikenal istilah compulsive buying disorder (kecanduan belanja) orang 

yang terjebak didalamnya tidak bisa membedakan kebutuhan dan keinginan.
21

 

 Perilaku konsumtif merupakan suatu perilaku membeli dan menggunakan 

barang yang tidak didasarkan pada pertimbangan rasional dan memiliki 

kecenderungan untuk mengkonsumsi sesuatu tanpa batas dan individu lebih 

mementingkan keinginan dan ditandai oleh kehidupan mewah dan berlebihan. 

Seorang individu harus membuat keputusan untuk membeli sesuatu namun tidak 

mengetahui nilai fungsionalya hanya didasari keinginan semata. 

 Perbuatan boros adalah gaya hidup yang berlebihan dalam menggunakan 

waktu, uang dan sumber daya yang ada demi kesenangan saja. Kebiasaan 

berperilaku boros bisa membuat seseorang buta dengan orang-orang yang 

membutuhkan disekelilingnya. Maka dari itu Allah swt menyuruh kita hidup 

sederhana dan hemat. Sebagaimana dalam H.R Abu Hurairah yaitu: 

لاَ  و  مَْأ نَْت عْب د وهَ  يَن ك  مَْث لا ثبًَف ي رْض  ن ك  هَ  ي كْر  مَْث لا ثبًَو  يَن ك  ي رْض   َ َاللََّّ إ نَّ

هَ  ي كْر  ق واَو  َت ف رَّ لا  يعًبَو  م  َج  َاللََّّ  بْم  َب ح  وا م  أ نَْت عْت ص  َو  يْئبً َش  َب ه  ت شْر ك وا

بعَ  إ ض  َو  ال  ؤ  انسُّ ةَ  ثْر  ك  َو  ق بل  َو  مَْق يم  بلَ ن ك  انْم  ََتَ 

Terjemahnya: 

“Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah saw, bersabda 

Sesungguhnya Allah meridhai tiga hal bagi kalian dan murka apabila 

kalian melakukan tiga hal. Allah ridha jika kalian menyembah-Nya dan 

tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dan (Allah ridha) 

jika kalian berpegang pada tali Allah seluruhnya dan kalian saling 

                                                           
21Rizika Witri Hidayah, Prilaku Konsumtif dalam Membeli Produk Fashion Pada 

Mahasiswa Putri , “Skripsi” (Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2015), h. 2. 
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menasehati terhadap para penguasa yang mengatur urusan kalian. Allah 

murka jika kalian sibuk dengan desas-desus, banyak mengemukakan 

pertanyaan yang tidak berguna serta membuang-buang harta.” (HR. 

Muslim no.1715)
22

 

 Termasuk perbuatan boros (tabdzir) adalah apabila seseorang 

menghabiskan harta pada jalan yang keliru.seperti penyaluran harta dalam 

kemaksiatan atau menyalurkan perkara yang tidak bermanfaat baik untuk 

bermain-main, meremehkan fungsi harta.  

 Sarlito W. Sarwono mengatakan bahwa perilaku konsumtif biasanya lebih 

dipengaruhi oleh faktor emosional dari pada rasio, karena pertimbangan-

pertimbangan dalam membuat keputusan untuk membeli atau menggunakan suatu 

barang dan jasa lebih menitikberatkan pada status sosial, mode dan kemudahan 

dari pada pertimbangan ekonomis.
23

 

Sebuah ekspresi dan gaya hidup dari komunitas para konsumen sebagai 

simbol jati diri mereka melalui entitas produk yang dipakainya. Budaya konsumen 

merupakan kolaborasi pendekatan ilmu antropologi untuk memahami pola pikir, 

pola tindak dan perilaku masyarakat sebagai konsumen, mendefinisikan latar 

belakang perilaku konsumen dalam menerjemahkan apa yang menjadi keinginan 

dan kebutuhan konsumen sebagai hasil dari entitas budaya komunitas itu berada. 

Tujuan hasil yang diharapkan adalah ditemukannya custumer insight 

melalui serangkaian proses mencari tahu secara lebih mendalam dan holistik, 

tentang latar belakang perbuatan, pemikiran dan perilaku seseorang konsumen 

yang berhubungan dengan produk dan komunikasi iklannya. Custumer Insight 

                                                           
22

Rachmat Syafe‟I, Al-Hadis Aqidah, akhlaq, Sosial dan Hukum (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2000), h. 194. 
23Usman Effendi, Psikologi Konsumen, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 17. 
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akan ditemukan dalam lingkungan komunitas konsumen yang dibentuk dari latar 

belakang perbuatan, pemikiran dan perilaku masyarakat yang menjadi lingkungan 

sosialnya dengan teknik eksplorasi berbasis ethnography. Ethnoography adalah 

suatu studi atau riset tentang perilaku  masyarakat atau konsumen yang dipelajari 

langsung dari habitatnya atau lingkungan naturalnya.
24

 

2. Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumtif 

Menurut Mangkunegara terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumtif yaitu:
25

 

a. Kekuatan sosial budaya 

Budaya maksudnya mengacu pada nilai, gagasan, simbol-simbol lain yang 

bermakna dan akan membantu individu untuk berkomunikasi, melakukan 

penafsiran dan evaluasi. Hal ini berhubungan dengan kelas sosial artinya sebagai 

suatu kelompok yang terdiri dari sejumlah orang yang mempunyai kedudukan 

seimbang dalam masyarakat. Ada tiga golongan kelas sosial: 

1. Golongan atas, yang termasuk pengusaha dan pejabat tinggi. 

2. Golongan menengah, pegawai instansi pemerintah, dan pengusaha 

menengah. 

3. Golongan bawah seperti buruh pabrik pegawai rendah, tukang becak dan 

pedagang kecil. 

                                                           
24Usman Effendi, Psikologi Konsumen, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 61-63. 
25Sukmawati Assaad, “Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga: Perspektif  Syari‟at 

Islam,” Al Amwal , vol I. No. 1 Maret 2016, h. 20.  https://anzdoc.com/perilaku-konsumtif-ibu-

rumah-tangga-perspektif-syari-at-isla.html ( Diakses16 januari 2019). 

 

https://anzdoc.com/perilaku-konsumtif-ibu-rumah-tangga-perspektif-syari-at-isla.html
https://anzdoc.com/perilaku-konsumtif-ibu-rumah-tangga-perspektif-syari-at-isla.html
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Makin ke atas status ekonomi seseorang maka semakin memungkinkan 

adanya peluang mengkonsumsi barang dan jasa secara lebih banyak, lebih 

lengkap, dan lebih mahal. 

b. Kekuatan Faktor Psikologis antara lain: 

1. Motivasi merupakan kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang 

menyebabkan individu tersebut bertindak dan berbuat. 

2. Persepsi yaitu seseorang termotivasi akan siap bereaksi, bagaimana 

orang telah dimotivasi bertindak adalah dipengaruhi oleh persepsinya 

mengenai situasi. 

3. Konsep diri adalah cara bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri 

dalam waktu tertentu sebagai gambaran tentang apa yang dipikirkan 

4. Kepribadian adalah suatu bentuk sifat-sifat yang ada pada individu 

yang sangat menentukan perilakunya. Perilaku konsumen sangat 

ditentukan oleh faktor internal dan eksternal dalam dirinya. 

3. Dampak Perilaku Konsumtif 

 Setiap manusia selalu berusaha mendapatkan penghasilan sebanyak-

banyaknya dan berharap penghasilan tersebut dapat digunakan untuk mencapai 

tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek memenuhi segala macam 

kebutuhannya, sedangkan tujuan jangka panjang meninggkatkan kesejahteraan 

atau paling tidak dapat hidup layak. 

 Sebagai upaya mendapatkan kehidupan layak, setiap manusia berbeda-

beda dalam berperilaku konsumtif. Suatu keadaaan untuk membelanjakan seluruh 
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pendapatan pada barang konsumsi disebut perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif 

memiliki dampak positif dan negatif sebagai berikut:
26

 

a. Dampak positif perilaku konsumtif pada beberapa sisi antara lain: 

1. Membuka dan menambah lapangan pekerjaan, karena akan 

membutuhkan tenaga kerja lebih banyak untuk memproduksi barang 

dalam jumlah besar. 

2. Meningkatkan motivasi konsumen untuk menambah jumlah 

penghasilan, karena konsumen akan berusaha menambah penghasilan 

untuk dapat membeli barang-barang yang diinginkan dalam jumlah dan 

jenis barang yang beraneka ragam. 

b. Dampak negatif Perilaku konsumtif antara lain: 

1. Perilaku hidup boros dan akan menimbulkan kecemburuan sosial, 

karena orang akan membeli semua barang yang diinginkan tanpa 

memikirkan harga barangtersebut murah atau mahal. Barang tersebut 

berguna atau tidak, sehingga bagi orang yang tidak mampu mereka tidak 

akan sanggup untuk mengikuti pola hidup seperti itu. 

2. Mengurangi kesepakatan untuk menabung 

3. Cenderung tidak memikirkan kebutuhan yang akan datang. 

 Menurut John Naistbit tentang fenomena “masyarakat konsumsi” ditandai 

dengan kurangnya ruang-ruang publik dan rekreasi yang berada di kota yang 

penduduknya padat sehingga  masyarakat tidak mempunyai alternatif lain untuk 

menghabiskan waktu luangnya selain di mall dan pusat perbelanjaan lain yang 

                                                           
26Sukmawati Assad, Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga: Perspektif  Syari’at Islam 

https://anzdoc.com/perilaku-konsumtif-ibu-rumah-tangga-perspektif-syari-at-isla.html , h. 21. 
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menarik perhatian. Hal ini memperlihatkan bahwa kekuasaan modal lebih bisa 

menguasai kebijakan pemerintah misalnya dengan masyarakat umum yang 

menginginkan fasilitas publik yang murah tetapi sulit untuk disediakan oleh 

pemerintah.
27

  

 Konsumsi menurut Jean P. Baudrillard adalah tindakan sistematis dalam 

memanipulasi tanda dan untuk menjadi objek konsumsi, objek harus mengandung 

dan menjadi tanda. Masyarakat konsumsi menurut Baudrillard merupakan 

masyarakat yang secara tidak sadar menjadikan konsumsi sebagai pusat 

kehidupan dengan hasrat yang kuat akan materi, selalu ingin berbelanja. 

 Baudrillard dalam bukunya The System of Object mengemukakan bahwa 

satu objek untuk menjadi konsumsi terlebih dulu objek harus menjadi (dilihat) 

sebagai tanda. Memahami makna konsumsi adalah memahami objek sebagai 

serangkaian tanda-tanda. Barang-barang konsumsi merupakan sistem kode (tanda) 

yang bekerja sama, sehingga tidak ada objek-objek khusus yang dipahami diluar 

sistemnya. Satu objek mulai menjadi objek konsumsi jikalau tidak lagi ditentukan 

oleh hal yaitu: 

1. Tempat objek di dalam siklus produksi 

2. Kegunaan fungsional objek 

3. Makna simbolis objek 

Nilai guna suatu objek adalah pada kegunaannya, dalam penjelasan Marx 

nilai guna ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tertentu, sedangkan nilai 

tukar berkaitan dengan nilai atau harga produk atau barang itu di pasar. Objek 

                                                           
27Muhammad Ridha, Sosiologi Waktu Senggang: Eksploitasi dan Komodifikasi Perempuan 

di Mal, (Cet. I; Yogyakarta: Resistbook, 2012),  h. 85. 
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nilai tukar inilah yang dimaksud Marx sebagai bentuk komoditas dari objek 

tersebut. 

Baudrillard mengemukakan tentang keterkaitan objek dengan objek yang 

lainnya. Relasi objek itu menurutnya penting diketahui dalam memahami objek 

tersebut. Kemampuan objek untuk menandakan status itu penting bagi kegunaan 

(utilitas) objek. Pada masyarakat konsumer, objek bukan saja untuk dikonsumsi, 

akan tetapi diproduksi lebih banyak untuk menandakan status, bukan untuk 

kebutuhan. Oleh karena itu, pada masyarakat konsumer yang lengkap, objek 

menjadi tanda dan lingkungan kebutuhan justru ditinggalkan. 

Dewasa ini, kebutuhan justru menjadi problematik. Kebutuhan justru 

menjadi psikologistik (sifat manusiawi) atau bentuk kulturalis (menjadi fungsi 

masyarakat). Pada masyarakat konsumer, konsumsi tidak mencari homogenisasi 

tetapi diferensiasi (bandingkan dengan pembuatan barang mewah secara terbatas 

untuk kalangan elit konglomerat dunia). Pada dasarnya, yang melandasi 

kehidupan sosial adalah gaya hidup dan nilai, bukan kebutuhan ekonomi. Semua 

barang mewah yang dimiliki untuk menunjukkan status yang melandasi sosial 

gaya hidup dan nilai tanda (status).
28

 

Jika prinsip ini terjadi maka objek dibebaskan sebagai tanda untuk di 

tangkap logika fashion formal. 

Baudrillard adalah pemikir dipengaruhi oleh Marx dan mengembangkan 

gagasan Marx sebagaimana terlihat pada kritiknya terhadap teori ekonomi Marx. 

Menurutnya, pada masyarakat yang didominasi oleh produksi, perbedaan antara 

                                                           
28Akhyar Yusuf Lubis, Postmodernisme: Teori dan Metode, (Cet. III; Jakarta: Rajawali 

Pers, 2016), 176-179.  
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nilai guna dan nilai tukar dinilai relevan. Pada saat itu teori ini dapat memberikan 

penjelasan yang relatif memadai tentang perkembangan kapitalisme dengan hanya 

menggunakan kategori Marxis, akan tetapi tidak tepat lagi untuk area postmodern. 

Selain pengaruh Marx, Baudrillard juga dipengaruhi oleh strukturalisme Saussere 

dan postrukturalisme Roland Barthes. Dari Marx ia mengembangkan konsep nilai 

guna (use-value) dan nilai tukar (exchange-value) menjadi nilai tanda dan nilai 

simbolik. 

Nilai guna satu objek adalah kegunannya, dalam pengertian Marx nilai 

guna ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tertentu, sedangkan nilai tukar 

berkaitan dengan nilai atau harga produk atau barang itu dipasar. Objek nilai tukar 

inilah yang ndisebut Marx sebagai bentuk komoditas dari objek tersebut. 

Baudrillard mengkritik konsep nilai Marx itu dengan mengemukakan reproduksi 

dan dengan menggunakan konsep semiotika dengan mengajukan konsep “nilai 

tanda” satu objek.  

Dalam bukunya Symbolic Exchange and Death, Baudrillard 

mengemukakan konsep ”kode” yang dilihatnya begitu penting dalam suasana 

modern akhir. Konsep kode ini jelas berkaitan dengan munculnya era komputer 

(komputerisasi) dan digitalisasi. Menurutnya kode cukup mendasar dalam 

berbagai ilmu  seperti fisika, biologi dan ilmu pengetahuan alam lainnya (kode 

biner teknologi komputer, kode DNA dalam biologi, kode digital pada televisi dan 

dunia rekaman dan kode dalam teknologi informasi), dimana ia memberi 

kesempatan berlangsunnya reproduksi sempurna dari suatu objeksituasi, karena 
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itu kode bisa mem-baypass sesuatu yang real dan membuka kesempatan bagi 

munculnya realitas yang disebutnya dengan “hyperreality”. 

Zaman kode telah menggantikan zaman tanda. Hubungan antara kode 

dengan reproduksi-reproduksi yang asli. Pada “kode” mensyaratkan bahwa objek 

yang dihasilkan sebagaimana jaringan pada biologi bukan seperti salinan 

sebagaimana biasa dipahami, di mana salinan sebagai reproduksi dari objek yang 

asli. Perbedaan antara salinan dengan yang asli justru menjadi berlebihan. Realitas 

semu (virtual reality) komunikasi global, hologram, dan seni adalah contoh 

reproduksi murni, sementara kode membuat simulasi wilayah yang menunjukkan 

bentuk simulacra. Simulasi dan model adalah contoh reproduksi murni, sementara 

kode membuat simulasi menjadi penting. Kode memungkinkan kita untuk 

memotong realitas, sehingga terjadi pemutarbalikan sebagaimana tampak pada 

simulacra.
29

 

B. Teori Psikologi Konsumen 

 Teori psikologi konsumen atas dasar pertimbangan sosiologi menyatakan 

bahwa keinginan atau perilaku seseorang sebagian dibentuk oleh kelompok sosial 

dan kelas sosial di mana individu menjadi anggotanya, misalnya menggunakan 

pepsodent, karena mayoritas pepsodent yang tersedia di tempat belanja. 

Sedangkan psikologi konsumen yang pertimbangannya berdasarkan psikologi 

menerangkan bahwa seseorang akan selalu didorong oleh kebutuhan dasarnya 

yang terbentuk dari pengaruh lingkungan di mana individu itu bermukim, 
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Akhyar Yusuf Lubis, Postmodernisme: Teori dan Metode, h. 175-178. 
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misalnya ketika sedang lapar, maka perlu mencari makan yang sesuai dengan 

lingkungannya.
30

 

 Psikologi konsumen dikembangkan oleh John Watson yang mempelajari 

studi bagaimana konsumen mengetahui, mengenali barang dan jasa yang 

ditawarkan di pasar, bagaimana konsumen mengetahui dan mengenali barang dan 

jasa yang baik, bagaimana konsumen sampai pada keputusan untuk membeli 

barang dan jasa yang dianggap bermanfaat. Teori ini merujuk pada studi tentang 

bagaimana orang berhubungan dengan barang dan jasa yang mereka gunakan 

dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini juga dikenal sebagai studi tentang 

perilaku konsumen, psikologi konsumen memberikan kesempatan untuk meneliti 

masalah-masalah seperti faktor-faktor apa yang paling penting ketika seseorang 

memutuskan untuk membeli item produk tertentu, bagaimana pelanggan 

menentukan nilai layanan, apakah media periklanan dapat meyakinkan konsumen 

untuk mencoba produk baru untuk pertama kalinya dipasarkan. Psikologi 

konsumen berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan perilaku konsumen, 

meskipun beberapa psikolog konsumen akan berusaha untuk memprediksi atau 

memengaruhi keputusan pelanggan. Sasaran utama psikologi konsumen adalah 

menjelaskan perilaku konsumen dari sudut proses mental dari individu, misalnya 

menguraikan berbagai macam  pilihan, situasi dan atas dasar apa keputusan yang 

dibuat konsumen. 

 Perilaku konsumen adalah studi individual, kelompok atau organisasi 

dalam proses memilih, mengamankan, menggunakan  menghabiskan suatu 
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produk, pelayanan, pengalaman atau ide-ide untuk kebutuhan kepuasan dan 

dampak proses-proses ini pada konsumen dan masyarakat. Pengertian sederhana 

perilaku konsumen adalah studi tentang kapan, mengapa, bagaimana, di mana 

orang-orang membeli atau tidak membeli suatu produk. Melalui studi ini dapat 

mengerti proses prngambilan keputusan dari para pembeli secara individu maupun 

dalam kelompok atau organisasi. Perilaku konsumen mempelajari karakteristik-

karakteristik individu seperti demografik dan variabel-variabel perilaku dalam 

mencoba untuk mengerti keinginan konsumen juga mengukur pengaruh kelompok 

seperti keluarga  terhadap perilaku dalam pembelian produk.
31

 

 Merujuk pada teori Psikologi Konsumen tentang bagaimana orang 

berhubungan dengan barang dan jasa yang mereka gunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. Teori ini membahas tentang proses yang dilalui individu, kelompok 

atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan 

membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan. 

Psikologi konsumen akan diperlihatkan dalam beberapa tahap yaitu tahap sebelum 

pembelian, saat pembelian, dan setelah pembelian. Pada tahap sebelum pembelian 

(prapembelian) konsumen akan melakukan pencarian informasi yang terkait 

produk dan jasa. Pada saat tahap pembelian (proses), konsumen akan melakukan 

tindakan pembelian produk, dan pada tahap setelah pembelian, konsumen 

melakukan konsumsi (penggunaan produk), evaluasi kinerja produk, dan akhirnya 

membuang produk (tidak dikonsumsi, sisa atau limbah produk) setelah digunakan. 
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 Teori psikologi konsumen yang bersumber pada teori ekonomi dapat 

dibedakan dalam dua macam yaitu, pendekatan nilai guna utility dan pendekatan 

nilai guna ordinal. Pada pendekatan nilai guna utility (berdasarkan manfaat atau 

kenikmatan yang diperoleh) terdapat beberapa faktor yang dapat dipakai untuk 

prediksi sebagai asumsi dasar seorang konsumen untuk menunjukkan tingkat 

konsumsi, yaitu: 

1. Konsumen bersikap rasional, mempunyai skala prefensi dan mampu 

merangking kebutuhannya di mana konsumen bertujuan memaksimalkan 

kepuasannya dengan batas pendapatannya. 

2. Kepuasan  konsumen dapat dilakukan dengan berurutan sesuai pesanan 

(ordering) di mana tambahan utilitas yang diperoleh konsumen makin 

menurun dengan bertambahnya konsumsi dari komoditas tersebut. 

3. Pendapatan konsumen tetap, uang mempunyai nilai subjektif yang tetap 

konsumen lebih menyukai banyak produk yang dikonsumsi yang 

menunjukkan semakin tingginya tingkat kepuasan yang dimilikinya. 

Sedangkan pendekatan nilai guna ordinal, adalah analisis kepuasan yang 

seimbang dengan pendekatan yang melihat daya guna suatu barang tidak perlu 

diukur, cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat urutan dari tinggi 

rendahnya daya guna yang diperoleh hasil mengonsumsi sejumlah produk.
32

 

C. Habitus 

 Habitus dalam bahasa Latin berarti  kebiasaan (habitual), penampilan diri 

(appearance), atau bisa pula merujuk pada tata pembawaan yang terkait dengan 
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kondisi tipikal tubuh. Pierre Bourdieu mendefinisikan habitus sebagai 

pengkondisisan yang dikaitkan dengan syarat-syarat keberadaan suatu kelas. 

Menurutnya sistem-sistem disposisi tahan waktu dan dapat diwariskan, struktur-

struktur yang dibentuk, yang kemudian akan berfungsi juga sebagai struktur-

struktur yang membentuk adalah merupakan hasil dari suatu habitus. 

Habitus adalah nilai-nilai masyarakat yang sudah terinternalisasi, 

permainan sosial yang sudah ditubuhkan (the social game embodied) dan diubah 

menjadi alam kedua dalam bawah sadar seseorang. Habitus juga mencakup 

pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang dunia, yang memberikan 

kontribusi tersendiri pada realitas dunia. Habitus berkaitan erat dengan „modal‟ 

karena sebagian habitus tersebut berperan sebagai pengganda berbagai jenis 

modal, khususnya modal simbolik pada diri seseorang. 

Pierre Bourdieu mengembangkan konsep habitus sebagai aktivitas budaya 

yang dipelajari dalam masyarakat yang membedakan orang-orang menurut gaya 

hidupnya, mencakup segala jenis aktivitas budaya: produksi, persepsi, dan 

evaluasi terhadap praktik hidup sehari-hari. Habitus sebagai nilai-nilai yang 

dibatinkan melalui “ruang sosial”, dan dapat mencerminkan posisi seseorang 

dalam tataran sosial-ekonomi walaupun tidak secara mutlak.
33

 

Sifat habitus yang memproduksi menjadi dasar bagi penjelasan bahwa 

agen tidak bersifat pasif, tapi agen bersifat aktif. Ciri habitus tidak pasti, generatif 

dan samar-samar mencerminkan sifatnya yang tergantung. Habitus bukanlah gaya 

budaya yang menyatu dari seseorang atau sekelompok yang berperilaku seragam 
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pada semua situasi melainkan diperoleh dan dijalankan secara unik dalam 

hubungan dalam wilayah-wilayah, domain, lapangan (field) yang berbeda. 

Habitus yang terbentuk akan terlihat pada keseluruhan cara yang dibawah 

seseorang: sikap dan tingkah laku, cara berbicara, cara berjalan. Bourdieu 

mengemukakan bahwa habitus tidak berarti korban sepenuhnya dari lingkungan 

sosial (struktur), karena aktor memiliki sejumlah strategi dalam proses 

pembentukannya, bertindak secara reflektif dan hati-hati, walaupun tindakan dan 

refleksinya termasuk ruang kemungkinan terstruktur yang mendefinisikan style 

hidup aktor atau agen. 

E. Rasionalitas 

 Max Weber mengatakan bahwa, individu manusia dalam masyarakat 

merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial bukan merupakan hal yang statis 

dari pada paksaan fakta sosial. Artinya tindakan manusia tidak sepenuhnya 

ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai dan sebagainya yang tercakup di dalam 

konsep fakta sosial. walaupun pada akhirnya Weber mengakui bahwa dalam 

masyarakat terdapat struktur sosial dan pranata sosial. dikatakan bahwa struktur 

sosial dan pranata sosial merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam 

membentuk tindakan sosial.
34

 

 Max Weber mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu tentang institusi sosial. 

sosiologi Weber adalah ilmu tentang perilaku sosial. menurutnya terjadi suatu 

pergeseran tekanan ke arah keyakinan, motivasi dan tujuan pada diri anggota 

masyarakat, yang semuanya memberi isi dan bentuk kepada kelakuannya. Kata 
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perikelakuan dipakai Weber untuk perbuatan-perbuatan yang bagi si pelaku 

mempunyai arti subjektif. Pelaku hendak mencapai suatu tujuan atau ia didorong 

oleh motivasi. Perikelakuan menjadi sosial menurut Weber terjadi hanya kalau 

dan sejauh mana arti maksud subjektif dari tingkah laku membuat individu 

memikirkan dan menunjukkan suatu keseragaman yang kurang lebih tetap. 

 Max Weber dalam memperkenalkan konsep pendekatan verstehen untuk 

memahami makna tindakan seseorang, berasumsi bahwa seseorang dalam 

bertindak tidak hanya sekedar melaksanakannya tetapi juga menempatkan diri 

dalam lingkungan berfikir dan perilaku orang lain. Konsep pendekatan ini lebih 

mengarah pada suatu tindakan bermotif pada tujuan yang hendak dicapai atau in 

order to motive.
35

 

 Tindakan sosial merupakan proses aktor terlibat dalam pengambilan-

pengambilan keputusan subjektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan 

tertentu yang telah dipilih, tindakan tersebut mengenai semua jenis perilaku 

manusia, yang ditujukan kepada perilaku orang lain, yang telah lewat, yang 

sekarang dan yang diharapkan diwaktu yang akan datang. Tindakan sosial (social 

action) adalah tindakan yang memiliki makna subjektif (a subjective meaning) 

bagi dan dari aktor pelakunya. Tindakan sosial ke seluruh perilaku manusia yang 

memiliki arti subjektif dari yang melakukannya. Baik yang terbuka maupun 

tertutup, yang diutarakan secara lahir maupun diam-diam, yang oleh pelakunya 

diarahkan pada tujuannya. Sehingga tindakan sosial itu bukanlah perilaku yang 

kebetulan tetapi yang memiliki pola dan struktur tertentu dan makna tertentu. 

                                                           
35

I.B Wirawan, Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma, 83. 
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 Weber secara khusus mengklasifikasikan tindakan sosial yang memiliki 

arti-arti subjektif tersebut kedalam empat tipe. Atas dasar rasionalitas tindakan 

sosial, Weber membedakan tindakan sosial manusia ke dalam empat tipe, semakin 

rasional tindakan sosial itu semakin mudak dipahami:
36

 

1. Tindakan Rasional Instrumental (Zwerk Rational) 

Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan 

seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan 

dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk 

mencapainya. Contohnya: seorang siswa yang sering terlambat dikarenakan 

tidak memiliki alat transportasi, akhirnya ia membeli sepeda motor agar ia 

datang ke sekolah lebih awal dan tidak terlambat. Tindakan ini telah 

dipertimbangkan dengan matang agar ia mencapai tujuan tertentu. Dengan 

perkataan lain menilai dan menentukan tujuan itu dan bisa saja tindakan itu 

dijadikan sebagai cara untuk mencapai tujuan lain. 

2. Tindakan Rasional Nilai (Werk Rational) 

Tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya 

merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-

tujuannya sudah ada didalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang 

bersifat absolut. Contoh: perilaku beribadah seseorang mendahulukan orang 

yang lebih tua ketika antri sembako. Artinya, tindakan sosial ini telah 

dipertimbangkan terlebih dahulu karena mendahulukan nilai-nilai sosial 

maupun nilai-nilai agama. 

                                                           
36George Ritzer, Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2017), 

126. 



31 
 

 

3. Tindakan Afektif (Affectual Action) 

Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa 

intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan efektif sifatnya spontan, tidak 

rasional dan merupakan ekspresi emosional dari individu. Contohnya: 

hubungan kasih sayang antara dua remaja yang sedang jatuh cinta atau sedang 

dimabuk asmara. Tindakan ini biasanya terjadi atas rangsangan dari luar yang 

bersifat otomatis sehingga bias berarti. 

4. Tindakan Tradisional (Traditional Action) 

Tindakan jenis ini seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena 

kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau 

perencanaan. 

Kedua tipe tindakan yang terakhir sering hanya menggunakan 

tanggapan secara otomatis terhadap ransangan dari luar. Karena itu tidak 

termasuk kedalam jenis tindakan yang penuh arti yang menjadi sasaran 

penelitian sosiologi. Namun demikian pada waktu tertentu kedua tipe tindakan 

tersebut dapat berubah menjadi tindakan yang penuh arti sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan untuk dipahami. 

Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu 

sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan 

diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan individu yang diarahkan 

kepada benda mati tidak masuk kedalam kategori tindakan sosial, suatu 

tindakan akan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut 

benar-benar diarahkan kepada orang lain (individu lainnya). 
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Meski tak jarang tindakan sosial dapat berupa tindakan yang bersifat 

membatin atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif 

dari situasi tertentu. Bahkan terkadang tindakan dapat berulangkembali 

dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi  yang serupa atau berupa 

persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu. 

 Weber membedakan empat tipe rasionalitas. Rasionalitas praktis, ada 

dimana-mana di sepanjang sejarah. Rasionalitas ini meliputi pencarian terus-

menerus cara terbaik untuk mencapai tujuan apa pun dalam kehidupan sehari-hari. 

Rasionalitas teoretik, meliputi upaya untuk mencapai penguasaan kognitif atas 

dunia, juga ada dimana-mana di sepanjang sejarah. Hal yang sama juga terjadi 

pada rasionalitas substantif yang meliputi pencarian cara paling optimal untuk 

mencapai tujuan, namun rasionalitas ini dituntun oleh seperangkat nilai sosial 

yang lebih besar. Tipe rasionalitas yang paling menarik perhatian Weber adalah 

rasionalitas formal yang merupakan ciri khas dunia modern dan dunia Barat. 

Rasionalitas ini juga meliputi cara dan regulasi. Berkembangnya rasionalitas 

formal yang sangat progresif ini, awalnya di negara-negara Barat kemudian  

menyebar ke seluruh dunia, menjadi perhatian utama teori rasionalitas Weber. 

Penyebaran rasionalitas formal yang progresif membawa keuntungan yang banyak 

sekali (misalnya menjadi lebih efisien). Namun, Weber juga menaruh perhatian 

pada masalah yang berkaitan dengan rasionalitas ini, khususnya mengenai 

meningkatnya sangkar besi (iron cage) rasionalitas sehingga orang harus berusaha 

lebih keras lagi untuk keluar darinya. 
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 Perhatian Weber pada rasionalitas formal, termasuk perilaku yang dituntun 

aturan, mengantarnya untuk menaruh perhatian pada birokrasi. Birokrasi 

merupakan bentuk organisasi yang paling sesuai dengan masyarakat yang 

bercirikan rasionalitas formal. Pilihan alat untuk mencapai tujuan dalam birokrasi 

di dominasi oleh aturan dan regulasi. Birokrasi kemudian menjadi dominan dalam 

banyak sektor masyarakat-negara, ekonomi, pendidikan, gereja, dan masih banyak 

lagi. Bahkan dapat dikatakan bahwa proses birokratisasi sangat berkaitan dengan 

rasionalisasi. 

 Semua ini sangat erat kaitannya dengan pemikiran Weber mengenai tiga 

tipe ideal struktur otoritas. Pertama adalah otoritas tradisional yang didominasi 

oleh keputusan-keputusan yaang didasarkan pada kebiasaan zaman dahulu. Ada 

berbagai bentuk organisasi yang berkaitan dengan otoritas tradisional, namun staf 

organisasi ini umumnya adalah para pembantu pemimpin tradisional yang 

biasanya diorganisasi secara longgar dan serampangan. Kedua, otoritas 

kharismatik berasal dari keyakinan di kalangan sebagian pengikut mengenai 

kualitas luar biasa seorang pemimpin. Disiplin organisasi yang berkaitan dengan 

otoritas kharismatik ini cenderung lemah dan tidak stabil , meskipun seiring waktu 

melalui proses rutinitas kharisma, bentuk organisasi yang lebih stabil bisa di 

bangun. Namun, organisasi ini cenderung berkembang ke arah otoritas legal-

rasional, atau menjadi otoritas tipe ketiga, yakni otoritas legal-rasional. Dalam 

otoritas legal formal, kemampuan pemimpin untuk memimpin berasal dari aturan 

dan regulasi dari sistem yang lebih besar (misalnya Presiden AS mendapat 

otoritas karena terpilih ddengan suara terbanyak dalam electoral college). Bentuk 
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organisasi yang paling terkait dengan tipe otoritas ini adalah birokrasi, dan bentuk 

organisasi ini cenderung lebih baik dibanding organisasi yang terkait dengan tipe 

otoritas lainnya. Oleh karena itu, Weber melihat kecenderungan jangka panjang 

adanya perubahan dari otoritas dan kharismatik ke otoritas legal-rasional. Ini 

menjadi aspek kunci dari teorinya yang lebih umum mengenai rasionalisasi 

progresif. 

 Dengan demikian, ada kaitan erat antara meningkatnya rasionalitas formal 

dengan birokratisasi dan otoritas legal-rasional, dan semuanya dapat dimasukkan 

dalam judul besar: rasionalisasi. Rasionalisasi telah memengaruhi banyak ilmuan 

sosial, sebagian besar mengkritiknya seperti Theodor Adorno, Herbert Marcuse, 

dan Jurgen Habermas. Rasionalisasi menjadi dasar setidaknya sebagian analisis 

mereka mengenai dominasi teknokratik (technocratic domination) dan pemikiran 

berdimensi tunggal (one-dimension thought). Rasionalisasi penting di masa 

Weber dan sekarang menjadi lebih penting lagi, meskipun mungkin agak berbeda 

sebagaimana dicerminkan dengan kecenderungan memakai istilah McDonalisasi 

untuk menggambarkan manifestasinya yang kontemporer dan paling penting.
37

 

  

                                                           
37

John Scott, Sosiologi The Key Consepts, (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2011), h. 219-220. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis  Penelitian 

 Permasalahan yang diteliti pada kasus ini mengacu pada Perilaku 

Konsumtif Ibu Rumah Tangga. Oleh karena itu, untuk mengetahui bentuk 

perilaku konsumtif ibu rumah tangga maka diperlukan metode penelitian kualitatif 

deskriptif. Hal ini sejalan dengan pendapat Moleong yang mengatakan bahwa 

metode kualitatif mengembangkan pengertian tentang individu dan kejadian 

dengan  mempertimbangkan konteks yang relevan.  

 Tujuan pendekatan kualitatif adalah memahami fenomena sosial melalui 

gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam.
38

 

 Informasi dan data diselidiki secara cermat berdasarkan kasus. Hal ini sesuai 

dengan pandangan Stake yang mengemukakan bahwa studi kasus merupakan 

strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu 

program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Kasus-kasus 

dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara 

lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan 

waktu yang telah ditentutkan.
39

 

 

                                                           
38Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,  

1997),  h. 3. 
39John W Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif , kuantitatif, dan mixed, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 
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B. . Metode Pendekatan 

 Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian tentang 

Prilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga. Metode pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan psikologis 

1. Pendekatan sosiologis dibutuhkan untuk mengetahui faktor penyenyebab 

seseorang berperilaku konsumtif terkhusus ibu rumah tangga yang 

merupakan objek penelitian peneliti. Mengutip pandangan Hasan Shadily 

bahwa pendekatan sosiologi adalah suatu pendekatan yang mempelajari 

tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-

ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya.
40

 

2. Pendekatan psikologis adalah cabang ilmu yang berusaha mempelajari 

jiwa yang ternyata mendapatkan banyak kesulitan karena objek 

penyelidikannya adalah abstrak, yang tak dapat diselidiki secara langsung, 

tetapi diselidiki keaktifan-keaktifannya yang terlihat melalui manifestasi 

tingkah laku atau perbuatan. Begitu uniknya jiwa itu, sehingga cara 

pendekatannya pun melalui cara yang berbeda-beda.
41

 

C. Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua yaitu:
42

 

                                                           
40Hasan Shadily, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia, (Cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara, 

1983), h.17. 
41

Ida Bagus Made Astawa, Pengantar Ilmu Sosial, (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 

192. 
42Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. VIII; Bandung: 

Alfabeta, 2009), h. 137.  
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1. Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus 

menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data ini 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat 

objek penelitian dilakukan. 

2. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Data ini dapat ditemukan 

dengan cepat. 

D. Lokasi  Penelitian 

Lokasi penelitian adalah letak atau tempat di mana penelitian akan 

dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dan berkaitan 

dengan penelitian. Peneliti memilih lokasi yakni di Mall Panakkukang kota 

Makassar.  

E. Metode Pengumpulan Data 

a.  Observasi 

 Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematik 

kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang 

diperlukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti 

mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti 

harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau 

informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku 

dan hubungan yang terus terjadi.
43

 

b. Wawancara Tidak Terstruktur (Unstructured interview) 

                                                           
43Jonathan Sarwono, h. 224. 
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 Wawancara tidak terstuktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis, 

pedoman wawancara hanya berupa garis-garis besar yang akan ditanyakan. 

Wawancara tidak terstruktur atau terbuka, sering digunakan untuk penelitian yang 

lebih mendalam tentang subjek yang diteliti.
44

 

c.  Informan 

 Informan yang dipilih oleh peneliti yaitu masyarakat yang sedang 

berkunjung ke mall yaitu ibu rumah tangga yang bekerja dan yang tidak bekerja di 

pusat perbelanjaan Mall Panakkukang, dengan menggunakan teknik Proposive 

Sampling. Peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada 

pertimbangan tertentu karena dengan menggunakan teknik tersebut peneliti selain 

memperoleh data detail, juga jumlah responden penelitian. Pada proposive 

sampling, peneliti mempercayai bahwa dapat menggunakan pertimbangannya atau 

intuisinya untuk memilih orang-orang atau kelompok yang terbaik untuk 

memberikan informasi yang akurat.
45

 

d. Dokumentasi 

 Dokumentasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) 

pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpan informasi dalam bidang 

pengetahuan, (2) pemberian atau pengumpulan bukti dat keterangan (seperti 

gamba, kutipan, guntingan koran dan bahan referensi lain).
46

 Metode dokumentasi 

                                                           
44Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, h. 173. 
45Bouma Gary D, The Reason Process, (Edisi revisi; Oxford University Press, 1993), h. 

119. 
46Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, (Edisi 

Ketiga; Jakarta: Balai Pustaka, 2007),  h. 272. 
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adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel berupa 

catatan, transkip, buku, artikel, file Pdf, dokumen rapat atau catatan harian.
47

 

F. Instrumen Penelitian 

 Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen penelitan merupakan alat bantu 

yang dipilih dan dipergunakan oleh peneliti, dalam kegiatannya mengumpulkan 

data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah.
48

 Tiga media yang 

digunakan peneliti dalam instrument penelitian yaitu observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. (1) Alat tulis menulis: buku, pulpen atau pensil sebagai alat untuk 

mencatat informasi yang didapat pada saat observasi, (2) kamera dan alat rekam 

suara.
49

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menyusun kedalam pola, memilih 

mana yang pentingdan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
50

 Oleh karena itu peneliti dalam 

penelitian ini menggunakan metode analisis data sebagai berikut :  

1. Reduksi Data 

Setelah data hasil penelitian terkumpul maka peneliti akan melakukan 

proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian 

                                                           
47Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, ( Jakarta: Rineka 

Cipta, 1993),  h. 131. 
48Suharsimi  Arikunto,  Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik, h. 101.   
49Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial Teori Konsep Dasar dan 

Implementasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 306.  
50Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 335. 
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data kasar yang diperoleh dari lapangan penelitian
51

. Penelitian akan dilakukan 

dengan membagi data kedalam beberapa kategori, sehingga data bisa lebih 

terpusat dan terpilah dengan baik, yaitu data-data mengenai kondisi sosial bentuk-

bentuk prilaku konsumtif ibu rumah tangga yang berada di Mall Panakkukang.  

2. Penyajian Data 

 Pada penelitian kualitatif 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.
52

 Dengan begitu maka akan memudahkan 

peneliti menguraikan permasalahan dan lebih mudah memberikan kejelasan data 

mana yang substantif dan mana pendukung. 

3. Penyajian Kesimpulan  

 Langkah selanjutnya dalam menganilis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan 

kesimpulan yang dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di 

lapangan. Setelah pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti penjelasan-

penjelasan. Kesimpulan-kesimpulan itu kemudian diverifikasi selama penelitian 

berlangsung dengan cara memikir ulang dan meninjau kembali catatan lapangan 

sehingga terbentuk penegasan kesimpulan. Metode yang digunakan dalam 

                                                           
51Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, h. 247. 
52Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 341. 
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penulisan dan pengumpulan data dalam proposal ini yaitu dilakukan dengan 

sistem dokumentatif, yaitu mengambil referensi bahan dari berbagai sumber-

sumber yang relevan kemudian menganalisisnya sesuai dengan kasus atau topik 

yang peneliti angkat.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagai ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar terletak di 

ujung selatan Pulau Sulawesi dengan cakupan wilayah pesisir dan bahkan 

mempunyai 5 pulau dimana terdapat dua Kelurahan yang berada di pulau. 

 Posisi kota Makassar berbatasan dengan dua Kabupaten, yaitu sebelah 

utara dan timur berbatasan dengan Kabupaten Maros, kemudian sebelah selatan 

Kabupaten Gowa, dan sebelah barat adalah Selat Makassar. Letak astronominya 

antara 119‟24‟17‟38‟ Bujur Timur dan 5‟8‟6‟19‟ Lintang selatan. 
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Suhu udara di Kota Makassar tahun 2015 maksimum 35.4ºC minimum 

21,8ºC, dan rata-rata 28,11ºC. Kelembaban udara rata-rata 78,92%, kecepatan 

angin rata-rata 4,0 knots, dan penyinaran matahari rata-rata 74,5 jam. 

 Luas wilayah kota Makassar tercatat 175,77 km persegi yang meliputi  14 

kecamatan, 143 Kelurahan, 971 RW dan 4789 RT. Tahun 2015 sejak otonomi 

daerah diberlakukan, jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Makassar tidak 

mengalami penambahan atau pemekaran dengan jumlah tetap 143 kelurahan 

sedangkan jumlah RW dan RT masih mengalami penambahan yaitu 996 RW dan 

4.968 RT pada tahun 2015. Dibandingkan tahun 2013 jumlah RW dan RT naik 

2,26% dan 2,9%, 

 Jumlah penduduk kota Makassar tahun 2014 sebanyak 1.449.242 jiwa, 

kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 1.449.401 jiwa. Pada periode 

2014-2015 laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,41 persen. Luas wilayah 

sebesar 175,77 km², setiap km² ditempati penduduk sebanyak 8,246 jiwa pada 

tahun 2015. 

1. Pemerintah 

Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan 143 

Kelurahan, 996 RW, 4.968 RT. Jumlah  anggota DPRD kota Makassar tahun 2015 

sebanyak 50 orang merupakan wakil dari  8 fraksi, 8 orang adalah perempuan, hal 

ini menunjukkan bahwa kaum perempuan telah diperhitungkan untuk menduduki 

jabatan legislatif sekalipun porsinya masih relatif kecil sebesar 16%.
53

 

                                                           
53https://makassarkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZDEzZT

EyYTQ1NmI4NDk4YmQzYWY0YTlm&xzmn=aHR0cHM6Ly9tYWthc3NhcmtvdGEuYnBzLmd

https://makassarkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZDEzZTEyYTQ1NmI4NDk4YmQzYWY0YTlm&xzmn=aHR0cHM6Ly9tYWthc3NhcmtvdGEuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMTgvMDkvMjcvZDEzZTEyYTQ1NmI4NDk4YmQzYWY0YTlmL2tlY2FtYXRhbi1wYW5ha2t1a2FuZy1kYWxhbS1hbmdrYS0yMDE4Lmh0bWw%3D&twoadfnoarfeauf=MjAxOS0wOC0xMyAyMjowMjoxMw%3D%3D
https://makassarkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZDEzZTEyYTQ1NmI4NDk4YmQzYWY0YTlm&xzmn=aHR0cHM6Ly9tYWthc3NhcmtvdGEuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMTgvMDkvMjcvZDEzZTEyYTQ1NmI4NDk4YmQzYWY0YTlmL2tlY2FtYXRhbi1wYW5ha2t1a2FuZy1kYWxhbS1hbmdrYS0yMDE4Lmh0bWw%3D&twoadfnoarfeauf=MjAxOS0wOC0xMyAyMjowMjoxMw%3D%3D
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2. Kependudukan dan Ketenagakerjaan  

a. Kependudukan  

Penduduk Kota Makassar berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 

sebanyak 1.449.401 jiwa yang terdiri atas 717.047 jiwa penduduk laki-laki dan 

732.354 jiwa  penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah proyeksi 

jumlah penduduk tahun 2014, penduduk Kota Makassar mengalami pertumbuhan 

sebesar 1,41 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan laki-laki 

sebesar 1,45 persen dan penduduk perempuan sebesar 1,37 persen. Sementara itu 

besar angka rasio jenis kelamin tahun 2015 penduduk laki-laki terhadap penduduk 

perempuan sebesar 97,91. 

Kepadatan penduduk di Kota Makassar tahun 2015 mencapai 8.246 

jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga empat orang. 

Kepadatan penduduk di 14 Kecamatan cukup beragam dengan kepadatan 

penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Makassar dengan kepadatan sebesar 

33.490 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Tamalanrea. 

 

 

b. Ketenagakerjaan 

                                                                                                                                                                
vLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMTgvMDkvMjcvZDEzZTEyYTQ1NmI4NDk4YmQzYWY0YTl

mL2tlY2FtYXRhbi1wYW5ha2t1a2FuZy1kYWxhbS1hbmdrYS0yMDE4Lmh0bWw%3D&two

adfnoarfeauf=MjAxOS0wOC0xMyAyMjowMjoxMw%3D%3D 

 

https://makassarkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZDEzZTEyYTQ1NmI4NDk4YmQzYWY0YTlm&xzmn=aHR0cHM6Ly9tYWthc3NhcmtvdGEuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMTgvMDkvMjcvZDEzZTEyYTQ1NmI4NDk4YmQzYWY0YTlmL2tlY2FtYXRhbi1wYW5ha2t1a2FuZy1kYWxhbS1hbmdrYS0yMDE4Lmh0bWw%3D&twoadfnoarfeauf=MjAxOS0wOC0xMyAyMjowMjoxMw%3D%3D
https://makassarkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZDEzZTEyYTQ1NmI4NDk4YmQzYWY0YTlm&xzmn=aHR0cHM6Ly9tYWthc3NhcmtvdGEuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMTgvMDkvMjcvZDEzZTEyYTQ1NmI4NDk4YmQzYWY0YTlmL2tlY2FtYXRhbi1wYW5ha2t1a2FuZy1kYWxhbS1hbmdrYS0yMDE4Lmh0bWw%3D&twoadfnoarfeauf=MjAxOS0wOC0xMyAyMjowMjoxMw%3D%3D
https://makassarkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZDEzZTEyYTQ1NmI4NDk4YmQzYWY0YTlm&xzmn=aHR0cHM6Ly9tYWthc3NhcmtvdGEuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMTgvMDkvMjcvZDEzZTEyYTQ1NmI4NDk4YmQzYWY0YTlmL2tlY2FtYXRhbi1wYW5ha2t1a2FuZy1kYWxhbS1hbmdrYS0yMDE4Lmh0bWw%3D&twoadfnoarfeauf=MjAxOS0wOC0xMyAyMjowMjoxMw%3D%3D
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 Jumlah pencari kerja terdaftar di Kota Makassar pada Dinas Kerja Kota 

Makassar pada tahun 2015 sebesar 10.326 pekerja dengan penurunan 2,80 persen, 

dari 10.326 pekerja yang terdaftar sebesar 8.315 telah ditempatkan bekerja. 

 Perbandingan pencari kerja laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan 

perempuan, terdaftar 5.052 laki-laki dan 5.274 perempuan pencari kerja terdaftar 

pada Dinas Tenaga Kerja. 

 Proporsi terbesar pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja 

berpendidikan terakhir SMA yaitu sebesar 43,91 persen (4.534 pekerja) dan yang 

ditempatkan sebanyak 906 pekerja di tahun 2015.
54

 

B. Profil Kecamatan Panakkukang 

a. Letak Geografis dan Batas Wilayah 

Kecamatan Panakkukang merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota 

Makassar yang berbatasan dengan Kecamatan Tallo di sebelah utara, Kecamatan 

Tamalanrea di sebelah timur, Kecamatan Rappocini di sebelah selatan dan di 

sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Makassar. Kecamatan Panakkukang 

merupakan daerah bukan pantai dengan topografi ketinggian 500 m dari 

permukaan laut. Menurut jaraknya, letak masing-masing kelurahan ke ibukota 

kecamatan berkisar antara 1-2 km. 

 

Tabel 1. Letak dan Status Kelurahan di Kecamatan Panakkukang Keadaan 

Akhir Tahun 2018 

 Letak Kelurahan Status Daerah 
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https://jagad.id/peta-kota-makassar-sejarah-dan-letak-lokasi-geografis/ diakses tanggal 

20 juli 2019. 

https://jagad.id/peta-kota-makassar-sejarah-dan-letak-lokasi-geografis/
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Desa/Kelurahan 
Pantai 

Bukan 

Pantai 
Kota Pedesaan 

1. Paropo - √ √ - 

2. Karampuang - √ √ - 

3. Pandang - √ √ - 

4. Masale - √ √ - 

5. Tamamaung - √ √ - 

6. Karuwisi - √ √ - 

7. Sinrilaja - √ √ - 

8. Karuwusi Utara - √ √ - 

9.  Pampang - √ √ - 

10. Panaikang - √ √ - 

11. Tello Baru - √ √ - 

Kecamatan 

Panakkukang 2018 

- 11 11 - 

Sumber: Kantor Kecamatan Panakkukang 

Kecamatan Panakkukang terdiri dari 11 kelurahan dengan luas wilayah 

17,05 km². Dari luas wilayah tersebut, terlihat bahwa kelurahan Pampang 

memiliki wilayah terluas yaitu 2,63 km², terluas kedua adalah Kelurahan 

Panaikang dengan luas wilayah 2.35 km², sedangkan yang paling kecil luas 

wilayahnya adalah Kelurahan Sinrijala yaitu 0,17 km². 

Tingkat klasifikasi desa/kelurahan di Kecamatan Panakkukang tahun 2015 

terdiri dari 11 Kelurahan, 474 RT dan 90 RW dengan kategori Kelurahan 
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Swasembada, dengan demikian tidak ada lagi kelurahan dengan klasifikasi 

Swadaya dan Swakarya.
55

 

b. Jumlah Penduduk  

 Jumlah penduduk Kecamatan Panakkukang dalam kurun waktu tahun 

2015-2016 mengalami pertumbuhan sebesar 3,27 persen, dimana jumlah 

penduduk pada tahun 2015 sebanyak 142.308 jiwa dan bertambah lagi sebanyak 

147.783 jiwa di tahun 2016. Berikut tabel jumlah penduduk kecamatan 

Panakkukang berdasarkan jenis kelamin: 

Tabel 2. Tabel Jumlah Penduduk Kecamatan Panakkukang Berdasarkan  

Jenis Kelamin 

NO JENIS KELAMIN JUMLAH 

1 Laki-laki 73.114 

2 Perempuan 74.669 

 TOTAL 147.783 

Sumber: Kantor Kecamatan Panakkukang 

 Berdasarkan jenis kelamin tampak bahwa jumlah penduduk laki-laki 

sekitar 73.114 jiwa dan perempuan sekitar 74.669 jiwa. Demikian rasio jenis 

kelamin adalah sekitar 98 persen yang berarti setiap 100 orang penduduk 

perempuan terdapat 98 orang penduduk laki-laki. 

c. Perkembangan Desa/Kelurahan 

                                                           
55

https://makassarkota.bps.go.id/publication/2018/09/27/d13e12a456b8498bd3af

4a9f/kecamatan-panakkukang-dalam-angka-2018.html  (Diakses tanggal 13 Agustus 

2019) 

 

https://makassarkota.bps.go.id/publication/2018/09/27/d13e12a456b8498bd3af4a9f/kecamatan-panakkukang-dalam-angka-2018.html
https://makassarkota.bps.go.id/publication/2018/09/27/d13e12a456b8498bd3af4a9f/kecamatan-panakkukang-dalam-angka-2018.html
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 Tingkat klasifikasi Desa/Kelurahan di Kecamatan Panakkukang tahun 

2015 terdiri dari 11 kelurahan, 474 RT dan 90 RW dengan kategori kelurahan 

swasembada. Dengan demikian tidak ada lagi kelurahan dengan klasifikasi 

Swadaya dan Swakarya. 

d. Lembaga dan Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan 

 Lembaga dan organisasi tingkat desa/kelurahan yang terbentuk di 

Kecamatan Pankkukang dengan sejumlah anggotanya diharapkan dapat 

menunjang kegiatan pemerintahan dan pembangunan. 

Tabel 3. Jumlah kelembagaan Tiap Kelurahan di Kecamatan Panakkukang 

Tahun 2018 

Desa/kelurahan LPM Pemuda P2A 

1. Paropo √ √ - 

2. Karampuang √ √ - 

3. Pandang √ √ - 

4. Masale √ √ - 

5. Tamamaung √ √ - 

6. Karuwisi √ √ - 

7. Sinrilaja √ √ - 

8. Karuwusi Utara √ √ - 

9.  Pampang √ √ - 

10. Panaikang √ √ - 

11. Tello Baru √ √ - 

Kecamatan 11 11 - 
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Panakkukang 2018 

 Sumber: Kantor Kecamatan Panakkukang 

e. Pendidikan 

 Pada tahun ajaran 2016/2017 jumlah TK di Kecamatan Panakkukang 44 

sekolah, SD baik negeri maupun swasta berjumlah sebanyak 49 sekolah, SLTP 

sebanyak 16 sekolah dan SMA sebanyak 10 sekolah. Selain itu terdapat pula 

Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 14 sekolah. 

 f. Kesehatan 

 Jumlah sarana kesehatan tahun 2016 di Kecamatan Panakkukang tercatat 3 

Rumah Sakit Umum/khusus, 3 buah Puskesmas, 2 buah Pustu, 10 buah Rumah 

Bersalin, dan 79 Posyandu. Bagian Tenaga Medis tercatat 83 orang, dokter umum, 

14 orang dokter spesialis, 13 orang dokter gigi dan 108 orang paramedis lainnya 

terdiri dari 23 orang bidan desa dan 85 perawat/mantri. 

g. Hotel, Akomodasi Lainnya dan Perdagangan 

Sarana perdagangan yang terdapat di Kecamatan Panakkukang antara lain 

kelompok pertokoan sebanyak 19 unit, pasar 7 unit, supermarket atau swalayan 41 

unit, restoran 224 unit, toko atau kios 971 unit, pegadaian 7 unit, unit usaha 

masyarakat lainnya seperti bengkel mobil dan motor sebanyak 75 unit, agen 

perjalanan wisata 22 unit, pangkas rambut 67 unit dan salon 44 unit. 

C. Profil Mall Panakkukang 

 Mall Panakkukang merupakan mal terbesar di Makassar. Mall ini didirikan 

pada tahun 2003 dan selesai pada 2006, dengan lokasi yang strategis di Kawasan 

Panakkukang Mall di sekitar kawasan padat penduduk Panakkukang. Mall ini 

terdiri dari 4 lantai dan 4 koridor A,B,C dan D, dengan penyewa-penyewa yang 
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sudah terkenal sebagai perusahaan besar baik skala nasional maupun 

internasional.
56

 

Tabel 4. Pembagian Koridor di Mall Panakkukang Tahun 2018 

No.   Lantai Retail 

B Hypermart, Amazon, A&W  

G Matahari Departement Store, J.CO Donuts and Coffe, 

Solaria, Pizza Hut, Naughty, Oke Shop, Strawberry, 

erafhone, Samsung, Batik Keris, Dunkin Donuts, Roppan, 

Excelso, Solaria Sosialita, Bumbu Desa, BreadTalk, KFC, 

A&W, Texas Fried Chicken, Mama Hotplate, Lotte Mart,  

BreadLife, Roti Boy, Optik Melawai, Shaga, Everbest 

 

3 Matahari Departement Store, Lotte Mart, Elizabeth, 61, 

Diamond Ballroom, Damn! I Love Indonesia, Planet Surf, 

Loly Poly, Factor 

 

4 Matahari Departement Store, Gramedia, Johnny Andrean, 

Polygon, Electronic Solution, Timezone, Panakkukang 21, 

Sport Station, Mr. D.I.Y 

 

5 D‟Cost Seafood, Diamond, Panakkukang XXI, Food 

Court, NAV Karaoke. 

 

 Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Mal_Panakkukang 
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https://makassarkota.bps.go.id/publication/2018/09/27/d13e12a456b8498bd3af4a9f/kec

amatan-panakkukang-dalam-angka-2018.html ( Diakses tanggal 14 Agustus 2019). 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mal_Panakkukang
https://makassarkota.bps.go.id/publication/2018/09/27/d13e12a456b8498bd3af4a9f/kecamatan-panakkukang-dalam-angka-2018.html
https://makassarkota.bps.go.id/publication/2018/09/27/d13e12a456b8498bd3af4a9f/kecamatan-panakkukang-dalam-angka-2018.html
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D. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perilaku Konsumtif Pada Ibu 

Rumah Tangga 

 Setiap rumah tangga mempunyai kebutuhan tersendiri, dimana kebutuhan 

tersebut memiliki fungsi dan manfaat tersendiri. Peran Ibu rumah tangga dalam 

mengurus kebutuhan-kebutuhan tersebut tidaklah mudah, karena setiap individu 

mempunyai kebutuhan masing-masing dan dalam kebutuhan sehari-hari tidak 

akan terlepas dari kegiatan konsumsi. Konsumsi yang dilakukan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Oleh karena itu para ibu harus 

lebih bijak dalam memilih kebutuhan mana yang paling utama dari suatu barang 

serta yang mempunyai manfaat maupun kegunaan agar tidak terjadi tindakan 

pemborosan. 

Perilaku konsumtif merupakan yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa 

secara berlebihan yang tidak melihat dari asas manfaat melainkan atas dasar 

keinginan semata yang dilakukan secara sadar maupun tidak dalam pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut ketika dilakukan secara terus menerus akan 

menyebabkan kondisi keuangan menjadi tidak stabil selain itu mengakibatkan 

sikap hidup yang cenderung untuk boros. 

 Kebutuhan ibu rumah tangga pada dasarnya adalah  membeli keperluan 

dapur, membeli peralatan dapur, makanan seperti sayur dan ikan. Namun 

berdasarkan pandangan peneliti pada realitas yang ada para ibu rumah tangga 

yang bekerja maupun tidak bekerja menggunakan waktu berbelanja ini sebagai 

kesempatan untuk keluar dari ruang kerja dan domestiknya, seperti mengunjungi 
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pasar swalayan, toserba, tempat makan terkenal, toko baju bermerek, berbelanja 

pernak pernik, pergi menonton di bioskop, karaoke dan sekedar refreshing. 

 Mall pada dasarnya merupakan salah satu tempat yang menjadi tujuan 

utama para ibu-ibu berbelanja. Selain tempatnya yang strategis berada di tengah-

tengah kota juga banyak penawaran-penawaran menarik yang membuat seseorang 

yang melihat tergiur untuk datang dan mengkonsumsi barang atau jasa yang 

merupakan hasil produksi dari mall tersebut. Konsumsi yang dimaksud disini 

telah mengalami pergeseran makna. Konsumsi menurut Baudrillard adalah 

tindakan sistematis dalam memanipulasi tanda, dan untuk menjadi objek 

konsumsi, objek harus mengandung atau bahkan menjadi tanda. 

Karakteristik perilaku konsumtif menurut Sumartono sebagai berikut: 

a. Membeli produk dengan iming-iming hadiah 

b. Membeli produk karena kemasannya menarik 

c. Membeli produk demi menjaga penampilan diri dari gengsi  

d. Membeli produk atas pertimbangan harga (bukan atas dasar manfaat) 

e. Membeli produk hanya sekedar menjaga simbol status 

f. Membeli produk karena unsur konformitas terhadap model yang 

diiklankan  

g. Muncul penilaian bahwa membeli produk dengan harga mahal akan 

menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi 

h. Mencoba lebih dari dua produk sejenis (merek berbeda). 

 Dalam penelitian perilaku konsumtif ibu rumah tangga ini, peneliti 

melibatkan 13 narasumber ibu rumah tangga, baik yang bekerja maupun tidak 
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bekerja. Peneliti  dalam pengamatan yang didapatkan di lapangan terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku konsumtif ibu rumah 

tangga antara lain: 

a. Gaya hidup 

Gaya hidup atau life style merupakan salah satu faktor yang turut 

berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Gaya hidup mencerminkan sesuatu 

dibalik status sosial seseorang dan menggambarkan cara mereka 

menghabiskan waktu dan uangnya. Gaya hidup dapat diketahui dari cara 

berpakaian, kebiasaan dan lain sebagainya. Jika seseorang memiliki gaya 

hidup dengan membeli barang secara berlebihan yang didasarkan oleh 

keinginan tanpa mementingkan kegunaan dan manfaat suatu barang ia akan 

menjadi seseorang yang konsumtif. 

Wawancara yang dilakukan oleh Kamaria (38 tahun) mengatakan bahwa: 

“Saya itu biasanya ke mall paling sedikit satu kali dalam satu bulan, 

kadang kutemani anak ku pergi main mandi bola, sudah itu pergi makan 

di KFC atau di Texas Chicken karena disitu banyak permainannya 

nasuka anakku. Kalau ke mall ka biasa belika baju di matahari atau di 

gaudi karena cantik-cantik dan banyak diskonnya juga. Biasa juga ke 

mall ka cuma pergi cuci mata lihat pakaian model terbaru baru pulang 

ma.”
57

 

 

 Menurut peneliti, berdasarkan hasil wawancara diatas informan tersebut 

sudah terpengaruh dengan pola hidup konsumtif, yang dimana informan tersebut 

ketika pergi ke mall mengunjungi tempat makan ternama seperti KFC dan Texas 

Chicken. Kemudian terdapat dorongan keluarga yang merupakan pengaruh utama 
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Kamaria (Ibu rumah tangga tidak bekerja), Wawancara di Matahari Departement Store 

Mall Panakkukang, 15 Agustus 2019. 
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dalam pembentukan sikap dan perilaku seseorang. Peranan dalam setiap anggota 

keluarga dalam membeli berbeda-beda menurut barang yang akan dibelinya. 

Anggota keluarga dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap perilaku 

membeli, contohnya seperti wawancara diatas ibu yang mengikuti keinginan 

anaknya untuk mengunjungi tempat-tempat yang diinginkannya. Selain itu 

terdapat faktor lain yaitu gaya hidup yang mendorong seseorang untuk 

menghabiskan waktu di mall tanpa ada tujuan yang pasti, hanya sekedar jalan-

jalan melihat pakaian model terbaru lalu pulang.  

 Hasil wawancara dengan ibu Kamaria sejalan dengan yang diungkapkan 

oleh Jean P. Baudrillard dalam masyarakat konsumsi yaitu masyarakat yang 

secara tidak sadar menjadikan konsumsi pusat kehidupan dengan hasrat yang kuat 

akan materi, selalu ingin berbelanja. 

b. Keluarga 

Agen sosialisasi yang paling mempengaruhi dan penting dalam 

menentukan sikap dan perilaku seseorang adalah keluarga. Keluarga dapat 

mempengaruhi seseorang untuk menggunakan sesuatu berupa barang, 

misalkan dalam pengambilan keputusan untuk membeli barang berupa 

pakaian dan lainnya. 

Wawancara yang dilakukan dengan ibu Desi (36 tahun/ bekerja) 

mengatakan bahwa: 

“Selain disini (mall panakkukang) beli belanja bulanan kayak sembako toh 

saya sering ke Giant juga, biasanya disini ke Hypermart sama Carrefour 

beli cemilan, tadi ke Ramayana cari pasangan baju untuk adek (anak) 

karena mau dia pake pergi liburan nanti, selain Ramayana ditempat-tempat 

lain juga sering belanja  kayak toko baju dan tas yang ada di sudut-sudut 

mall yang harganya lebih terjangkau. Kadang saya ke mall jalan-jalan saja, 
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main, kan juga nda belanja toh datang saja cuci-cuci mata, makan 

pulangmi, refreshing ceritanya.”
58

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas terdapat kecenderungan berperilaku 

konsumtif, ia mengaku sering mengunjungi mall, selain membeli kebutuhan 

sehari-hari di supermarket ia juga sering berbelanja pakaian dan tas ketika ke 

mall. Membeli barang yang sebenarnya sudah dimiliki, tetapi hasrat untuk 

berbelanja tinggi membuat seseorang menjadi konsumtif.  

Wawancara yang dilakukan dengan Nurma (35 tahun/tidak bekerja) 

mengatakan bahwa: 

“Belanja di mall sering apalagi kalau tanggal baru,  selain belanja 

keperluan rumah tangga saya dengan keluarga sering makan bersama di 

mall kayak KFC, kalau cemilan itu saya beli di breadtalk dan supermarket 

karena terjamin higenis. Hari ini saya belanja sepatu buat anak saya dua 

pasang tapi dengan merek yang beda karena keluargaku suka koleksi 

sepatu.”
59

 

 

Sama halnya yang diungkapkan oleh ibu Kamaria yang mengaku ke mall 

untuk memenuhi keinginan anak untuk bermain dan sekedar refreshing secara 

tidak sadar perilaku atau seringnya mengunjungi mall akan terbentuk perilaku 

komsumtif dimana ibu rumah tangga akan kembali lagi jika mempunyai uang 

karena itu tadi mereka disuguhkan oleh iklan-iklan menarik yang ada di mall yang 

membuat ibu rumah tangga mempunyai angan-angan untuk membeli barang 

tersebut. 

c. Brand atau merek ternama 
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Desi (Ibu rumah tangga bekerja), Wawancara di depan Carrefour Mall Panakkukang, 

23 Agustus 2019. 

 
59

Nurma (ibu rumah tangga tidak bekerja), Wawancara dilakukan di Lobby Mall 

Panakkukang, 8 November 2019. 
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Seseorang dalam melakukan pembelian seringkali membeli barang 

berdasarkan harga, atau pemilihan barang berdasarkan atas merek dari suatu 

barang yang terkenal dan harganya mahal. Penilaian bahwa membeli barang 

dengan harga yang mahal serta dari brand ternama akan memperoleh 

pengakuan dari lingkungan sosial sehingga menimbulkan rasa percaya diri 

yang tinggi. Konsumen percaya bahwa harga yang lebih mahal menunjukkan 

kualitas yang lebih baik. Ketikan konsumen melakukan pembelian produk 

tertentu yang harganya mahal, maka pada saat itu konsumen akan mengambil 

kesimpulan bahwa produk itu berkualitas. 

Wawancara yang dilakukan dengan Suryati (38 tahun/bekerja) mengatakan 

bahwa: 

 “Kalau belanja di mall saya sering tapi cuma kebutuhan dapur dan makan 

di mall kayak di KFC, Pizza Hut dan food court. Saya  juga pernah 

ikut event di sini lomba make up untuk MUA Makassar sekalian saya juga 

beli aksesoris dan perlengkapan make up di mall karena lengkap disini 

perlengkapan make up. Kalau untuk pakaian saya sering beli online 

brandnya Ranee Brugman yang menjual pakaian syar‟i lengkap dengan 

jilbabnya.”
60

 

 

 Lain halnya dengan narasumber di atas mengatakan bahwa kebiasaannya 

berbelanja selain di mall juga sering berbelanja di Online Shop dengan merek 

lokal yang diyakini memiliki kualitas yang baik. Menurut peneliti hal ini 

dikarenakan banyaknya iklan-iklan yang ditampilkan yang menarik perhatian 

konsumen sehingga tergiur untuk berbelanja melalui media online. 
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Suryati, (Ibu rumah tangga yang bekerja), Wawancara di Matahari Departement Store, 

26 Agustus 2019. 
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 Berdasarkan pernyataan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa merek 

atau brand terkenal menjadi faktor yang mendorong informan dalam berperilaku 

konsumtif. 

 Pembelian barang berdasarkan fungsi simbolik yang terdapat pada barang 

tersebut umumnya hanya dilakukan seseorang hanya untuk meningkatkan status 

pada diri mereka sehingga memperoleh pengakuan dari lingkungan sosialnya, 

artinya dengan cara membeli barang yang mahal atau barang branded dapat 

memberikan simbol status agar terlihat oleh lingkungan sekitar. 

d. Diskon atau potongan harga 

Banyaknya penawaran yang menarik konsumen seperti diskon 

menjadikan seseorang semakin tertarik untuk membeli dan memiliki suatu 

barang, meskipun barang tersebut sudah dimiliki. 

Wawancara dengan ibu Ica (30 tahun/bekerja) mengatakan bahwa: 

 “Saya kesini temani keponakan main di play group sama keluarga, 

sekalian cuci mata tidak ada tujuan untuk belanja tapi kalau pas ada cocok 

dan diskon yah beli kalau nda yah nda juga.”
61

 

 

Wawancara yang dilakukan dengan ibu Erna (44 tahun/tidak bekerja) 

mengatakan bahwa: 

“Biasanya saya seminggu sekali ke mall tujuannya yah jalan-jalan dan 

lihat pameran kayak pameran kendaraan dan perumahan. Selain itu beli 

baju sama tas di Ramayana atau Matahari, karena lebih banyak diskon”
62
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Ica, (ibu rumah tangga bekerja), Wawancara di Ramayana Mall Panakkukang, 24 

Agustus 2019. 
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Berdasarkan dua narasumber di atas dari hasil penelitian, bahwa secara 

teoritis ibu rumah tangga yang jalan ke mall mengindikasikan mereka di 

kategorikan mengalami kecenderungan sifat atau berpikir hyper realitas dengan 

alasan bahwa mereka selalu melihat mall itu sebagai tempat yang selalu 

menyediakan barang-barang lengkap dan mempunyai kualitas yang bagus tetapi 

perlu diketahui barang yang ada di mall-mall tidak selamanya berkualitas cuman 

barang yang ada di mall di lengkapi dengan sarana dan fasilitas yang lengkap dan 

nyaman sehingga barang yang ada di dalamnya terkesan mewah dan berkualitas 

tinggi. 

Selain pelayanan yang menarik perhatian ibu rumah tangga faktor lain 

yang mendorong untuk mengonsumsi suatu barang adalah adanya diskon 

terpengaruh dengan adanya harga yang murah dan tanpa memikirkan manfaat dan 

kegunaan barang tersebut. 

e. Minat belanja tinggi 

Minat belanja merupakan ketertarikan konsumen terhadap suatu 

produk dengan mencari informasi tambahan. Minat yang timbul dalam diri 

pembeli seringkali berlawanan dengan kondisi keuangan yang dimiliki. Minat 

belanja konsumen selalu terselubung dalam tiap diri individu yang mana tak 

seorang pun bisa tahu apa yang diinginkan dan diharapkan konsumen. 

Konsumen yang telah memiliki sikap positif terhadap suatu produk atau merek 

akan menimbulkan minat pembelian terhadap produk atau merek tersebut. 
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Erna (Ibu rumah tangga tidak bekerja), Wawancara di Ramayana Mall Panakkukang, 

26 Agustus 2019. 
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Wawancara yang dilakukan dengan Ipe (30 tahun/ ibu rumah tangga  

bekerja) mengatakan bahwa: 

“Saya ke mall itu tergantung pas lagi banyak-banyaknya uang kayak awal 

bulan pasti kesini belanja, nda mesti baju sih, kadang juga beli sepatu, 

kosmetik sama cemilan. Banyak godaan kalau di mall, kadang juga 

cuman temani teman belanja eh sampai di mall belanja juga karena 

banyak yang menarik perhatian apalagi kalau ada barang terbaru”
63

 

 

Wawancara yang dilakukan dengan Kasma (32 tahun/ bekerja) 

mengatakan bahwa: 

“Kalau ke mall itu biasa tujuan awalnya satu tempatji contohnya beli tas 

sekalinya sampai di mall jalan-jalan lihat referensi lain ujung-ujungnya 

lain yang dibeli, biasanya karena banyak orang yang dilihat belanja barang 

ditempat tertentu akhirnya ikut-ikutan juga belanja”
64

 

 

Wawancara yang dilakukan dengan Evi (43 tahun/bekerja) mengatakan 

bahwa: 

 “Saya kesini jalan-jalan liburan sama keluarga rencana mau beli pakaian 

untuk suami sama anak di Quick Silver, berhubung suami saya suka 

dengan merek itu, saya sendiri lebih suka belanja online dek karena bisa 

pilih size mana yang pas, untuk cemilan saya suka beli di Hypermart 

kayak asinan sama salah buah”
65

 

 

f. Pengaruh lingkungan  
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Ipe (ibu rumah tangga yang bekerja),Wawancara dilakukan di depan Strawberry, 8 

November 2019. 
64

Kasma (Ibu rumah tangga yang bekerja), Wawancara dilakukan di denpan Strawberry, 

8 November 2019. 
65

Evi, (Ibu rumah tangga yang bekerja), Wawancara di depan Play Group, 25 Agustus 

2019. 
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Lingkungan sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian, 

identitas serta gaya hidup seseorang. Lingkungan pergaulan memiliki 

pengaruh besar dalam membentuk kepribadian seseorang. 

Wawancara yang dilakukan dengan ibu Neoni (45 tahun/bekerja) 

mengatakan bahwa: 

 “Saya kesini beli celana buat anak saya. Kalau beli pakaian kan kadang 

kecuali kalau kebutuhan bulanan seperti minyak, sabun kayak gitu-gitu 

sering di Hypermart tapi paling sering saya ke Trans Studio Mall belanja 

pakaian di metro atau di butik karena di butik kan memang kebutuhan 

khusus perempuan. Saya juga dalam sebulan itu sama sekali nda ke mall 

tapi kalau kebetulan ada yang dicari baru ke mall, karena sekarang kan ada 

Alfamart sama Indomart jadi kalau misal nda sempat yah di mini market 

saja.”
66

 

 

 Berdasarkan wawancara di atas sama halnya yang di ungkapkan oleh ibu 

Kamaria dan Desi yang berbelanja kebutuhan bulanan di supermarket yang berada 

di mall, selain itu juga ada alternatif lain selain super market yang menjadi pilihan 

ibu Neoni yaitu mini market yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. 

 Kondisi lain yang semakin mendukung perilaku konsumtif yaitu lokasi 

rumah yang strategis berada di tengah-tengah pusat industri dan pusat 

perbelanjaan menjadikan salah satu faktor ibu tersebut sering berkunjung ke mall 

untuk sekedar jalan-jalan dan mengisi waktu luang. 

Wawancara yang dilakukan dengan ibu Yuli (49 tahun/bekerja) 

mengatakan bahwa: 

 “Sesuai kebutuhan sih saya kesini biasanya bareng teman di Lotte Mart 

dan Hypermart kalau untuk belanja kebutuhan rumah tangga kayak 
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Neoni, (Ibu rumah tangga yang bekerja), wawancara di Ramayana Mall Panakkukang, 

26 Agustus 2019. 
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deterjen sama sabun. Belanja pakaian saya nda terlaluji, saya beli kalau 

ada acara standar itu beli di Matahari, kalau yang sporty saya beli di 

Giordano”
67

 

 

Beda halnya yang diungkapkan oleh ibu Wati (54 tahun/ bekerja) 

mengatakan bahwa: 

 “Kalau saya belanja di mall paling kebutuhan sehari-hari itu kayak sabun 

mandi, pasta gigi sebulan sekali kalau bumbu-bumbu dapur sama 

keperluan dapur saya beli di pasar tradisional paling sekali seminggu lah 

karena saya jarang masak di rumah, karena saya sibuk kerja, suami juga 

kerja jadi tidak ada yang makan dirumah. Untuk makan sehari-hari yah di 

luar.”
68

 

 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di atas menunjukkan 

bahwa ada beberapa ibu rumah tangga yang jarang mengunjungi mall dan ada 

pula yang sering mengunjungi mall disebabkan oleh kesibukan bekerja akan tetapi 

untuk makan sehari-hari jarang memasak dirumah dan lebih memilih makan 

diluar. Sadar atau tidak ibu rumah tangga yang sering membeli makanan dari luar 

lama-kelamaan dia akan berperilaku konsumtif, walaupun sebernarnya mereka 

mampu untuk memasak dirumah sendiri tetapi mereka lebih memilih makanan 

yang instan dalam hal ini mereka di ajak untuk melakukan hal yang praktis yang 

akan mempengaruhi pola pikir mereka untuk setiap saat berprilkau komsumtif. 

 

Wawancara yang dilakukan dengan ibu Eka (31 tahun/tidak bekerja) 

mengatakan bahwa: 
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Yuli (ibu rumah tangga), Wawancara di ACE pusat Home Shopping, 24 Agustus 2019 . 
68

Wati (ibu rumah tangga yang bekerja), Wawancara di Carrefour Mall Panakkukang, 23 

Agustus 2019. 
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 “Paling saya kesini dek weekend dalam sebulan 2 sampai 3 kali, kesini  

belanja bulanan biasa ibu-ibu beli susunya anak seperti popok sama susu 

kadang juga nda belanja yang penting-penting saja saya belanja. Kalau 

macam pakaian nda selamanya saya beli disini, biasa juga di pasar.”
69

 

 Wawancara di atas menurut peneliti  menandakan bahwa informan 

tersebut lebih mementingkan kebutuhan dasarnya, tidak terpengaruh oleh barang 

dengan harga yang murah yang ditawarkan di mall. Ibu rumah tangga seperti ini 

menghindari pembelian barang yang berlebihan yang dirasa tidak bermanfaat bagi 

keluarga, informan menunjukkan memiliki kecenderungan perilaku konsumtif 

rendah karena dalam membelanjakan uang dengan berhati-hati. 

  

C. Dampak Terjadinya Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga 

 Perubahan pola konsumsi pada masyarakat terlihat dari perkembangan 

pusat perbelanjaan, berbagai kemudahan sistem belanja, seperti kartu kredit, 

multilevel marketing, home shopping. Konsumsi bukan lagi dianggap sebagai 

tindakan yang mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan barang akan 

tetapi juga untuk memasukkan unsur rekreasi sebagai pemenuhan kebutuhan 

psikologis. 

 Gaya hidup konsumtif dewasa ini menimbulkan prestise yang 

diungkapkan melalui konsumsi jenis produk, merek dagang dan kemutakhiran 

mode tersebut, dalam banyak hal sebenarnya juga dimaksudkan untuk 

menimbulkan kesegaran penghargaan dan penghormatan. Namun demikian, 

                                                           
69

Eka, (Ibu rumah tangga yang tidak bekerja), Wawancara di depan Carrefour, 24 

Agustus 2019. 
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prestise tersebut dimaterialisasikan dalam bentuk yang paling kasat mata dan 

diakselerasikan atau dipercepat sedemikian rupa sehingga tidak lagi diperlukan 

proses yang panjang dan latihan secara terus-menerus, dapat dikatakan bahwa 

orang lebih berorientasi pada produk daripada proses. Kualitas produk yang 

sesungguhnya lebih banyak berkaitan dengan dimensi batin tersebut, 

dieksternalisasikan melalui parameter material. 

 Ketika berbicara dampak tentulah terbagi menjadi dua yaitu dampak 

positif dan negatif. Berikut beberapa narasumber hasil wawancara peneliti. 

1. Dampak Positif 

a. Memperoleh kepuasan batin 

 Wawancara yang dilakukan dengan ibu Desi 

 “Saya suka belanja disini banyak diskon, saya hari ini kesini beli cemilan 

sekalian saya juga jalan-jalan refreshing setiap weekend karena cuma itu 

waktu bisa keluar sama keluarga”. 

 Sama halnya yang diungkapkan oleh ibu Kamaria (38 tahun/bekerja) 

mengatakan bahwa: 

 “Kalau saya kusuka beli baju di mall karena bagus-bagus biasa juga ada 

diskon kalau dipasar nda ada bagus barangnya” 

Pernyataan narasumber diatas menurut peneliti yaitu bahwa dengan 

seringnya berbelanja dan sudah menjadi rutinitas di setiap waktu yang telah 

ditentukan maka hal ini akan menjadi ketergantungan yaitu merasa kurang apabila 

belum mengonsumsi barang atau jasa yang ditawarkan di mall. 
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Berdasarkan pernyataan tersebut asumsi dasar dalam menunjukkan tingkat 

konsumsi yaitu terdapat pada kepuasan yang dirasakan ketika mendatangi dan 

menikmati pelayanan yang diberikan. Kondisi lain yang semakin mendukung 

perilaku konsumtif di kalangan ibu rumah tangga dengan adanya pelayanan yang 

nyaman dan penawaran menarik seperti diskon yang membuat ibu tumah tangga 

semakin tertarik untuk mengunjungi mall, yang tadinya hanya berniat untuk 

sekedar window shopping, akhirnya membelanjakan uangnya untuk membeli 

barang yang sebenarnya bukan merupakan kebutuhannya. 

b. Mendapatkan pengakuan sosial 

Wawancara yang dilakukan dengan ibu Yuli 

“Belanja pakaian saya nda terlaluji, saya beli kalau ada acara standar itu 

beli di Matahari, kalau yang sporty saya beli di Giordano” 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menunjukkan 

bahwa salah satu manfaat yang ditawarkan merek kepada konsumen 

adalah manfaat simbolis. Manfaat sombolis mengacu pada dampak 

psikologi yang akan diperoleh konsumen ketika ia menggunakan merek 

tersebut, artinya akan mengkomunikasikan siapa dan apa konsumen pada 

konsumen lain 

2. Dampak Negatif 

a. Pemborosan 

 Wawancara dengan ibu Wati: 

 “Jujur saya lebih sering berada di tempat kerja, suami juga bekerja, jadi 

saya itu jarang bepergian paling keluar itu cari makan”         
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 Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti mengambil kesimpulann 

bahwa seringnya mengonsumsi makanan siap saji dan lebih memilih untuk makan 

diluar rumah dan meninggalkan tugas memasak di rumah  sebagai ibu rumah 

tangga perlahan-lahan akan mengakibatkan pemborosan keuangan dikarenakan 

seringnya berbelanja makanan siap saji. 

 Wawancara dengan ibu Suryati (38 tahun/bekerja) mengatakan bahwa: 

 “Saya sering beli online brandnya Ranee Brugman yang menjual pakaian 

syar‟i lengkap dengan jilbabnya, saya beli itu kalau ada acara seperti arisan 

dengan teman-teman kan setiap bulan beda-beda tema bajunya” 

 Ketertarikan belanja dengan merek ternama dan membeli barang yang 

sama dengan warna yang berbeda dikarenakan model yang bagus sehingga  

informan ingin memiliki dua hingga tiga barang yang sama namun dengan warna 

yang berbeda. 

 Pemborosan sering kali terjadi jika individu tidak dapat mengontrol diri 

dalam membeli sesuatu. Selain itu pembelian yang dilakukan tanpa pemikiran 

terlebih dahulu mengenai manfaat atau kegunaan suatu barang serta melakukan 

pembelian berdasarkan ketertarikan pada suatu barang hanya akan mengakibatkan 

pembelian yang sia-sia. Selama perilaku berbelanja dilakukan secara berlebihan 

dan terus-menerus tanpa pemikiran yang rasional serta melakukan pembelian 

barang yang kurang diperlukan akan mengakibatkan berbagai masalah 

diantaranya pemborosan dimana barang atau jasa yang dikonsumsi secara terus 

menerus akan terjadi penumpukan dikarenakan konsumsi barang secara 

berlebihan selain itu kecenderungan untuk tidak memikirkan kebutuhan yang akan 
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datang yang bersifat jangka panjang, seperti misalnya biaya kebutuhan masa 

depan anak, kesehatan, dan tabungan untuk hari tua. 

b. Cenderung tidak memikirkan kebutuhan mendatang 

Wawancara yang dilakukan dengan Ipe (30 tahun/ bekerja) mengatakan 

bahwa: 

“Banyak godaan kalau di mall, kadang juga cuman temani teman belanja eh 

sampai di mall belanja juga karena banyak yang menarik perhatian apalagi 

kalau ada barang terbaru” 

Wawancara yang dilakukan dengan ibu Nurma (35 tahun/tidak bekerja) 

mengatakan bahwa: 

“Saya dengan keluarga sering makan bersama di mall kayak KFC, kalau 

cemilan itu saya beli di breadtalk dan supermarket karena terjamin higenis. 

Hari ini saya belanja sepatu buat anak saya dua pasang tapi dengan merek 

yang beda karena keluargaku suka koleksi sepatu” 

Ibu rumah tangga bertanggung jawab atas terpenuhinya segala kebutuhan 

rumah tangga dan keluarga, baik berupa jasa maupun barang di lingkungan 

keluarga. Peran ibu rumah tangga dalam mengurus kebutuhankebutuhan tersebut 

tidaklah mudah, karena setiap individu mempunyai kebutuhan masing-masing dan 

didalam kehidupan sehari-hari tidak akan terlepas dari kegiatan konsumsi. 

Konsumsi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan baik itu itu kebutuhan 

primer maupun sekunder. 

Dampak ibu rumah tangga yang berperilaku konsumtif yang tinggi yaitu 

keuangan keluarga yang seharusnya untuk kebutuhan-kebutuhan rumah tangga 
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dialihkan untuk barang-barang yang kurang berguna, sehingga mengakibatkan 

kecenderungan untuk tidak memikirkan kebutuhan di masa yang akan datang 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil wawancara penelitian dilapangan yang telah dilakukan 

mengenai perilaku konsumtif ibu rumah tangga di Mall Panakkukang Kota 

Makassar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Ibu rumah tangga cenderung lebih banyak yang berperilaku konsumtif 

dibandingkan ibu rumah tangga yang tidak berperilaku konsumtif, 

berdasarkan hasil penelitian ada beberapa faktor yang menyebabkan 

perilaku konsumtif pada ibu rumah tangga yang diungkap oleh peneliti 

yaitu dari segi gaya hidup, keluarga, minat belanja yang tinggi, brand atau 

merek ternama, diskon atau potongan harga,  dan pengaruh lingkungan. 

2. Belanja merupakan cerminan dari gaya hidup ibu rumah tangga, belanja 

menjadi sebuah gambaran perilaku konsumtif yang sulit untuk diubah. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber ada beberapa 

dampak yang ditimbulkan dari perilaku konsumtif, adapun dampak positif 

antara lain: Adanya kepuasaan batin yang dirasakan oleh ibu rumah tangga 

ketika mengunjungi tempat atau mengkonsumsi barang dan jasa dengan 

merek terkenal dan mendapatkan pengakuan sosial dilingkungannya. 

Sedangkan dampak negatif yaitu pemborosan apabila perilaku konsumtif 

dilakukan secara terus menerus dan cenderung tidak memikirkan 

kebutuhan mendatang. 
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B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis memberikan 

saran antara lain: 

1. Bagi ibu rumah tangga disarankan agar dapat mengontrol dirinya dan bila 

tidak mampu melakukan kontrol terhadap dirinya sendiri maka lebih baik 

untuk mengurangi frekuensi bepergian bersama teman-teman yang 

berpotensi bisa meningkatkan hasrat untuk berbelanja. Lebih 

memprioritaskan kebutuhan dibanding dengan keinginan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih mendalam 

mengenai dampak perilaku konsumtif pada ibu rumah tangga. 

3. Bagi masyarakat bertujuan agar dapat mengetahui akibat apa saja apabila 

berperilaku konsumtif secara terus menerus dilakukan dan hendaknya 

dapat berpikir rasional sebelum memutuskan untuk membeli barang yang 

lebih bermanfaat atau didasari oleh keinginan semata yang nantinya akan 

sangat merugikan diri sendiri dan orang lain. 
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DAFTAR INFORMAN 

Wawancara dengan Kamaria 38 tahun (ibu rumah tangga tidak bekerja), 

wawancara di Matahari departemen Store, 15 Agustus 2019. 

Wawancara dengan Desi 36 tahun (ibu rumah tangga yang bekerja), wawancara di 

depan Carrefour Mall Panakkukang, 23 Agustus 2019. 

Wawancara dengan Wati 50 tahun (ibu rumah tangga yang bekerja), Wawancara 

di Carrefour Mall Panakkukang, 23 Agustus 2019. 

Wawancara dengan Yuli 49 tahun (ibu rumah tangga yang bekerja), Wawancara 

di ACE pusat Home Shopping, 24 Agustus 2019 . 

Wawancara yang dilakukan dengan  Eka 31 tahun (ibu rumah tangga tidak 

bekerja), Wawancara di depan Carrefour, 24 Agustus 2019. 

Wawancara dengan ibu Ica (30 tahun/ibu rumah tangga bekerja), wawancara di 

Ramayana, 24 Agustus 2019. 

Wawancara yang dilakukan dengan ibu Erna (44 tahun/ibu rumah tangga tidak 

bekerja), wawancara di Ramayana, 26 Agustus 2019 

Wawancara yang dilakukan dengan ibu Neoni (45 tahun/ibu rumah tangga 

bekerja), wawancara di Ramayana, 26 Agustus 2019 

Wawancara yang dilakukan dengan Evi (Ibu rumah tangga yang bekerja), 

wawancara di depan Play Group, 25 Agustus 2019. 

Wawancara yang dilakukan dengan Suryati 38 tahun (ibu rumah tangga bekerja), 

wawancara di counter Kosmetik Mall Panakkukang, 26 Agustus 2019. 

Wawancara yang dilakukan dengan Nurma 35 Tahun (ibu rumah tangga tidak 

bekerja), wawancara dilakukukan di Hypermart, 10 Oktober 2019. 

Wawancara yang dilakukan dengan Ipe 30 tahun (ibu rumah tangga bekerja), 

wawancara dilakukukan di Hypermart, 10 Oktober 2019. 

Wawancara yang dilakukan dengan Kasma  32 tahun (ibu rumah tangga bekerja), 

wawancara yang dilakukan di Hypermart, 10 Oktober 2019. 
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Foto di ambil pada saat wawancara di depan Hypermart 

 

Foto diambil pada saat setelah wawancara di depan Carrefour 

 



 

 

 
Foto saat wawancara berlangsung di tempat play 

group 

 
Foto diambil saat wawancara berlangsung di Ramayana 



 

 

 
Foto diambil setelah wawancara di 

ACE 

 
Foto diambil saat wawancara berlangsung di Matahari 

 



 

 

 

Foto diambil saat wawancara berlangsung di depan Hypermart 



 

 

 



 

 

  

 

 

Situasi di Mall Panakkukang 
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