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ABSTRAK 

Nama   : Nur Mala   

Nim   : 90100120084 

Jurusan  : Ekonomi Islam 

Judul Skripsi  : Leisure Class Dalam Pola Konsumsi Alauddin 
Makassar 

Penelitian yang dijalankan mengkaji Leisure Class Dalam Pola Konsumsi 

Mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Menilai pola konsumsi pada mahasiswa 

yang berlebihan dimana lebih mengutamakan keinginan dibandingkan 

kebutuhan. Oleh sebab itu, penelitian yang dijalankan bertujuan guna meneliti 

lebih dalam dari leisure class yang berlangsung pada keseharian pola konsumsi 

yang dilakukan mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Penelitian yang 

dimanfaatkan kehidupan, gaya hidup dan konsumsi yang tidak berlebihan. 

Kesimpulan penelitian yang dijalankan menekankan pada pemenuhan 

kebutuhan yang lebih utama dari pada pemenuhan keinginan sehingga perlu 

di lakukan penyederhanaan dalam pemenuhan kebutuhan gaya hidup dan 

mengkonsumsi berlebihan.pada studi ini ialah penelitian kualitatif dengan 

jenis fenomenologi. Hasil yang di dapatkan dari wawancara yang diperoleh 

dari Informan adalah jika pola konsumsi dikalangan mahasiswa masih dalam 

kategori berlebihan serta bergaya hidup yang hedonisme. Hal yang diharapkan 

mahasiswa mampu mengontrol antara keinginan dan kebutuhan, jauh lebih 

mementingkan kebutuhan dibandingkan keinginan. 

 

Kata Kunci: UIN, Leisure Class, Pola Konsumsi 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Self-control ialah cara individu mengatur, mengontrol, serta membatasi 

diri dari keinginan untuk menyelenggarakan suatu hal. Ini mengikutsertakan 

kemampuan untuk mengontrol perilaku selaras dengan keadaan yang 

tersedia, dan kesadaran besar untuk diri sendiri, orang lain, dan lingkungan 

(Siallagan et al., 2021). Dari hal terkait, penting guna individu untuk 

mempunyai perencanaan sebelum menjalankan tindakan sehingga bisa 

mengontrol diri dengan lebih efektif (Haryani & Herwanto, n.d.) 

Beragamnya style modern dengan tidak langsung mulai mempengaruhi 

cara pandang serta pola pikir seseorang untuk terus memperbaiki gaya hidup. 

Hal itu diselenggarakan sehingga tampil menarik dan tidak sama dengan 

lain(Ayuni et al., 2019). Terus mengikuti barang-barang terbaru dengan media 

sosial(Brilianaza & Sudrajat, 2022). Sehingga bisa menyebabkan keuangan 

yang tidak terkontrol dan menghasilkan pemborosan(Hidayat, 2016). 

Konsumsi berlebih atau leisure class ialah peristiwa yang berlangsung 

saat individu atau kelompok masyarakat menghabiskan sumber daya untuk 

memperoleh barang-barang dan layanan-layanan yang tidak esensial atau 

tidak diperlukan. Istilah "leisure class" diperkenalkan oleh seorang sosiolog 

bernama Thorstein Veblen guna menyajikan identitas diri untuk memperoleh 

prestise, serta bertujuan mendorong citra dan status sosial(Mahyuddin, 2019).  

Konsumsi berlebih atau leisure class adalah fenomena yang terjadi 

ketika individu atau kelompok masyarakat menghabiskan sumber daya untuk 

memperoleh barang-barang dan layanan-layanan yang tidak esensial atau 

tidak diperlukan. Istilah "leisure class" diperkenalkan oleh seorang sosiolog 
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bernama Thorstein Veblen untuk menunjukkan identitas diri demi 

mendapatkan prestise, dan bertujuan untuk meningkatkan citra dan status 

sosial(Mahyuddin, 2019).  

Dengan umum, The Leisure Class ialah kegiatan yang mengikutsertakan 

pemanfaatan waktu luang untuk menikmati hidup. Kegiatan ini sering kali 

diselenggarakan semata-mata untuk kesenangan pribadi atau kelompok. 

Veblen menggambarkan mereka sebagai "kelas pemboros" yang, baginya, tidak 

mempunyai tujuan yang jelas, tetapi lebih untuk mempertahankan hierarki 

yang berlangsung (Veblen, seperti yang dikutip oleh Hasrin et al., 2020). 

Menurut Thorstein Veblen, konsumsi berlebihan atau yang diketahui 

sebagai kelas pemboros (leisure class) ialah kelompok yang dengan besar-

besaran menghabiskan uang, waktu, dan tenaga kerja untuk menikmati status 

sosial dan gengsi. Mayoritas masyarakat biasa menghabiskan waktu luang 

mereka untuk mendorong perilaku konsumtif berlebih. Oleh sebab itu, 

kelompok leisure class menganggap gaya hidup mereka sebagai bagian 

integral dari identitas mereka sendiri (Suyanto cit.by Bohari et al., 2021).  

Veblen menetapkan jika leisure class mengembangkan budaya 

conspicuous consumption, yang ditandai oleh pengeluaran yang berlebihan 

untuk memuaskan kesenangan pribadi serta untuk menggambarkan status 

sosial yang lebih tinggi daripada kelompok yang lain (Veblen cit.by 

Vairindyanto, 2014). 

Dalam pola konsumsi mahasiswa, leisure class mempengaruhi pilihan 

dan preferensi mereka dalam sejumlah aspek, tergolong makanan, mode, 

teknologi, transportasi, dan hiburan. Mahasiswa cenderung mencari 

pengalaman baru dan eksklusif, seperti sering membuang waktu di luar, 

bermain game, menyukai keramaian kota, senang membeli barang mahal, 
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makan di restoran mahal, menghadiri konser atau festival, atau berlibur ke 

destinasi wisata yang popular dan gaya hidup yang berfokus dalam 

kesenangan serta terus ingin diperhatikan (Tripambudi & Indrawati, 2020). 

Konsumsi berlebih merujuk pada fenomena yang semakin umum 

terjadi di kalangan mahasiswa. Fenomena ini muncul akibat adanya perubahan 

pola hidup, pengaruh budaya konsumtif, dan perkembangan industri 

periklanan yang semakin agresif. Mahasiswa sebagai satu dari kelompok yang 

rentan terhadap pengaruh konsumsi berlebih kerena cenderung lebih fokus 

pada kehendak dibanding keperluan, serta dikendalikan kesenangan material 

dan hasrat duniawi(Siregar, 2022). Perilaku ini menjadi mendarah daging 

karena banyak kalangan mahasiswa menyelenggarakan untuk menghindari 

masalah sambil bersenang-senang sehingga menjadikan kebiaasaan konsumsi 

sebagai budaya (Isnawati et al., 2021).  

Hal terkait selaras dengan penelitian oleh Aprillia et al. (2021), yang 

menggambarkan jika gaya hidup mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat 

cenderung berfokus di perilaku konsumtif. Penelitian yang dijalankan 

mengamati bagaimana penampilan mahasiswa dan cara mereka mengisi 

waktu luang sebagai alasan untuk perilaku konsumtif, di mana mereka 

menganggap konsumsi sejumlah jasa atau produk sebagai imbalan yang 

pantas atas kerja keras mereka dalam menjalani kehidupan perkuliahan. 

Namun, menurut penelitian Astuti, Rahayu, dkk. (2022), mayoritas mahasiswa 

di Samarinda cenderung menikmati kegiatan berbelanja, bersosialisasi, dan 

berlibur. Namun demikian, mereka juga mempunyai kecenderungan untuk 

mengonsumsi produk yang bermanfaat, terutama dalam konteks mendukung 

keperluan pendidikan mereka. Ini mengindikasikan jika gaya hidup mahasiswa 
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di Samarinda mengikutsertakan upaya memenuhi keperluan, tergolong yang 

berkaitan dengan aspek pendidikan. 

Mahasiswa merujuk pada kelompok yang penting dalam kajian pola 

konsumsi karena mereka merujuk pada konsumen masa depan yang akan 

membentuk kebiasaan dan preferensi konsumsi selama hidup mereka (Nanga 

et al., 2022). Oleh sebab itu, mengerti pola perilaku konsumsi mahasiswa 

menjadi penting untuk diteliti sehingga kemudian membuat penulis tertarik 

menyelenggarakan penelitian dengan judul “Leisure Class Dalam Pola 

Konsumsi Mahasiswa UIN Alauddin Makasaar”  

 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian 

 Penelitian yang dijalankan difokuskan pada pola konsumsi mahasiswa 

di UIN Alauddin Makassar. Studi terkait mengikutsertakan mahasiswa yang 

dinilai mempunyai kapasitas untuk menyediakan informasi yang relevan 

tentang pola konsumsi mereka. 

2. Deskripsi Fokus 

Penulis mengemukakan deskripsi fokus dari sejumlah yang dinilai 

menjadi kata kunci pembahasan terkait untuk melancarkan dan menghindari 

adanya kesalahpahaman dalam penulisan ini, penulis akan membahas 

perilaku konsumsi berlebih memanfaatkan teori Bagong Suyanto mengenai 

gaya hidup, theory of the leisure yang membahas tentang kenyamanan dan 

akan dibantu dengan menyediakan pengaruh pandangan teori konsumsi Islam 

Imam Al-Ghazali. 
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 Rumusan Masalah  

Ditinjau dari latar belakang yang disajikan sehingga peneliti 

menyatakan pokok persoalan terkait ialah antara lain: 

1. Bagaimana Leisure Class dalam pola konsumsi mahasiswa UIN Alauddin 

Makassar? 

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Leisure Class dalam pola konsumsi 

mahasiswa UIN Alauddin Makassar?  

3. Apa dampak Leisure Class dalam pola konsumsi mahasiswa UIN 

Alauddin Makassar? 

4. Bagaimana Konsep Konsumsi Imam Al-Ghazali Terhadap Leisure Class? 

 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terkait memerlukan referensi dari penelitian terdahulu yang 

relevan. Berikut sejumlah studi dari literatur yang mempunyai keterkaitan 

dengan penelitian yang diselenggarakan: 

1. Penelitian oleh Andi Almadani Marennu Okarniatif, Firdaus W 

Suhaeb pada tahun 2023 dengan judul Perilaku gaya hidup 

konsumtif pada remaja pengguna media sosial Instagram di desa 

uloe kabupaten Bone. Penelitian terkait memanfaatkan metode 

penelitian deskriptif kualitatif. Hasilnya mencerminkan jika 

pelopor pengguna Instagram muda terlibat dalam perilaku 

konsumen karena mereka tertarik pada produk yang dihias untuk 

mempercantik penampilan, yang kemudian ditampilkan 

di jejaring sosial dan dibeliuntuk penampilan mereka. Tampilannya 

yang menarik pasti akan meninggalkan kesan lebih elegan dan 

keren. Akibatnya, seseorang wajib membeli lebih banyak barang 
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baru yang bisa mendorong penampilannya. (Okarniatif & Suhaeb, 

2023). Ketidaksamaan penelitian ada dalam tempat dan fokus 

penelitian. Kesamaan penelitian sama-sama mendalami perilaku 

gaya hidup dan juga sikap konsumtif pada remaja. 

2. Penelitian yang di lakukan oleh Ratna Fitri Astuti, Vitria Puri 

Rahayu, Mustanginc, Ritma Ratri Candra Dewid, Rosyidah 

Rahmaniah dengan judul Analisis perilaku konsumsi dengan gaya 

hidup pada usia remaja pada tahun 2022. Penelitian yang dijalankan 

menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Temuan penelitian 

menggambarkan jika mayoritas mahasiswa di Samarinda 

cenderung menikmati kegiatan berbelanja, bersosialisasi, dan 

berlibur, sambil juga mempunyai motivasi dalam membeli produk 

yang bermanfaat. Pola ini tercermin dari gaya hidup mahasiswa 

yang fokus pada pemenuhan keperluan yang mendukung 

pendidikan.(Astuti, Rahayu, et al., 2022). Ketidaksamaan penelitian 

dengan penelitian terdahulu ada dalam teori yang diterapkan, 

penelitian terkait memanfaatkan teori gaya hidup dari Maslow 

sedangakan yang akan di teliti memanfaatkan teori dari gaya hidup 

dari Bagong Suyanto. Kesamaan penelitian dengan yang hendak 

didalami ialah sama-sama mengenai perilaku konsumsi mahasiswa. 

3. Penelitianan yang diselenggarakan oleh Hoiril Sabariman dengan 

judul Tradisionalisme Tersapa Hedonisme Kehidupan Sosialita 

Perempuan Di Pedesaan Madura pada tahun 2019. Penelitian yang 

dijalankan menerapkan pendekatan fenomenologi dalam metode 

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan jika alasan perempuan 

pedesaan mengikuti gaya hidup sosialita ialah untuk mewujudkan 



7 
 

 

diri dan memperoleh pengakuan sebagai bagian dari masyarakat 

kelas atas. Penghargaan (prestise) ditinjau dengan sejumlah 

aktivitas yang mereka lakukan, seperti menghabiskan waktu luang, 

berbelanja, dan aktivitas yang lain. Gaya hidup sosialita bagi 

sebagian perempuan di desa Tirto mempunyai signifikansi dalam 

merefleksikan identitas diri dan keterkaitan simbolik Perempuan 

(Sabariman, 2019). Perbedan penelitian yang dijalankan dengan 

penelitian terdahulu ialah dalam lokasi dan fokus penelitian. 

Persamaan penlitian ialah sama-sama membahas perilaku 

konsumsi mahasiswa. 

4. Penelitian oleh Chandra Kurniawan dengan judul Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumtif Ekonomi Pada 

Mahasiswa pada tahun 2017. Penelitian terkait mengadopsi 

pendekatan kualitatif. Temuan penelitian menggambarkan jika 

mahasiswa Pendidikan Akuntansi di Universitas PGRI Palembang 

cenderung mempunyai perilaku konsumtif, dipengaruhi oleh 

sejumlah elemen faktorSejumlah faktor tergolong keinginan 

mahasiswa untuk tampil berbeda dari yang lain, yang membuat 

mereka menjadi pusat perhatian di kampus. Faktor lain ialah rasa 

kebanggaan yang dimiliki mahasiswa karena selalu mengenakan 

pakaian dan barang-barang mewah untuk memikat orang lain. 

Perilaku konsumtif yang terjadi pada mahasiswa seringkali bersifat 

tidak rasional dan bersifat kompulsif. Ini bisa mengakibatkan 

pemborosan ekonomi dan inefisiensi biaya, serta menyediakan 

dampak psikologis seperti perasaan sombong, kecemasan, dan rasa 

tidak aman. Dengan sosial, hal terkait juga bisa menciptakan 
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kesenjangan dengan teman-teman ketika mereka terus mengikuti 

tren dan merek yang populer.(Kurniawan, 2017). Ketidaksamaan 

penelitian dengan yang hendak diamati yakni pada penelitian yang 

dijalankan berfokus pada faktor-faktor yang mempengarhi 

konsumen terhadap perilaku konsumtif, sedangkan yang hendak 

diteliti peneliti berfokus pada mahasiswa yang menyelenggarakan 

konsumsi berlebih. Kesamaan penelitian yakni sama-sama 

mendalami perilaku konsumtif. 

5. Penelitian oleh Jhulia Destisya, Ria Septika, Yoyok Hendarso, dan 

Yusnaini pada tahun 2019 dengan judul Peran Peer Group dalam 

Membentuk Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fakultas Ekonomi, 

Universitas Sriwijaya, memanfaatkan metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Temuan penelitian menghasilkan jika di dalam kelompok 

teman sebaya di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, peran 

konformitas sangat kuat, di mana mahasiswa cenderung menyalin 

tindakan teman dalam kelompok terkait. Perilaku konsumtif yang 

diamati terutama terkait dengan pemakaian barang-barang 

bermerek untuk menunjukkan status dan gaya hidup. Mahasiswa 

menunjukkan perilaku konsumtif dengan membeli barang 

bermerek untuk kesenangan semata, bersaing dalam penampilan, 

mendorong rasa percaya diri, serta membeli barang bermerek di 

luar keperluan atau dengan boros (Destisya et al., 2019). 

Ketidaksamaan penelitian terkait ada dalam lokasi dan fokus 

penelitian. Kesamaan penelitian yakni sama-sama mendalami 

perilaku gaya hidup dan juga sikap konsumtif mahasiswa. 
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6. Penelitian yang di lakukan oleh Sandra Nadya Tasha Aprillia, Varinia 

Pura Damaiyanti, Sri Hidayah pada tahun 2021 dengan judul Gaya 

Hidup Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 

Lambungg Mangkarat, memanfaatkan metode kualitatif. Hasil 

penelitian menggambarkan jika gaya hidup mahasiswa di 

Universitas Lambung Mangkurat cenderung mengarah pada 

perilaku konsumtif. Ini terlihat dari bagaimana penampilan 

mahasiswa dan cara mereka menghabiskan waktu luang, yang 

dinilai menjadi imbalan wajar atas usaha mereka menyelesaikan 

studi dengan memanfaatkan sejumlah layanan atau produk bagi 

memenuhi kepuasan pribadi (Aprillia et al., 2021). Perbedaan 

penelitian yang dijalankan ada pada teori yang diterapkan, 

penelitian yang dijalankan memanfaatkan teori gaya hidup 

(lifestyles) dari David Chaney sedangkan yang hendak di teliti 

menerapkan teori gaya hidup dari Bagong Suyanto. Kesamaan 

penelitian yang dijalankan dengan penelitian terdahulu sama-sama 

mendalami perilaku konsumsi mahasiswa. 

7. Penelitian yang di lakukan oleh Rissa Kurniati, Dwi Nila Andriani, 

Ana Dhaoud Daroin pada tahun 2022 dengan judul Analisis Perilaku 

Konsumsi Mahasiswa Univesitas PGRI Madiun. Penelitian yang 

dijalankan menerapkan metode kualitatif. Temuan penelitian 

mencerminkan jika perilaku konsumsi mahasiswa Universitas PGRI 

Madiun mempunyai pola perilaku Konsumtif yang disebabkan oleh 

lingkungan pergaulan dan adanya promo atau diskon dari 

eccommers sehingga berdampak pada pola perilaku konsumsi 

Universitas PGRI Madiun yang seringkali mengunjungi Mall dan 
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Coffehop(Kurniawati et al., 2022). Perbeedaan pnelitian ini dengan 

terletak pada Lokasinya Persamaan penlitian ini dengan penelitian 

terdahulu sama-sama mendalami perilaku konsumsi mahasiswa. 

 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah, ada tujuan yang dikehendaki dari hasil yang 

baik dari penelitian yang dijalankan ialah antara lain: 

a. Untuk mengetahui bagaimana Leisure Class dalam pola konsumsi 

mahasiswa UIN Alauddin Makassar 

b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Leisure Class 

dalam pola konsumsi mahasiswa UIN Alauddin Makassar 

c. Untuk mengetahui dampak Leisure Class dalam pola konsumsi 

mahasiswa UIN Alauddin Makassar. 

d. Untuk mengetahui bagaimana konsep konsumsi Imam Al-Ghazali 

terhadap leisure class. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Manfaat dengan teoritis 

1) Dikehendaki bisa menyediakan kontribusi pada perkembangan 

ilmu pengetahuan tentang Leisure Class. 

2) Sebagai referensi dalam mengoptimalkan pola perilaku konsumsi 

mahasiswa dengan berlebihan. 

b. Manfaat dengan praktisi  

1) Untuk pembaca hasil penelitian yang dijalankan dikehendaki bisa 

menjadi contoh manfaaat untuk mengatasi rendahnya kesadaran 

pada mahasiswa terhadap perilaku konsumsi yang berlebihan. 
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2) Untuk peneliti menyediakan pengalaman, menjadi referensi untuk 

peneliti berikutnya, hingga menyediakan referensi mengenai 

pendekatan yang sesuai dan menjadi kriteria guna gelar sarjana 

ekonomi jurusan ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam, UIN Alauddin Makassar. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORI 

 Teori Leisure Class by Thorstein Veblen 

Thorstein Veblen adalah seorang dan sosiolog amerika, mengemukakan 

baahwa konsumsi berlebihan atau yang diketahui sebagai kelas pemboros 

(leisure class) ialah kelompok yang dengan besar-besaran menghabiskan uang, 

waktu, dan tenaga kerja untuk menikmati status sosial dan gengsi. Mayoritas 

masyarakat biasa menghabiskan waktu luang mereka untuk mendorong 

perilaku konsumtif berlebih. Oleh sebab itu, kelompok leisure class 

menganggap gaya hidup mereka sebagai bagian integral dari identitas mereka 

sendiri (Suyanto cit.by Bohari et al., 2021).  

Veblen menetapkan jika leisure class mengembangkan budaya 

conspicuous consumption, yang ditandai oleh pengeluaran yang berlebihan 

untuk memuaskan kesenangan pribadi serta untuk menggambarkan status 

sosial yang lebih tinggi daripada kelompok yang lain (Veblen cit.by 

Vairindyanto, 2014). 

Veblen menjelaskan jika dalam konsumsi barang-barang yang 

mencolok, ada sebuah proses perluasan gengsi. Bagi kaum baru yang kaya 

(Nouveaux riches), konsumsi ialah aktivitas sosial yang disengaja, dijalankan 

dengan tujuan strategis untuk menimbulkan kesan yang mengesankan pada 

orang lain serta untuk menunjukkan kekayaan dan status sosial mereka (Bakti 

et al., 2020). Mereka tidak hanya mengkonsumsi untuk memuaskan diri 

sendiri, tetapi juga untuk membangkitkan rasa iri pada orang lain (Solikatun 

et al., 2015). 
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Di masyarakat modern yang acap kali mengembangkan perilaku 

konsumsi yang berlebihan, perilaku konsumsi yang muncul umumnya makin 

menjadi-jadi tatkala masyarakat tidak lagi mempunyai selera dan cita rasa 

yang asli. Jika keinginan dan keperluan masyarakat banyak dipengaruhi dan 

dibentuk oleh tawaran iklan serta ilusi-ilusi yang diciptakan oleh kekuatan 

industri budaya, kemungkinan besar mereka akan semakin cenderung terlibat 

dalam perilaku konsumsi yang boros, karena merasa hal itu ialah bagian dari 

keperluan mereka akan simbol-simbol kelas sosial khusus yang tidak mungkin 

di elakkan(Suyanto, 2014). 

Menurut Thorstein Veblen, meskipun perilaku manusia tidak bersifat 

mekanistis atau deterministis, naluri atau insting manusia tetap menjadi 

predisposisi yang mendorong mereka untuk memikirkan dan berusaha meraih 

tujuan-tujuan khusus. Dengan demikian, manusia pada dasarnya bukanlah 

konsumen yang otonom. Empat ciri yang tampak dari the leisure class 

diantaranya: 

Pertama, kelompok leisure class, karena status mereka yang kaya dan 

elit, cenderung menganggap pekerjaan manual dan aktivitas yang terkait 

dengan mencari nafkah sehari-hari sebagai sesuatu yang tabu dan dinilai 

rendah dalam tatanan sosial. 

Kedua, kelompok leisure class cenderung menampilkan kemewahan 

dan kebebasan. Mereka sering terlibat dalam konsumsi yang mencolok 

(conspicuous consumption) dan menikmati waktu luang dengan mencolok 

(conspicuous leisure). 

Ketiga, meskipun sering menikmati waktu luang, the leisure class tidak 

membuang waktu untuk bersantai semata. Mereka aktif dalam memajukan 

sejumlah bentuk pengetahuan yang mungkin tidak relevan, mengembangkan 
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dan menampilkan kesopanan, serta mempromosikan norma-norma tata 

krama yang kemudian mempengaruhi sejumlah aspek kehidupan dan 

sejumlah lapisan sosial. 

Keempat, the lisure class bukan hanya berani membeli dan 

menunjukkan kemewahan dan kebebasan, namun juga memanfaatkan cara 

kotor, kekerasan dan korupsi guna meraih tujuan mereka. Mengacu pada 

Veblen, keberanian ini ialah akibat dari naluri predatory instinct the leisure 

class(Veeger cit.by Suyanto, 2014). 

 Teori Bagong Suyanto  

Teori Bagong Suyanto dalam bukunya tentang sosiologi ekonomi 

menggambarkan Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-

Modernisme dengan mengatakan jika gaya hidup dan perilaku konsumtif ialah 

dua sisi dari mata uang yang sama. Menurutnya, tidak ada orang yang bisa 

mengadopsi gaya hidup khusus tanpa modal atau hanya memanfaatkan 

simbol-simbol budaya semata. Gaya hidup selalu terkait dengan upaya untuk 

menciptakan eksistensi dalam cara khusus yang membedakan diri dari 

kelompok yang lain. 

Gaya hidup ialah serangkaian pola perilaku yang memisahkan satu 

individu dari yang lain. Istilah "gaya hidup", baik dalam konteks individual atau 

kolektif, menggambarkan ide jika gaya hidup ialah cara di mana seseorang 

menggabungkan kebiasaan, pandangan hidup, dan cara merespons sejumlah 

aspek kehidupan, serta alat yang diterapkan untuk menjalani hidup. Ini bukan 

sesuatu yang alamiah, tetapi merujuk pada hasil dari penemuan, adopsi, atau 

penciptaan yang disebabkan pengalaman individu, yang dikembangkan dan 

dimanfaatkan guna meraih tujuan khusus. 
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Sejumlah kritikus menganggap adopsi gaya hidup khusus oleh banyak 

orang ialah tanda dari fenomena masifikasi, yang mencerminkan jika jika 

individu-individu mengalami kesulitan dalam menemukan identitas sendiri. Di 

era masyarakat konsumen, orang cenderung rela menghabiskan uang banyak 

guna mencukupi penampilan mereka, karena pengeluaran ini dinilai menjadi 

investasi dalam menciptakan citra diri dan menciptakan makna personal yang 

dinilai penting. 

Gaya hidup tercermin dari pilihan pakaian, pola konsumsi, perilaku, dan 

interaksi sosial seseorang. Ini lebih dari sekadar kegiatan atau mengisi waktu 

luang, karena tumbuh dan maju dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi kapital 

yang berusaha memperluas pasar dan mendorong profitabilitas. Industri 

budaya terus menciptakan produk-produk menarik yang dianggap penting 

oleh konsumen (Suyanto, 2014). 

Barang-barang yang sebelumnya dinilai menjadi keperluan sekunder 

sekarang dinilai menjadi keperluan primer, dan barang-barang yang dulunya 

dinilai menjadi keperluan tersier sekarang bahkan dinilai menjadi keperluan 

primer. Saat individu hendak mengonsumsi hal bukan karena ingin 

memanfaatkan fungsi inheren produk terkait, melainkan hendak membeli 

fungsi sosial lain atau lebih dilandasi aktivitas mencerminkan kelas sosialnya 

(Untara, 2019). 

Gaya hidup mahasiswa terdiri dari hasrat atau keinginan untuk 

mempunyai penampilan, tingkah laku, dan sikap yang mengambil perhatian 

orang lain, khususnya teman sebaya. Ini sebabnya mahasiswa haus pengakuan 

dari lingkungan tempat mereka tinggal. Tidak jarang, siswa menyelenggarakan 

sejumlah cara guna mencukupi hasrat mereka. Satu darinya mengunjungi 

pusat perbelanjaan(Saputri & Rachmatan, 2016). Perilaku sehari-hari 
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mahasiswa mencerminkan gaya hidup hedonisme, seperti hasrat membeli 

barang mewah dan membayar dengan kredit walau masih bergantung pada 

orang tua. Seringkali mahsiswa bersenang-senang dengan dunia luar daripada 

memenuhi keperluan dasar mereka(Maritim Raja Ali Haji & Sri Wahyuni,s 

2023). 

 Teori Konsumsi Imam Al-Ghazali 

Al-Ghazali pada kitab Ihya Ulumuddin mengajarkan konsep konsumsi 

sewajibnya terus berpusat pada Allah SWT dan bukan hanya pada kepuasan 

diri semata. Hal terkait karena konsumsi yang semata-mata didasarkan pada 

nafsu selalu membuat manusia terus berusaha memuaskan hasrat yang tidak 

pernah bisa dipuaskan. (Al Ghazali cit.by Zakiah, 2022). 

Pandangan ekonomi Al-Ghazali mengenai konsumsi bisa digambarkan 

dengan cara. Pertama, beliau mencerminkan jika pemenuhan keperluan 

manusia dengan lahiriah dan bathiniah ialah bagian yang paling penting dari 

proses hidup, dan beliau juga meminta untuk memprioritaskan keperluan 

akhirat daripada keperluan duniawi. Kedua, semua orang bertanggung jawab 

untuk pemenuhan keperluannya sendiri dan wajib berusaha semaksimal 

mungkin guna mencukupinya yang pastinya selaras dengan keperluan dan 

norma dan etika Islam. Ketiga, Al-Ghazali terus menitikberatkan standar dan 

moral saat mengonsumsi makanan halal dan tayyib dan menghindari makanan 

haram(Al Ghazali cit.by Syaputra, 2017). 

Al-Ghazali mengetahui jika manusia juga makhluk yang "maximizers" 

dan selalu ingin lebih, dan beliau mengerti jika keinginan manusia bukan 

hanya mendapatkan harta, melainkan untuk menyiapkan masa depan. Akan 

tetapi, beliau memperingatkan apabila semangat "selalu ingin lebih" mengarah 
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pada keserakahan dan pengejaran nafsu pribadi (Al Ghazali cit.by Aprilliani, 

2022). 

Konsumsi dalam Islam tidak boleh berlebihan atau boros hal terkait 

ditunjukkan dalam firman Allah QS. Al-Isra Ayat 27: 

ۗ ِ
ن يٰطِي ْ

َّ
 الش

َ
وَان

ْ
ا اِخ

ْٓ
وْ
ُ
ان
َ
رِيْنَ ك

ِّ
مُبَذ

ْ
 ال
َّ
وْرًااِن

ُ
ف
َ
هٖ ك نُ لِرَبِّ

ٰ
يْط

َّ
 الش

َ
ان
َ
 وَك

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya para pemboros itu ialah saudara-saudara setan dan setan 
itu sangat ingkar untuk Tuhannya QS. Al-Isra [17:]27.” 

Maksud dari ayat terkait ialah jika Allah SWT mengecam perbuatan 

memboroskan harta dengan menetapkan jika orang-orang yang 

menyelenggarakan pemborosan ialah saudara-saudara setan. Mereka 

membelanjakan harta dengan boros karena terdorong oleh dorongan setan. 

Oleh sebab itu, perilaku boros tergolong dalam sifat setan yang sangat menolak 

untuk mengakui nikmat dan karunia dari Tuhannya (Anggraini, 2022). 

Tujuan ekonomi Islam ialah untuk mencari maslahah, yang berarti 

mencapai kemanfaatan dalam segala bentuknya dan menghindari segala 

bentuk kerusakan, dengan tujuan akhir mencapai falah, yakni keselamatan 

atau kebahagiaan yang abadi (Gunawijaya, 2017). Hal terkait ditunjukkan 

dalam Al-Qur'an dan Hadist tentang konsumsi pada QS. Al-Maidah ayat 87: 

وْا 
ُ
مَن
ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
هَا ال يُّ

َ
ا
ْٓ
مُوْ يٰ حَرِّ

ُ
 ت
َ
 يُحِبُّ لَ

َ
َ لَ

ه
 اللّٰ

َّ
وْا ۗاِن

ُ
د
َ
عْت
َ
 ت
َ
مْ وَلَ

ُ
ك
َ
ُ ل

ه
حَلَّ اللّٰ

َ
 ا
ٓ
بٰتِ مَا يِّ

َ
ا ط

دِيْنَ 
َ
مُعْت

ْ
 ال

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan 
sesuatu yang baik yang sudah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah 
kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang melampaui batas QS. Al-Maidah [5]:87.” 

Menurut ayat terkait, Allah SWT sudah menyediakan semua keperluan 

manusia di dunia ini, terutama dalam hal makanan. jika ada hal-hal yang 
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diperbolehkan dan dilarang saat mengonsumsi. Konsumsi dalam Islam berarti 

mengonsumsi dengan cara yang benar, baik, jelas, dan berguna untuk dirinya 

dan orang lain. Dilarang juga mengonsumsi sesuatu dengan berlebihan, 

berlebihan, atau boros sehingga tidak menguntungkan kita atau orang lain. 

Allah tidak menyukai orang-orang yang menyelenggarakan hal itu dan 

melewati batas(Liling, 2019). 

Al-Qur'an dengan lantang menyebutkan jika manusia bisa 

memanfaatkan semuanya di Bumi yang dibuat Tuhan untuk di konsumsi. Akan 

tetapi, konsumsi wajib diselenggarakan dengan bijak dan seimbang. Konsumsi 

tidak boleh berlebihan atau tidak masuk akal. Pola konsumsi yang melampaui 

batas yang tidak dibenarkan di Al-Qur'an disebut tabdhsir dan israf dengan 

menekan pemborosan(Syaputra, 2017). 

Teori konsumsi pada Islam menekankan pentingnya bagi konsumen 

Muslim untuk menjalankan aktivitas konsumsi dengan penuh kesadaran dan 

bijaksana. Mereka wajib bisa memisahkan keperluan dan hasrat, serta 

menghargai nilai dari harta dengan cara yang sejalan dengan ajaran Allah SWT, 

seperti menyelesaikan zakat, infaq, dan sedekah. Dalam proses konsumsinya, 

seorang Muslim dikehendaki bisa selalu mengikutsertakan Allah dan Rasul-

Nya. Hal terkait menjadi dasar bagi mereka untuk mengikuti kehidupan yang 

sejahtera tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat.(Rizki et al., 2023). 

Konsumsi yang membawa manfaat (maslahah) tidak diharamkan guna 

mencukupi keperluan atau keinginan seseorang, selama tindakan terkait bisa 

mendorong martabat dan kemanusiaan. Meskipun segala sesuatu di bumi ini 

diperuntukkan bagi manusia, manusia dianjurkan untuk mengonsumsi barang 

dan jasa yang halal dan baik dengan moderat, tanpa berlebihan. Pemenuhan 
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keperluan atau keinginan tetap diizinkan selama hal terkait menyediakan 

manfaat atau tidak menimbulkan bahaya (Hamid, 2018). 

Guna membandingkan konsep kepuasan dengan pemenuhan 

keperluan, penting untuk mempertimbangkan tingkat tujuan dalam hukum 

syariah, seperti keperluan daruriyyah yang esensial untuk menciptakan 

kesejahteraan dunia dan akhirat, hajiyyah yang membantu melancarkan 

kehidupan, dan tahsiniyyah yang menginginkan kehidupan yang indah dan 

nyaman. Manusia diharapkan untuk mengikuti lima prinsip konsumsi, yakni 

prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. 

(Furqon, 2018). 

Prinsip keadilan, ada di Al-Qur’an surah Al-Baqarah [2]:168 yakni: 

مْ 
ُ
ك
َ
 ل
ٗ
ه
َّ
 اِن
ۗ
نِ
ٰ
يْط

َّ
وٰتِ الش

ُ
ط
ُ
بِعُوْا خ

َّ
ت
َ
 ت
َ
لَ بًا ۖوَّ يِّ

َ
 ط

ا
لً
ٰ
رْضِ حَل

َ ْ
ِ الْ

ن
ا ف وْا مِمَّ

ُ
ل
ُ
اسُ ك

َّ
هَا الن يُّ

َ
ا
ْٓ
وٌّ يٰ

ُ
د
َ
ع

نن  بِي ْ  مُّ
Terjemahnya: 

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi 
baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia 
bagimu merujuk pada musuh yang nyata QS. Al-Baqarah [2]:168.” 

Tafsir dari ayat Al-Baqarah ayat 168 ini mengajak semua manusia untuk 

mengonsumsi makanan yang halal dan baik, serta menegaskan jika segala yang 

Allah Swt berikan di bumi ini sewajibnya menjadi kepemilikan bersama untuk 

kebaikan bersama semua umat manusia. Bumi beserta isinya, tergolong alam 

semesta, tidak boleh dimonopoli oleh individu atau kelompok khusus, dan 

tidak bagi satu generasi saja (M. Quraish Shihab dalam Khodijah & Hisan, 

2022). 

Prinsip kebersihan dalam Islam sangat menekankan tentang 

pentingnya kesucian, yang merujuk pada bagian integral dari keyakinan 

(aqidah). Kesucian ini juga dianggap sebagai syarat mutlak dalam menjalankan 

ibadah. Dalam hadis Nabi, ditetapkan jika "Makanan diberkahi apabila tangan 
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kita bersih sebelum dan sesudah memakannya" (HR. Tarmidzi). Nabi juga 

mengajarkan sehingga tidak menghembuskan makanan, sebagaimana 

dinyatakan dalam hadis: "Apabila kalian minum, janganlah menghembuskan 

nafas di dalam wadah minuman" (HR. Bukhari). Mengenai pakaian dan tempat 

tinggal, Nabi menetapkan, "Allah itu indah dan Dia menyukai keelokan" (HR. 

Muslim). Dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, "Allah mewajibkan setiap 

orang untuk membuat estetika dalam segala sesuatu" (HR. Muslim). Dari 

hadis-hadis ini, Islam menekankan pentingnya kebersihan dalam aspek 

konsumsi, pakaian, dan lingkungan tempat tinggal. Dengan mempertahankan 

kebersihan, kita bisa melindungi makanan, pakaian, dan lingkungan tempat 

tinggal dari potensi ancaman terhadap kesehatan. Sementara itu, keindahan 

bisa mendorong kenikmatan dan kenyamanan batin, sehingga menimbulkan 

energi positif yang esensial bagi kesehatan fisik dan mental (Gunariah et al., 

2023) 

Prinsip Kesederhanaan menekankan pentingnya menghindari sikap 

berlebihan (israf), yang sangat tidak disukai oleh Allah dan bisa menyebabkan 

sejumlah kerusakan di bumi. Israf ini meliputi perilaku yang melebihi dari 

keperluan yang wajar, cenderung dipengaruhi oleh hawa nafsu atau terlalu 

kikir yang berujung pada penyiksaan diri sendiri. Islam menganjurkan 

sehingga konsumsi manusia, baik dalam kuantitas maupun kualitas, sesuai 

dengan keperluan yang wajar untuk menciptakan pola konsumsi yang efisien 

dan efektif, baik individu atau sosial(Zakiah, 2022). 
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Terjemahnya: 

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap 
(memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah 
berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
berlebihan QS. Al-A’Raf [7]:31.” 

 

Prinsip kemurahan hati menegaskan jika Allah SWT dalam kebaikan-

Nya menyediakan makanan dan minuman untuk manusia (QS. al-Maidah, 

5:96). Sebagai respons, sikap konsumsi manusia wajib mencerminkan 

kemurahan hati, di mana seseorang yang mampu disarankan untuk membagi 

sebagian rezekinya untuk orang-orang yang membutuhkan, sebagai bentuk 

pengabdian untuk sesama dan ketaatan untuk ajaran Islam. 

Prinsip kemurahan hati dalam konsumsi tidak hanya berperan dalam 

membantu sesama untuk mempermudah beban ekonomi, tetapi juga 

berfungsi sebagai upaya membersihkan perilaku dan akhlak yang tercela 

seperti egoisme, kekikiran, serakah, dan lain-lain. Prinsip ini mencerminkan 

moralitas Islam yang mendorong perilaku yang mulia dalam berkonsumsi, di 

mana setiap tindakan konsumsi wajib diarahkan untuk mendekatkan diri 

untuk Allah dan menunjukkan kebaikan untuk sesama (Akhmad & Zaroni, 

n.d.). 

Prinsip moralitas dalam konsumsi menekankan jika perilaku konsumsi 

seorang Muslim wajib selalu dituntun nilai-nilai moral Islam. Tidak hanya 

memenuhi keperluan materi, namun juga dimaksudkan untuk mendorong 

nilai-nilai moral dan spiritual. Allah menyediakan makanan dan minuman 

sebagai anugerah untuk kelangsungan hidup manusia, dan dalam Islam, 

penting untuk mengucapkan nama Allah sebelum makan dan menyatakan rasa 

syukur sesudah makan sebagai bentuk penghormatan dan kesadaran akan 

nikmat yang disediakan (Suprayitno cit. by Zakiah, 2022). 



22 
 

 

 Indikator Penelitian 

1. Leisure Class Dalam Pola Konsumsi Mahasiswa UIN 

 Kelas Sosial 

Kelas sosial merujuk pada fenomena multi-dimensi yang tidak hanya 

ditetapkan satu aspek seperti penghasilan, tetapi juga oleh kombinasi 

beberapa dimensi. Kelas sosial ini hierarkis, dengan kategori yang 

ditempatkan dalam tingkatan dari status rendah hingga tinggi. Anggota dari 

satu kelas sosial cenderung memandang anggota kelas sosial yang lain sebagai 

mempunyai status yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kelas sosial yang 

homogen menunjukkan jika anggotanya mempunyai nilai, sikap, dan perilaku 

yang serupa. Selain itu, kelas sosial berfungsi sebagai kerangka referensi bagi 

konsumen dalam membentuk sikap dan perilaku mereka (Nurhadi., 2022). 

 Gaya Hidup 

Gaya hidup ialah serangkaian pola perilaku yang membedakan setiap 

individu dari yang lain. Istilah gaya hidup meliputi kebiasaan, pandangan, 

respons terhadap kehidupan, serta barang-barang yang digunakan untuk 

menjalani kehidupan. Gaya hidup tidaklah alami, melainkan dikembangkan 

atau diadopsi dari pengalaman dan pengaruh lingkungan, dengan tujuan 

khusus dalam meraih gaya hidup yang diinginkan (Suyanto, 2014). 

 Keribadian dan Konsep Diri  

Konsep diri ialah nilai yang dimiliki oleh individu yang mendorong 

perilaku untuk melindungi dan mendorongnya. Membeli, memanfaatkan, dan 

menunjukkan barang atau jasa menjadi simbol yang penting guna individu dan 

orang lain. Perilaku konsumtif individu sering kali bertujuan guna 

memperkuat konsep dirinya dengan konsumsi barang atau jasa yang 
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dipandang sebagai simbol penting terkait. Konsep diri ialah keyakinan 

individu mengenai bagaimana mereka mengidentifikasi dan mengekspresikan 

diri, yang maju dengan evaluasi diri sendiri, refleksi pribadi, atau 

perbandingan dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku 

berbelanja dengan berlebihan pada remaja tercermin dari keinginan mereka 

untuk menunjukkan jika mereka tetap up-to-date dalam tren zaman 

(Rahmawati & Surjanti, 2021). 

 Keinginan Dan Keperluan 

Keinginan dan keperluan sering kali dinilai serupa oleh banyak orang. 

Keperluan merujuk pada segala hal yang diperlukan manusia untuk 

mendorong kualitas hidupnya. Keperluan mencerminkan perasaan 

ketidakpuasan atau kekurangan yang wajib dipenuhi. Hal terkait muncul 

karena keterbatasan barang dan jasa. Di sisi lain, keinginan ialah dorongan 

seseorang yang tidak akan berdampak besar terhadap kehidupannya jika tidak 

terpenuhi. Langkah awalnya ialah dengan mengontrolkeuangan pribadi 

dengan teliti dan tepat, dengan kemampuan untuk mengenali keputusan 

pembelian dan memisahkan keperluan dari keinginan.(Tammu et al., 2023). 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Leisure Class 

 Pendapatan orangtua 

Menurut Samuelson, pendapatan merujuk pada hasil dari sumbangan 

tenaga dan pikiran seseorang atau kelompok, yang didapat sebagai balas jasa. 

Disposable income ialah pendapatan yang tersedia untuk digunakan atau 

dikonsumsi sesudah dipertimbangkan (Hanum, 2017). Pendapatan yang 

dimaksud disini ialah penghasilan yang dipergunakan dalam memenuhi gaya 

hidup individual dari mahasiswa. 
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 Selera  

Selera merujuk pada preferensi atau kecenderungan seseorang 

dalam membeli barang atau jasa. Selera konsumen cenderung berubah dari 

waktu ke waktu. Dengan teoritis, selera mempengaruhi keputusan 

pembelian dengan memperhatikan aspek-aspek seperti persepsi dalam 

pembelian, nilai kegunaan produk, ketahanan produk, desain dan tampilan 

produk.(Maghfiroh & Ratnawati, 2022). 

 Teknologi 

Teknologi merujuk pada bentuk media baru yang memungkinkan 

pengguna untuk mengakses informasi dengan digital dengan mudah dan 

menerapkannya pada sejumlah keperluan seperti komunikasi, membaca 

informasi, berbagi data, mempermudah pekerjaan, dan menyelenggarakan 

belanja online, yang dikenal sebagai perdagangan elektronik atau e-commerce. 

E-commerce ialah proses jual beli barang atau jasa dengan internet, di mana 

produk, layanan, dan informasi bisa ditukar dengan jaringan informasi seperti 

internet, yang memungkinkan belanja online tanpa terbatas oleh ruang dan 

waktu.(Rahima & Cahyadi, 2022). 

 Kualitas Produk 

Menurut Sudaryono, kualitas produk ialah penilaian komprehensif dari 

pelanggan terhadap kinerja barang atau jasa yang memuaskan. Produk 

merujuk pada barang atau jasa yang bisa dijual, dimanfaatkan, atau 

dikonsumsi guna mencukupi keinginan atau keperluan, serta bisa ditawarkan 

di pasar untuk menarik minat konsumen.(Nurfauzi et al., 2023). 
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3. Dampak Leisure Class Dalam Pola Konsumsi Mahasiswa UIN  

 Pemborosan (Konsumsi Berlebihan) 

Pada ekonomi makro konvensional, tabungan merujuk pada bagian dari 

pendapatan yang tidak digunakan untuk belanja konsumen. Dana tabungan ini 

kemudian bisa dialokasikan untuk investasi. Tabungan mempromosikan 

pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan sumber dana bagi perusahaan 

untuk berinvestasi guna mendorong produksi (Putri et al., 2024). Perilaku 

konsumtif merujuk pada tindakan yang bisa membawa dampak negatif guna 

individu karena bisa mengakibatkan pemborosan dan inefisiensi dalam 

pengeluaran. Selain itu, membeli produk untuk mendapat pengakuan sosial 

tanpa mempertimbangkan keperluan nyata hanya bertujuan guna 

memperoleh kesenangan saja (Putri et al., 2024) 

 Kecemburuan Sosial 

Kecemburuan ialah istilah yang mencakup perasaan gelisah, ketakutan, 

dan kekhawatiran terkait harta atau keamanan seseorang. Emosi seperti 

kemarahan, kebencian, rasa tidak berdaya, atau perasaan terhina bisa muncul 

sebagai hasil dari kecemburuan. Meskipun sering kali disamakan, 

kecemburuan dan iri hati sebenarnya mempunyai perbedaan. Meskipun erat 

hubungannya, kecemburuan saat ini digunakan dalam konteks yang lebih luas, 

tergolong dalam istilah "kecemburuan sosial". Kedua emosi ini sering kali 

berselisih satu sama lain karena sering muncul dalam situasi yang serupa 

(Maghfiroh & Ratnawati, 2022). 

 Kerangka Teoritis 

Kerangka teori merujuk pada desain praktis untuk memhamai alur 

penelitian, sehingga pembaca cepat mengerti isi dari penelitian terkait. 
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Penelitian yg akan diselenggarakan berjudul Leisure Class Dalam Pola 

Konsumsi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Berikut gambaran kerangka 

teoritis pada penelitian yang dijalankan: 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 

 

 

  

Leisure Class 

Theory of The Leisure Class Teori Bagong Suyanto Teori Imam Al-Ghazali 

Perilaku boros yang tidak lagi 
memikirkan kenyamanan 

melainkan standar sosial yang 
tinggi 

Gaya hidup yang 

didorong ideologi 

konsumerime 

Pola konsumsi yang 

melampaui batas yang tidak 

dibenarkan dalam Al-Qur'an 

Industri kapital yang sengaja merumuskan dan menukung 
kemajuan gaya hidup Leisure Class sebagai target potensial 

untuk meraup keuntungan 

Perubahan pola pikir tehadap pola konsumsi berlebihan 
yang diselenggarakan oleh mahasiswa 

Hasil dan Kesimpulan 

Teori 



 

27 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

 Jenis dan Lokasi Penelitian  

Penelitian yang dimanfaatkan pada studi ini ialah penelitian kualitatif 

dengan jenis fenomenologi. Fenomenologi merujuk pada metode penelitian 

yang bertujuan guna mengerti makna peristiwa dan interaksi yang dialami 

orang-orang dalam konteks khusus. Pendekatan ini mengwajibkan pemakaian 

banyak metode untuk mendekati perilaku individu dengan tujuan untuk 

menyingkap fakta atau penyebab yang mendasarinya(Patria, 2022). 

Lokasi tempat penelitian ialah Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. Pemilihan lokasi dilandasi karena marakanya mahasiswa yang 

berperilaku konsumtif tanpa memperhatikan dampak buruk yang diakibatkan 

sehingga penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana Leisure Class dalam 

Pola Konsumsi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar. 

 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dimanfaatkan pada penelitian yang dijalankan ialah 

kulitatif. yakni jenis pendekatan penelitian yang mempunyai tujuan untuk 

memperoleh gambaran serta pemahaman yang lebih mendalam, berdasarkan 

situasi yang apa adanya (natural setting) terhadap fenomena yang akan 

diteliti(Yusanto, 2020). 

 Sumber Data 

Sumber data yang diterapkan pada riset yang dijalankan ialah data 

primer. Data primer merujuk pada data yang yang didapat atau di kumpulkan 

dengan langsung oleh peneliti yang bersumber dari pengamatan dan 
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wawancara dengan cara menggali informasi langsung dari 

irforman(Kaharuddin, 2021). Sumber data primer dalam penelitian yang 

dijalankan ialah mahasiswa UIN Alauddin Makassar, dengan jumlah Informan 

30 mahasiswa dengan 1 dosen yang paham tentang Leisure Class. 

 Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian yang dijalankan, peneliti memanfaatkan sejumlah 

metode pengumpulan data yakni, observasi (pengamatan), wawancara dan 

dokumentasi. 

1. Wawancara Mendalam (in-dept interview) 

Wawancara mendalam (in-dept interview) merujuk pada satu dari 

metode pengumpulan data dengan menyampaikan pertanyaan dengan 

langsung dan mendalam tentang masalah yang akan dibahas untuk 

memperoleh keterangan atau informasi yang akurat terhadap fenomena yang 

akan diteliti. 

2. Observasi (pengamatan) 

Observasi merujuk pada pendekatan pengumpulan data dimana 

peneliti menjalankan pengamatan langsung akan suatu fenomena yang 

menjadi permasalahan peneliti.  

3. Dokementasi 

Dokumentasi merujuk pada metode pengumpulan data yang 

dimanfaatkan guna mengamati data historis yang bermanfaatkan menjadi data 

pelengkap dari data primer yang di dapatkan dengan observasi dan 

wawancara. 
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 Instrumen Penelitian 

1. Peneliti sebagai intrumen utama pada penelitian 

Pada penelitian yang dijalankan yang akan turun langsung untuk 

menyelenggarakan wawancara untuk responden ialah peneliti. Peneliti wajib 

menyipakan sejumlah instrumen penunjang untuk mempermudah 

mendapatkan data sepeti alat tulis, handphnone sebagai alat perekam dan 

dokumentasi. 

2. Pedoman wawancara 

Pedoman wawanaca berisi sejumlah pertanyaan yang akan yang akan 

di gunakan peneliti untuk diberikan untuk responden, sebelum wawancara 

diselenggarakan, pedoman wawancara perlu untuk di validasi oleh dosen 

pembimbing sehingga data yang didapatkan nanti sesuai harapan. 

 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data ialah proses untuk menemukan catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain yang dibutuhkan kemudian didapat guna diolah menjadi 

suatu informasi berguna pada bagi peneliti(Ahmad & Muslimah, 2021).berikut 

langkah-langkah analisis data yang diselenggarakan peneliti. 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dalam konteks ini merujuk untuk data mentah yang 

didapat dari penelitian, yang mencakup hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi yang diselenggarakan dengan partisipan atau informan 

penelitian. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data ialah proses penting dalam penelitian yang 

mengikutsertakan pemilihan data yang relevan, fokus pada penyederhanaan 
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data, serta pengelompokan dan identifikasi pola atau tema yang signifikan 

untuk kemudian disusun dalam laporan yang komprehensif (Ahmad & 

Muslimah, 2021).  

3. Penyajian data 

Penyajian data merujuk pada aktivitas merancang informasi yang 

bertujuan guna melancarkan proses pengambilan keputusan dan kesimpulan 

yang lebih cepat dan akurat 

4. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan pada penelitian bertujuan guna 

menginterpretasi data dengan memperoleh pemahaman yang mendalam dari 

peneliti. Kesimpulan yang dibuat didasarkan pada informasi yang valid yang 

didapat dengan proses reduksi data dan penyajian data. Pentingnya verifikasi 

data ialah untuk memastikan kebenaran hasil penelitian, yang 

diselenggarakan dengan memeriksa kembali informasi yang didapat dari 

informan sehingga sesuai dengan rumusan awal dan hasil analisis yang 

disajikan dalam kesimpulan penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian  

Gambaran umum lokasi penelitian ialah suatu usaha peneliti dalam 

menyediakan gambaran dengan utuh tentang situasi Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. Selain memanfaatkan data yang menyediakan gambaran 

tentang kampus UIN, peneliti ini juga memanfaatkan data yang diperkaya 

dengan data yang didapat dengan temuan wawancara. 

1. Sejarah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

 UIN Alauddin Makassar ialah sebuah universitas Islam negeri yang 

terletak di Makassar. Nama "Alauddin" diambil dari nama Sultan Alauddin, Raja 

Gowa ke-14, yang menjadi Muslim pada tanggal 9 Jumadil Awal 1015 Hijriah 

atau 22 September 1605 Masehi. Sultan Alauddin, yang bernama lengkap 

Manggaranngi Daeng Manrabia Sultan Alauddin Tumenanga Rigaukanna, lebih 

dikenal dengan nama Sultan Alauddin. 

 Fase tahun 1962 s.d 1965 

Pada awalnya, IAIN Alauddin Makassar, yang kini dikenal sebagai UIN 

Alauddin Makassar, berfungsi sebagai cabang dari IAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Perubahan ini terjadi setelah mendapat tekanan dari masyarakat 

dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, serta persetujuan dari Rektor IAIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menteri Agama Republik Indonesia kemudian 

mengeluarkan Keputusan Nomor 75 tanggal 17 Oktober 1962 untuk 

mengubah status Fakultas Syari'ah UMI menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar pada 10 November 1962. Berikutnya, 
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Fakultas Tarbiyah UMI juga diubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar berdasarkan Keputusan Menteri Agama 

Nomor 91 tanggal 7 November 1964 pada 11 November 1964. Pendirian 

Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar 

diselenggarakan pada 28 Oktober 1965 berdasarkan Keputusan Menteri 

Agama Nomor 77 tanggal 28 Oktober 1965. 

 Fase tahun 1965 s.d 2005 

Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah di 

Makassar berubah status menjadi mandiri pada 10 November 1965 dengan 

nama terkait, berdasarkan dukungan besar dari masyarakat dan Pemerintah 

Daerah Sulawesi Selatan terhadap pendidikan Islam tingkat universitas. Hal 

terkait dilandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 1963 yang 

mengizinkan penggabungan tiga fakultas IAIN di Makassar (Syari'ah, Tarbiyah, 

dan Ushuluddin) menjadi institut tersendiri, sesuai dengan Keputusan Menteri 

Agama Nomor 79 tanggal 28 Oktober 1965. 

  Fase Tahun 2005 s.d sekarang 

Pada tahun 2005, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin 

Makassar diubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 

sebagai respons terhadap persamaan kedudukan jenjang pendidikan antara 

Departemen Pendidikan Nasional R.I. dan Departemen Agama R.I., 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 

tahun 1989. Perubahan ini diinisiasi oleh pimpinan IAIN Alauddin periode 

2002-2006 dengan dukungan dari civitas Akademika, Senat IAIN Alauddin, 

dan Gubernur Sulawesi Selatan. Konversi ini diusulkan untuk Presiden R.I. 

dengan Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan Nasional R.I., dan akhirnya 

dilaksanakan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. 57 tahun 2005 
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tanggal 10 Oktober 2005. Perubahan status terkait dengan resmi diresmikan 

dengan penandatanganan prasasti oleh Presiden RI Prof. Dr. Susilo Bambang 

Yudhoyono, MA, pada tanggal 4 Desember 2005 di Makassar. 

 Hasil Penelitian 

Data informan yang di wawancarai di UIN Alauddin Makassar 

No  Nama  Informan 
1  Bapak Asrul  Dosen  

  2 Alisha  Mahasiswa  
3 Qomaria  Mahasiswa  
4 Khumairah  Mahasiswa  
5 Nur Amelia  Mahasiswa 
6 Jesika  Mahasiswa  
7 Putri Islamiyah  Mahasiswa  
8 Tasya Ikhzani Aras Mahasiswa  
9 Annisa Salsabila Mahasiswa  
10 Sabrina Mahasiswa  
11 Putri Aminda Mahasiswa 
12 Nur Hidyayat Mahasiswa  
13 Nur Sucitra Mahasiswa  
14 Nurlia Mahasiswa  
15 Nurul Ainun Mahasiswa  
16 Putri Aprilia Mahasiswa  
17 Nur Ismayani Mahasiswa  
18 Riska Damayanti Mahasiswa  
19 Rosdiana Mahasiswa 
20 Nurfadillah Mahasiswa  
21 Hikmah Mahasiswa  
22 Nurannisa Adelia Mahasiswa  
23 Arhama Mahasiswa  
24 Febrianti Mahasiswa  
25 Asmiranda Mahasiswa 
26 Amelia Ramdahan Mahasiswa  
27 Anggraeni Mahasiswa  
28 Andi Novianti Febriani Mahasiswa  
29 Nur Hikmah Mahasiswa  
30 Nur Amelia Putri Rahman Mahasiswa  
31 Misyakatul Munirah Mahasiswa  

Table 4.1 Data Informan Penelitian 
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1. Leisure Class dalam Pola Konsumsi Mahasiswa UIN Alauddin 

Makassar  

1) Kelas Sosial 

Hasil pengamatan peneliti mengenai peristiwa yang berlangsung ke 

mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang mendukung perilaku konsumsi 

berlebih diantaranya kelas sosial, dan diklasifikasikan menjadi 3 kelas yakni 

kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah. Dimana peneliti 

menyelenggarakan wawancara pada informan yang menyediakan pernyataan 

mengenai kelas sosial atas jika: 

“Menurut saya dengan berpakaian menarik , bagus, rapi, mahal, dan elit 
sudah bisa membuat orang berfikir jika dia kelas atas dengan menilai 
cara berpakaian dan berperilaku serta bergaul kita, di tambah lagi 
melihat apa yang kita gunakan dengan berlebihan” (Nur Sucitra, 
wawancara, 2024). 

Berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh Asmiranda dalam 

wawancara dengan pertanyaan yang sama dengan tegas dijelaskan jika : 

“Menurutku kelas sosial itu bergantung pada gaya hidup kita, seperti 
cara berpakaian, pertemanan, penampilan, dan itu tergantung dari cara 
masing-masing orang karena biasanya ada yang berpenampilan tidak 
sesuai isi dompetnya” 

Sementara Hikmah dalam wawancara dengan jelas disampaikan jika: 

“Menurutku kelas sosial itu kelas dalam bergaya seperti ada kelas atas 
dan kelas bawah yang tergantung pada pakaian, penampilan, barang 
branded dan cara dia berpakaian, dimana biasanya banyak orang yang 
memandang pertemanan sesuai dengan gaya hidupta dan carata 
berpakaian” 

Temuan wawancara menggambarkan jika kelas sosial sangat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor individu seperti nilai-nilai keluarga, gaya hidup, 

preferensi pribadi, dan pola perilaku yang bisa diklasifikasikan. Gaya hidup 

dan konsumsi berlebih ternyata pada kalangan mahasiswa menjadi hal 

terbesar karena merujuk pada cara pandang sebagian besar mahasiswa dalam 

mengukur pertemanan dngan melihat cara berpakaian dan penampilan. 
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Penampilan fisik menjadi fokus utama yang diperhatikan oleh para 

mahasiswa, bahkan beberapa di antaranya lebih memilih untuk membeli 

produk fashion dengan merek terkenal dan harga tinggi untuk mendorong 

harga diri dan kepercayaan diri mereka. 

Hasil wawancara sejalan dengan penelitian terdahulu, penelitian yang 

di lakukan oleh Novranda, Fahmi (2023) Transformasi Perilaku Konsumtif 

Mahasiswa Di Perantauan (Studi Kasus Mahasiswa Ekonomi Syariah UIN FAS 

Bengkulu). Jika perubahan dalam perilaku konsumtif mahasiswa mengarah 

pada lebih mengutamakan keperluan daripada keinginan, banyak dari mereka 

yang tidak begitu melihat macam barang, kebersihannya, atau harganya, tetapi 

lebk ih memilih barang bermerk untuk mendapatkan apresiasi dan status 

sosial yang lebih tinggi. 

Kelas sosial biasanya tergolong dalam tiga dimensi, yakni kelas atas, 

kelas menengah, dan kelas bawah, yang bisa mempengaruhi perilaku 

konsumtif. 

Hal terkait juga diungkapkan oleh Nurhidayat dalam wawancara yang 

mengatakan jika : 

“Menurut saya dengan berpenampilan menarik dan mengikuti tren 
fashion sudah bisa menggambarkan jika kita berada di kelas yang tinggi 
sehingga orang akan memandang kita tidak sebelah mata” (Nurhidayat, 
2024). 

Disamping itu hal yang sama diungkapkan oleh Nurul Ainun dengan 

jelas jika: 

“Menurutku untuk melihat kelas sosial seseorang itu di nilai dari cara 
berpenampilam, cara berbicara, barang-barang yang dimanfaatkan dan 
juga mengikuti perkembangan zaman” 

Berbeda dengan pernyataan Putri Aminda dengan tegas di jelaskan jika: 

“Gaya hidup itu di ukur dari carata berpakaian, barang-barang mahal 
yang dimanfaatkan trend yang di ikuti gaya yang berkelas dan tidak 
ketinggalan zaman” 
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Perilaku terkait merujuk pada satu dari kerangka utama guna 

mengontrolidentitas sosial. Hal terkait selaras dengan teori yang 

dikembangkan Thorstein Veblen, jika pola konsumsi yang mencolok yang 

diselenggarakan oleh mahasiswa untuk mencerminkan status sosial yang lebih 

tinggi di golongan lain yang kemudian di ikuti dengan proses perluasan gengsi 

yang mana aktivitas konsumsi yang di lakukan tidak hanya sekedar membeli 

fungsi inheren tetapi ingin mencerminkan dari mana kelas sosial dia berada. 

namun sejumlah informan juga menyangkal indikator perilaku konsumsi 

seseorang mengenai kelas sosial atas dimana saat diselenggarakan wawancara 

untuk satu dari mahasiswa UIN makassar yang berada pada kelas menengah 

dengan jelas mengatakan jika: 

“Saya tidak terlalu memikirkan golongan atau kelas sosial dimana saya 
berada, ini hanya tentang gaya hidup dimana saya tidak peduli tentang 
gaya ataupun tren. saya hanya memanfaatkan sesuatu yang menurut 
saya baik tanpa wajib memikirkan jika saya memanfaatkan ini apakah 
saya berada di kasta atas atau bawah” (Nurlia, 2024). 

Informan lain juga menyatakan pernyataan mengenai perilaku 

konsumsi pada kelas menengah yang mengatakan: 

“Dikelas menengah tidak serta merta selalu mendahulukan keperluan, 
saya terkadang memilih mendahulukan keinginan dibanding keperluan 
jika mendapat uang lebih dari orang tua selama itu tidak merugikan 
saya sepenuhnya maka tidak akan menjadi masalah Ketika saya sesekali 
menuruti keinginan” (Sabrina, 2024). 

Dari temuan wawancara yang disajikan peneliti bisa mengambil 

kesimpulan jika mahasiswa UIN Alauddin Makassar tidak selalu menjadikan 

gaya hidup sebagai pacuan untuk berada dikelas sosial khusus. Hal lain juga 

dikatakan informan mahasiswa UIN yang berada dikelas bawah mengatakan: 

“Saya tidak mempedulikan sama sekali mengenai kelas sosial pada 
fashion ataupun hal lain karena saya tidak pernah memikirkan 
membeli sesuatu yang tidak perlu bagi mendapat validasi dari orang-
orang disekitar saya dan saya lebih banyak menghabiskan uang saya 
untuk membeli sesuatu yang saya perlu dibanding yang saya inginkan 
tanpa ada manfaat barang itu, hal terkait juga karna faktor keuangan 
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yang mengwajibkan saya lebih hemat dan tidak menghambur-
hamburkan uang demi keinginan” (Putri Aprilia, 2024). 

Mengacu pada penelitian Astuti, Rahayu, dkk. (2022), mayoritas 

mahasiswa di Samarinda cenderung gemar berbelanja, bersosialisasi, dan 

berlibur, namun mereka juga mempunyai motivasi untuk membeli produk 

yang bermanfaat. Gaya hidup mereka mencerminkan fokus pada pemenuhan 

keperluan pendidikan. Konsumen yang mempunyai ambisi tinggi terhadap 

gaya hidup biasanya bisa digolongkan menjadi konsumen dengan tingkat 

keterlibatan fashion yang rendah. 

2) Gaya Hidup Sebagai Penunjang penampilan 

Mahasiswa menyadari pentingnya gaya hidup dalam mendukung 

penampilan mereka karena mereka ingin terlihat menarik di hadapan teman-

teman mereka. Satu dari cara remaja mengekspresikan penampilan mereka di 

mata kelompok sosial ialah dengan mengikuti tren mode yang populer di 

kalangan mereka (Pranoto & Mahardayani, 2010). 

Satu dari konsumen gaya hidup yang berhasil ditemui pada saat 

penelitian atas nama Annisa salsabila Ketika informan di tanya mengenai 

perilaku konsumsi gaya hidup untuk menunjang penampilan mengatakan jika 

: 

“menurut saya gaya hidup itu sangat penting apalagi perkembangan 
zaman seperti ini yang sudah modern, ada circle yang wajib di penuhi 
dengan penampilan yang mengikuti trend” 

Hal terkait juga diungkapkan oleh Nurfadillah dalam proses wawancara 

dengan jelas di jelaskan jika: 

“Saya menyelenggarakan pembelian fashion karena selalu tertarik 
dengan model terbaru sehingga membuat saya selalu tampil lebih baik 
itulah sebabnya bagi saya fashion yang merujuk pada gaya hidup paling 
utama sangat penting untuk menunjang penampilan” 

Dari hasil analisis wawancara, terlihat jika gaya hidup menjadi penting 

dan bahkan dianggap sebagai keperluan. Menurut informan, gaya hidup bisa 
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mencerminkan karakter seseorang, yang tercermin dari beragam model 

fashion yang dimiliki. Dengan demikian, bisa disimpulkan jika rata-rata 

mahasiswa UIN Alauddin Makassar mempunyai gaya hidup yang tinggi. 

Ini sesuai dengan penelitian Lifiana Maryatul Kiftiyah pada tahun 2022, 

yang menunjukkan jika perilaku konsumtif ialah kecenderungan untuk 

mengonsumsi barang dengan berlebihan tanpa pertimbangan matang, di 

mana individu hanya memperhatikan aspek kesenangan dan mengutamakan 

keinginan daripada keperluan (Kiftiyah, n.d.). 

3) Kepribadian dan konsep diri 

Konsep diri ialah nilai yang penting guna individu sehingga perilaku 

mereka diarahkan untuk mempertahankan dan mendorongnya. Membeli, 

memanfaatkan, dan menampilkan barang atau jasa yang dikonsumsi menjadi 

simbol penting guna individu dan masyarakat sekitarnya. Perilaku konsumtif 

individu sering kali bertujuan guna memperkuat konsep dirinya dengan 

konsumsi barang atau jasa yang dianggap merepresentasikan simbol-simbol 

itu. Konsep diri ialah keyakinan tentang bagaimana individu mengidentifikasi 

dan mengekspresikan dirinya, yang terbentuk dengan proses persepsi diri, 

refleksi pribadi, atau perbandingan dengan orang lain dalam kehidupan 

sehari-hari. Perilaku remaja yang berbelanja dengan berlebihan seringkali 

merujuk pada upaya untuk menunjukkan jika mereka ialah bagian dari 

kelompok remaja yang modern dan tidak ketinggalan zaman (Rahmawati & 

Surjanti, 2021). 

Seperti pada informan yang ditemui untuk menyelenggarakan 

wawancara mengenai konsep diri yang mengatakan jika: 

“Membeli dan memanfaatkan pakaian yang bagus, menarik, cantik 
bermerek dan elit membuat saya sebagai remaja yang tidak ketinggalan 
zaman, apalagi saat ini menurutku penampilan paling utama karna kita 
tinggal di tempat atau kota yg luas jadi menurutku kalo ada gaya terbaru 
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selagi saya bisa memenuhi pilihanku maka saya akan mengikuti trend 
yang tersedia sehingga tidak terlihat ketinggalan zaman” (Thasya 
Ikhzani Aras, 2024). 

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Jesika dalam wawancara 

dengan tegas di jelaskan jika: 

“Menurutku ketika berbelanja dengan berlebihan itu tergantung apa di 
belanja apakah berguna atau tidak, terkadang saya juga berbelanja 
dengan berlebihan karna faktor keinginan tapi itu menurutku sebagai 
pemuasan untuk diriku dalam memenuhi gaya hidup sehingga tidak 
ketinggalan zaman atau trend” 

Berikutnya hasil wawancara dengan Putri Islamiyah menjelaskan jika: 

“Membeli dan memanfaatkan pakaian yang sesuai zaman menurutku 
penting apalagi kita hidup di zaman modern sekarang itu penampilan 
nomor 1 apalagi dalam pertemanan di nilai dari gaya hidupta, jadi saya 
setuju saja kalo kita bergaya atau membeli sesuai keinginan, mauka 
dukung tidak berkonsumsi yang berlebihan tapi pada kenyataannya 
menurutku itu penting dalam memenuhi kualitas gaya hidupku”. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan peneliti bisa mengerti 

jika, konsep diri menjadi peran penting dalam menentukan perilaku individu 

dalam memandang dirinya. Hal terkait sesuai dengan teori Bagong Suyanto 

mengenai konsep diri terhadap gaya hidup, namun hal terkait juga bertolak 

belakang dengan penuturan satu dari mahasiswa UIN yang mengatakan: 

“Konsep diri tidak wajib terumus pada hal yang menuntun kita pada hal 
yang merugikan diri, contohnya memaksa dalam pemenuhan gaya 
hidup yang berlebihan, membeli pakaian mahal padahal keadaan 
ekonomi susah, atau mengutamakan gaya di kalangan pertemanan 
dibandingkan memikirkan kepentingan paling utama. cukup bersikap 
optimis serta berprilaku positif sama halnya dalam konsep perilaku 
dalam konsumsi” (Nurannisa adelia, 2024). 

Dari hasil wawancara terhadap informan peneliti bisa mengerti jika 

perilaku konsumsi pada mahasiswa memang didasari pada konsep diri 

atau kepribadian tetapi tergantung bagaimana orang itu dalam membentuk 

perilaku terkait sehingga menjadi hal yang positif. 

Menurut teori Grubb dan Grathwohl, konsep diri berperan sebagai nilai 

yang penting guna individu, mendorong perilaku untuk mempertahankan dan 
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mendorongnya. Pemanfaatan dan pameran barang atau jasa yang dikonsumsi 

menjadi simbol yang signifikan guna individu dan juga orang lain. Oleh sebab 

itu, perilaku konsumtif sering kali dimotivasi oleh upaya untuk mendorong 

konsep diri dengan pemanfaatan barang atau jasa yang dinilai mencerminkan 

harga diri atau status sosial. 

4) Keinginan dan kebutuhan 

Keinginan dan keperluan saling berdampingan dan menjadi sebuah 

pilihan dimana antara memenuhi keinginan atau keperluan sesuai dengan 

gaya hidup yang dijalankan. Semakin banyak keinginan semakin banyak 

penderitaan yang wajib kita hadapi karena dengan mempunyai banyak 

keinginan seseorang jadi tidak terkontrol dan menyelenggarakan apapun 

sehingga keinginan terkait bisa terwujud. Berikutnya peneliti menanyakan 

untuk satu dari mahasiswa UIN Alauddin Makassar mengenai keperluan dan 

keinginan yang mengatakan jika: 

“Dalam konsep gaya hidup saya lebih memprioritaskan keperluan 
dibanding keinginan karena saya tidak terlalu mengikuti tren fashion 
sehingga saya memanfaatkan sesuatu yang masih bisa dimanfaatkan 
tanpa wajib membeli, hal itu membuat saya lebih hemat dan tidak 
menghambur hamburkan uang dimana saya masih mendapat biaya 
hidup dari orang tua yang bulanannya itu dibatasi” (Febrianti, 2024). 

Sama halnya dengan yang dijelaskan oleh Nur Amelia Putri Rahman 

yang mengatakan jika: 

“Setiap saya ingin memenuhi keperluan atau keinginan saya selalu 
berfikir mana yang lebih utama pemanfaatannya karena saya merasa 
terbatas dalam pemeunhan keperluan maupun keinginan dengan 
bersamaan di waktu yang sama” 

Berikutnya disampaikan oleh Arhama dalam wawancara dengan jelas 

di jelaskan jika: 

“Saya dalam memilih pemeunuhan antara keperluan dan keinginan 
mengutamakan keperluan apalagi kita seorang mahasiswa hidup jauh 
dari orang tua jadi wajib pandai dalam memnuhi gaya hidup yang tidak 
mudah mengikuti trend yang tidak sesuai dengan kemampuan”  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa UIN Alauddin 

Makassar, ditemukan jika perilaku konsumen yang rasional ialah ketika 

mereka membeli barang dan jasa dengan mempertimbangkan keperluan 

mendesak, keperluan utama, serta manfaat langsung dari produk terkait 

terhadap keperluan pribadi konsumen dengan umum. 

Namun hal terkait juga bisa berbanding terbalik dengan mahasiswa 

yang mempunyai ekonomi menengah keatas dimana mereka tidak lagi 

memandang keperluan ataupun keinginan seperti yang diungkapkan oleh 

informan yang berhasil diwawancarai mengatakan: 

“Sejauh ini saya masih dibiayai sama orang tua tapi ketika saya 
menginginkan sesuatu semuanya di penuhi jadi antara keinginan dan 
keperluan alhamdulillah terpenuhi semuanya karena orang tua saya 
masih mampu membiayai saya” (Riskayanti Damayanti, 2024) 

Dari penjelasan sebelumnya, bisa disimpulkan jika perilaku konsumen 

yang bersifat irrasional ialah perilaku di mana konsumen mudah terpengaruh 

oleh sebuah produk tanpa memprioritaskan keperluan yang esensial. 

Penelitian yang di lakukan oleh chandra Kurniawan mengenai analisis 

faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif ekonomi pada mahasiswa 

dengan hasil pada penelitian jika sebagian mahasiswa ingin membedakan diri 

dari yang lain dengan menjadi pusat tren di kampus. Mereka merasa bangga 

dan percaya diri dengan penampilan yang sering kali mengikutsertakan 

pemanfaatan pakaian dan barang-barang mewah. Mengikuti gaya orang lain, 

mereka selalu mempunyai barang-barang yang sedang populer sesuai dengan 

tren zaman. Perilaku konsumtif ini menggambarkan kecenderungan yang 

tidak rasional dan kompulsif, yang bisa menyebabkan pemborosan ekonomi 

dan inefisiensi biaya. Dengan psikologis, hal terkait bisa menimbulkan 

perasaan sombong, kecemasan, dan ketidakamanan, serta menciptakan 
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kesenjangan sosial dengan teman-teman ketika selalu mengikuti tren dan 

memanfaatkan barang bermerk (Chandra kurniawa, 2017). 

Untuk menekan perilaku konsumtif, diperlukan kesadaran individu 

untuk memprioritaskan keperluan dari pada keinginan serta mengontrol 

pengeluaran dengan hemat. Orang tua juga perlu mengawasi pengeluaran 

anak dengan cara mendorong mereka untuk mencatat setiap pengeluaran, 

sehingga mereka bisa bertanggung jawab atas keuangan mereka. Selain itu, 

orang tua perlu membatasi keinginan anak untuk membeli barang-barang 

mewah yang tidak penting. 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Leisure Class Dalam Pola 

Konsumsi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar  

Semua aktivitas manusia selalu dipengaruhi oleh sejumlah faktor atau 

standar khusus. Ini juga berlaku dalam konteks perilaku konsumsi, terutama 

di era globalisasi yang menghadirkan perubahan yang signifikan dalam 

sejumlah aspek kehidupan. Globalisasi mempengaruhi banyak hal, tergolong 

bagaimana manusia berinteraksi dan berkonsumsi, menjadi bagian tak 

terelakkan dari arus perubahan global yang terus maju (Nurul Farah 

Khumairah Arief, 2023). 

Pengaruh globalisasi yang cepat maju terutama terlihat dalam dunia 

fashion. Perubahan tren fashion yang dinamis mendorong minat kuat manusia 

untuk mempunyai produk fashion terkini. Namun, sejumlah sifat dan sikap 

individu yang beragam mempengaruhi cara mereka berkonsumsi dalam 

mengikuti tren fashion terkait (Gunawan & Sitinjak, 2018). 

Di bawah ialah faktor yang berpengaruh pada perilaku konsumsi gaya 

hidup dengan analisa terhadap perilaku konsumsi mahasiswa UIN Alauddin 

Makassar, diantaranya : 
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1) Pendapatan orang tua 

Pendapatan yang dimaksud ialah penghasilan yang dipergunakan 

dalam memenuhi gaya hidup individual. Satu dari konsumen mahasiswa UIN 

Alauddin Makassar menyediakan pernyataan mengenai faktor pendapatan 

terhadap pemenuhan gaya hidup jika: 

“Pendapatan memang jadi faktor utama saya berbelanja, karena 
pendapatan saya masih bergantung pada pemberian orang tua jadi 
pendapatan memang faktor utama kenapa saya mau membeli suatu 
produk, kareana faktor ini jadinya saya menyesuaikan untuk membeli 
fashion sesuai keperluan dan mengenyampingkan keinginan” (Alisha, 
2024). 

Infornman lain yakni Andi Novianti Febriani mengatakan jika: 

“Pendapatan juga tergolong alasan saya membeli fashion dalam 
memenuhi gaya hidup, karena saya kuliah sambil bekerja dan juga 
mendapat uang dari orang tua sehingga saya cukup terbantu dalam 
mengontrolkeuangan saya ketika menginginkan suatu barang”. 

Sejumlah pandangan dari sejumlah informan tentang faktor 

pendapatan yang menjadi indikator seseorang dalam menyelenggarakan 

pembelian fashion juga menuturkan jika: 

“Dalam menyelenggarakan pembelian suatu barang terutama fashion 
sudah pasti yang menjadi faktor paling utama yakni pendapatan karena 
disini status saya sebagai mahasiswa yang pendapatannya masih dari 
orangtua sehingga dalam menentukan pembelian sudah pasti saya 
melihat apakah pendadapatan saya sudah sesuai dengan uang yang 
akan saya keluarkan “(Angraeni, 2024). 

Berdasarkan data wawancara yang diselenggarakan dengan mahasiswa 

UIN Alauddin Makassar bisa didapat informasi jika informan bijak dalam 

mengontrol keuangan sesuai dengan prinsip islam, Informasi dari informan 

menunjukkan jika pendapatan memainkan peran krusial dalam keputusan 

pembelian produk, terutama dalam konteks fashion.  

Sesuai dengan penelitian Andum Laras Kintani dan Arif Rijal Anshori, 

perilaku konsumsi berlandasan prinsip-prinsip Islam berperan dalam 

pengendalian diri, tergolong dalam pengelolaan keuangan sehingga 
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mahasiswa bisa memanfaatkan uangnya sesuai dengan keperluan yang 

sebenarnya (Kintani & Anshori, 2021). 

2) Selera 

Guna menilai gaya hidup individu, preferensi terhadap suatu barang 

menjadi krusial karena berdampak pada permintaan barang terkait. Jika 

preferensi terhadap suatu barang meningkat, cenderung bisa mendorong 

permintaan terhadap barang terkait, dan sebaliknya, pelemahan preferensi 

bisa menyebabkan turunnya permintaan. Tingginya preferensi konsumen 

terhadap suatu barang juga berarti keputusan untuk membeli barang terkait 

akan lebih sering dijalankan (Ningsih, 2024). 

Beragamnya model gaya hidup dan perkembangan yang semakin maju 

sehingga untuk mengukur keperluan gaya hidup tergantung pada selera. Hasil 

wawancara yang diselenggarakan dengan satu dari konsumen mengenai 

ketertarikan mahasiswa terhadap gaya hidup yang muncul karena keperluan 

atau hanya mengikuti tren iklan terbaru mengatakan: 

“Saya membeli fashion karena memang sesuai dengan selera saya 
apabila tren fashion itu tidak sesuai dengan selera maka saya tidak akan 
membeli walaupun sedang viral dan itu menjadi dorongan saya dalam 
menganggap jika fashion ialah keperluan dan otomatis menjadi 
ketertarikan sendiri terhadap fashion itu”( Nur Hikma, 2024). 

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Prisca Amelia Ramadhan 

mengatakan: 

“Saya membeli pakaian karena selera walaupun tren fashion selalu 
menampilkan model dan tren terbaru tiap tahunnya tetapi saya tetap 
membeli dengan standar selera saya jika saya tidak suka maka tidak 
akan saya beli.” 

Informan menetapkan minat yang besar terhadap model fashion. Saat 

informan nyaman dengan harga, model, ukuran, dan warna suatu produk, 

preferensi informan ini menjadi satu dari elemen penting dalam pembelian. 

Hal terkait selaras dengan penelitian yang diselenggarakan Andi Faisal Anwar, 
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Idris Parakkasi, dan Bahrul Ulum Rusydi tentang perilaku konsumsi, di mana 

konsumen masih membeli barang dengan mempertimbangkan efisiensi dan 

efektivitasnya dalam menyediakan nilai guna. Tetapi hal terkait juga 

bertentangan dengan satu dari mahasiswa UIN yang menyediakan pendapat 

jika selera tidak hanya menjadi faktor penentu dalam membeli suatu poduk 

informan mengatakan: 

“Saya membeli barang sebenarnya tidak serta merta mengikuti selera 
saya tetapi mengikuti tren yang tersedia seperti saya tidak suka 
memanfaatkan jilbab pashmina tetapi model pashmina sedang tren dan 
banyak digemari jadi saya memilih membeli jilbab pashmina walau saya 
tidak terlalu suka dengan modelnya dan akan berhenti 
memanfaatkannya ketika bukan lagi trennya (Riska Meliska, 2024).” 

Berikutnya dalam wawancara juga di sampaikan oleh Nur Ismayani 

dengan jelas jika:  

“Saya memanfaatkan barang-barang sesuai dengan yang saya perlu 
dengan melihat sekitar mengikuti trn-tren yang tersedia sekalipun saya 
tidak suka tapi karena mengikuti perkembangan zaman dan gaya hidup 
sehingga saya tertarik dan membuat saya ingin menyelenggarakannya 
juga” 

Hasil dari pemaparan informan yang menyatakan jika membeli suatu 

produk bukan karna faktor selera melainkan karena faktor fomo atau hanya 

mengikuti tren yang tersedia disekitar dengan perkembangan zaman yang 

semakin modern. 

3) Teknologi 

Teknologi yang pada penelitian yang dijalankan yakni perkembangan 

gaya hidup yang semakin pesan dengan adaya media dalam teknologi 

menyediakan informasi dan tend terbaru setiap saat. Tersedia aplikasi belanja 

online yang menawarkan sejumlah keperluan manusia, tergolong produk 

fashion. Fashion menjadi satu dari produk yang paling diminati dan di aplikasi 

belanja online terkait. Kemajuan teknologi tentu menjadi fokus utama bagi 

para konsumen, tergolong mahasiswa UIN Alauddin Makassar sebagaimana 
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yang disampaikan mengenai teknologi fashion dalam gaya hidup yang semakin 

maju mengatakan: 

“Dengan teknologi saya memang mendapat kemudahan dalam belanja 
online selain bisa menghemat waktu dan tenaga, banyak referensi gaya 
yang bisa saya ikuti“(Thasya Ikhzani Aras, 2024 ). 

Seperti penuturan Putri berdasarkan penuturannya tentang teknologi 

yang menjadi faktor pembelian fashion mengatakan: 

“Teknologi menjadi faktor saya membeli fashion karena dengan adanya 
online shop sehingga saya bisa membeli pakaian tanpa wajib ke tokonya 
langsung dan saya juga mendapat referensi pakaian yang cocok dengan 
saya karena terbantu dengan aplikasi yang menentukan kecocokan kita 
pada fashion”. 

Sejalan dengan penuturan oleh Nur Amelia mengatakan hal yang 

serupa jikasanya: 

“Teknologi menjadi faktor penting dalam menyelenggarakan pembelian 
karena dengan adanya teknologi saya sangat terbantu dalam mencari 
barang yang saya inginkan tetapi tidak saya temukan ditoko offline 
sekitar saya dan hanya terdapat di aplikasi berbelanja online saja”. 

Dari temuan wawancara yang diselenggarakan peneliti, sehingga bisa 

diambil kesimpulan jika mahasiswa UIN Alauddin Makassar sadar jika 

kehadiran teknologi yang cepat maju terhadap dunia fashion dalam gaya hidup 

dan konsumsi yang berlebihan bisa mendorong permintaan informan 

terhadap produk fashion.  

Hal terkait sesuai dengan penelitian yang diselenggarakan Baiq Desi 

Parasmita pada tahun 2017 mengenai dampak iklan fashion online terhadap 

perilaku berbelanja mahasiswa pada platform online yang mencerminkan gaya 

hidup terjadi karena faktor produk yang dipasarkan lewat situs online. 

4) Kualitas Produk 

Kualitas produk juga menjadi tolak ukur dalam menilai keperluan 

berlebih dan memenuhi gaya hidup yang sesuai dengan tren yang tersedia. 

Dari perspektif pemasaran, kualitas wajib dinilai berdasarkan sudut pandang 
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dan respons dari pembeli terhadap kualitas produk itu sendiri. Oleh sebab itu, 

dalam pengelolaan umum kualitas produk, penting untuk memastikan sesuai 

dengan manfaat yang dikehendak. (Sari & Prihartono, 2021). Sebagai seorang 

konsumen, mahasiswa UIN Alauddin Makassar tentunya memperhatiakan dari 

semua faktor sebelum menyelenggarakan pembelian, satu darinya pada hal 

kualitas, Informan mengatakan: 

“Kualitas produk dalam membeli suatu barang menjadi hal utama 
karena dengan kualitas yang bagus cantik dan baik maka akan 
menyediakan nilai plus dalam suatu barang yang bisa di pandang jika 
barang itu bagus dan merujuk pada barang mahal, branded ataupun 
barang elit” (Khumairah, 2024). 

Wawancara bersama Putri Islamiyah mengenai kualitas produk dengan 

jelas menjelaskan jika: 

“Kualitas menjadi faktor penting saya dalam membeli fashion karena 
menurut saya fashion bukan hanya tentang modelnya tetapi juga 
kualitas, karena saya membeli pakaian untuk pemakaian jangka 
Panjang sehingga saya tidak hanya melihat model tapi juga lama 
pakainya, semakin bagus kualitas produk semakin lama umur barang 
itu” 

Selanjutnnya wawancara dengan Qomariah yang menyediakan 

pernyataan: 

“Selain kualitas yang menjadi nilai tambah dalam pembelian produk 
saya juga melihat dampak lingkungannya, saya lebih ingin memakai 
produk yang ada di keadaan sehat, tergolong pada hal fashion, Karena 
Kesehatan lingkungan akan akan berdampak pada diri kita juga 
sehingga produk yang ramah lingkungan seperti slow fashion pastinya 
mempunyai kualitas produk yang bagus” 

Informan menetapkan jika lebih tertarik memakai produk di 

lingkungan yang sehat, bahkan pada hal fashion, Karena Kesehatan lingkungan 

akan berdampak pada diri kita juga. Hal terkait sesuai dengan penelitian yang 

diselenggarakan Yohana Defrita Rufikasari pada tahun 2022 mengenai 

fenomena fast fashion yang mendatangkan dampak buruk terhadap 

kerusakan lingkungan(Sari & Prihartono, 2021). 
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3. Dampak Leisure Class Dalam Pola Konsumsi Mahasiswa UIN Alauddin 

Makassar  

Seorang konsumen yang mempunyai perilaku konsumsi berlebihan 

bisa disebut boros. Melihat hasil observasi peneliti dengan Mahasiswa UIN 

Alauddin Makassar mempunyai perilaku konsumsi berlebih dari berpakaian 

dan memanfaatkan barang-barang branded membuat peneliti tertarik dalam 

meneliti dampak yang tersedia pada pola konsumsi yang mengakibatkan dari 

pola konsumsi berlebih dengan mengikuti trend yang tersedia sehingga sulit 

bagi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar bisa mengatur keinginan mereka 

dengan baik, meskipun terkadang mereka membeli produk fashion yang tidak 

terlalu penting. Bahkan, dalam satu kali pembelian, mereka bisa menentukan 

untuk membeli 2 atau 3 produk sekaligus. 

Akibatnya, hal terkait bisa menyebabkan pemborosan karena uang bisa 

dihabiskan dengan sia-sia. Hasil wawancara terhadap Mahasiswa UIN 

Alauddin Makassar saat ditemui untuk diselenggarakan wawancara 

mengatakan sejumlah dampak perilaku antara lain: 

1) Konsumsi berlebihan (Pemborosan) 

Pemborosan terkait bisa mengakibatkan berkurangnya tabungan, yang 

pada akhirnya bisa menekan kemampuan individu dan keluarga untuk 

mencukupi keperluan mereka di masa depan. Hal terkait selaras dengan 

wawancara yang diselenggarakan untuk mahasiswa UIN Alauddin Makassar 

yang mengatakan: 

“Saat ini saya masih berusaha untuk mengatur keuangan saya karena 
memang nafsu akan keinginan itu tinggi dengan adanya tren yang tak 
bisa di leawatkan karena mengikuti perkembangan zaman dengan gaya 
hidup yang baik, tetapi saya akan terus berusaha mengatur pengeluaran 
saya dalam memenuhi setiap keinginan saya” (Nurul Ainun, 2024 ). 
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Pernyataan Nur Ainun tidak jauh beda dengan penuturan oleh Rosdiana 

dalam wawancara dengan tegas dijelaskan jika :  

“Dampak dari mengikuti setiap keinginan saya dalaam memenuhi gaya 
hidup saya tidak mempunyai tabungan sehingga ketika uang saya habis 
saya meminta lagi untuk orang tua, tapi setiap saat saya juga berfikir 
untuk membatasi pemenuhan keperluan saya dengan cara pandai 
mengatur antara keinginan dan keperluan dalam hidup saya” 

Hasil wawancara mencerminkan jika sebagian dari mahasiswa masih 

belum bisa mengatur antara keinginan dan keperluan yang mengakibatkan 

pemborosan terjadi dan tidak adanya tabungan yang dihasilkan namun 

banyaknya pengeluaran yang di lakukan dalam memenuhi gaya hidup.  

2) Kecemburuan Sosial 

Kecemburuan sosial sering kali muncul saat melihat gaya hidup dan 

barang-barang yang dimiliki orang lain, yang lalu memicu hasrat sehingga 

meniru dan membelinya. Hal terkait bisa mencakup keinginan untuk 

mempunyai barang seperti handphone merek khusus, tas, sepatu, atau pakaian 

dari merek ternama yang diproduksi dalam jumlah terbatas untuk menjaga 

harga tinggi. Kecemburuan sosial dalam hal materi ini bisa dinilai wajar jika 

masih dalam batas aman.  

 Menurut hasil wawancara yang diselenggarakan terhadap mahasiswa 

UIN Alauddin Makassar mengatakan: 

“Terkadang melihat teman yang memanfaatkan produk fashion terbaru 
dan selalu terlihat modis kadang membuat saya merasa iri dan ingin 
mempunyai produk itu juga sehingga membuat saya lebih 
mendahulukan kainginan dan mengabaikan keperluan yang 
berdampak buruk pada keuangan saya” (Misyakatul Munirah, 2024). 

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Rusdiana dalam wawancara 

dengan jelas di sampaikan jika: 

“Jika ada teman saya memakai barang branded atau bergaya yang 
menerik memang sih rasa cemburu kadang muncul tapi terkadaang 
perasaan cemburu saya bisa atasi namun dalam memenuhi gaya hidup 
belum bisa saya kontrol pasti saya mengikuti gaya hidup yang lagi trend 



50 

 

dengan tetap membeli barang baru yang juga mengikuti trend yang 
tersedia walaupun dengan mengikuti gaya hidup membuat keuangan 
menipis” 

Berikutnya dalam wawancara juga disampaikan oleh Putri Aprilia jika: 

“Rasa cemburu kadang ada kadang tidak sesuai dengan barang yang 
dimanfaatkan bagus atau tidak tetapi jika lagi tren terkadang saya juga 
membeli guna mencukupi gaya hdup apalagi dalam pertemanan rasa 
ingin mengikuti bagiku itu besar, tetapi masih mampu saya kontrol 
walaupun sedikit” 

Dari temuan wawancara yang didapat peneliti bisa simpulkan dampak 

negative dari perilaku konsumsi berlebih ialah semakin jelasnya kesenjangan 

sosial serta rasa kecemburuan yang muncul pada keadaan sekitar, terdapat 

golongan kelas dari barang atau gaya berpakaian disebabkan perilaku 

konsumtif sehingga kesenjangan sosial tidak mampu dihindari (Juhad, 2021) 

Berdasarkan penelitian yang diselenggarakan peneliti akan Perilaku 

konsumsi berlebih mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Berdasarkan teori 

Leisure Class pemikiran dari Thorstein Veblen mengenai perilaku konsumsi 

berlebih, Bagong Suyanto mengenai gaya hidup, mengenai membuang uang, 

waktu, tenaga dan menikmati gengsi serta status tinggi dalam gaya hidup yang 

berkaitan denga waktu dan uang, sesuai dengan dampak yang dialami 

informan. Jika perilaku konsumsi informan yang berlebih bisa menghasilkan 

dampak buruk.  

4.  Konsep Konsumsi Imam Al-Ghazali Terhadap Leisure Class 

Pemikiran ekonomi Al-Ghazali mengenai konsumsi bisa digambarkan 

dengan cara, mencerminkan jika pemenuhan keperluan manusia dengan 

lahiriah dan bathiniah ialah bagian yang paling penting dari proses hidup, dan 

beliau juga meminta untuk memprioritaskan keperluan akhirat daripada 

keperluan duniawi (Al Ghazali cit.by Syaputra, 2017). Oleh sebab itu dalam 

penelitian menetukan informan untuk mendapatkan informasi atau penelian 
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mengenai konsumsi Imam Al-Ghazali terhadap leisure class. Berikut hasil 

wawancara dengan informan yang dimaksud. 

Pak Asrul dalam wawancara mengenai konsumsi imam Al-Ghazali 

terhadap leisure class menyediakan pernyataan dengan jelas dalam wawancara 

ketika di tanyakan mengenai pandangannya tentang leisure class jika: 

“menurut saya leisure class itu bisa di pandang dari konsep agama ada 
hal baiknya dan tidak bisa di pungkiri ada aspek dari sosial yang 
merujuk pada sebuah fenomena yang tidak bisa dipungkiri 
perkembangannya, bahkan ada satu wilayah itu yang rela berpuasa 
asalkan bias berpenampilan wah jadi ini juga tergantung dari 
kepribadian seseorang” 

Dalam pertanyaan kedua mengenai Pandangan bapak tentang leisure 

class di kalangan mahasiswa UIN dengan jelas bapak Asrul menjelaskan jika: 

“Saya tidak bisa menyediakan penilaian lebih jauh karena saya belum 
pernah melakukan penelitian walaupun mahasiswa saya pernah 
melakukan penelitian tapi menurut saya walaupun mereka membeli 
barang-barang branded itu tidak masalah selagi pemenuhannya itu 
sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan keperluannya” 

Pernyataan dari bapak asrul selaku informan dengan profesi Dosen UIN 

Alauddin Makassar berikutnya menyediakan pernyataan dalam wawancara 

mengenai pandangan informan tentang imam Al-Ghazali dalam memandang 

leisure class dengan tegas di jelaskan jika: 

“Saya kirakan Imam Al-Gazali seorang filosof tentu dia sudah tamat 
dengan hal seperti ini, menurut saya teori imam algazali masuk dalam 
konsep kalangan orang-orang yang sudah aman artinya sisa menikmati 
masa hidup seperti mempunyai investasi jadi dia tidak perlu bekerja 
lagi sisa menikmati tanpa wajib bekerja lagi sehingga tidak 
menghabiskan waktu yang banyak dan bisa lebih focus dalam 
beribadah atau mendekatkan diri untuk tuhannya” 

Bapak Asrul selaku satu dari dosen UIN Alauddin Makassar sebagai 

informan dalam wawancara tentang bagaimana pandangan informan 

mengenai mahasiswa UIN Alauddin Makassar dalam memenuhi keperluan 

gaya hidup sesuai syariah islam, dengan jelas dan tegas dijelaskan oleh bapak 

asrul jika: 
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“sebagian iya sebagian tidak berdasarkan fakta sosial yang tersedia, 
seperti contohnya ada yang memakai rok semakin tinggi, sahingga saya 
rasa hal terkait tidak sesuai standar yang disyariatkan agama islam, tapi 
saya tidak mengatakan semuanya di kalangan mahasiswa uin seperti itu 
bahkan ada yang tetap pada syariah islam”. 

Hasil wawancara dengan informan terkait menyediakan sejumlah hasil 

yang menjawab sejumlah pernyataan dalam menjawab rumusan masalah yang 

tersedia, oleh sebab itu berikutnya peneliti berikutnya menyediakan 

pertanyaan mengenai apakah ada solusi atau saran dari informan untuk 

mahasiswa uin dalam menerapkan leisure class atau gaya hidup dengan bijak 

dan baik, dengan tegas dan jelas pak asrul menyediakan pernyataan jika 

“Hidup sesuai dengan keperluan dan lebih mementingkan keperluan 
dibandingkan keinginan, saya juga tegaskan ke mahasiswa ketika kamu 
menginginkan sesuatu dan jika itu sebuah keperluan maka kamu wajib 
miliki cukup dengan melihat aspek penting dalam keperluan pandai 
dalam menentukan keperluan”. 

Hasil wawancara dibenarkan dalam QS. Al-Isra Ayat 27  
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Terjemahnya : 

“Sesungguhnya para pemboros itu ialah saudara-saudara setan dan setan 
itu sangat ingkar untuk Tuhannya”. 

Dari hasil wawancara bisa di pandang jika benar konsumsi berlebih 

dikalangan mahasiswa masih dalam kategori yang berlebihan pada kalangan 

khusus walaupun tidak semua mahasiswa bergaya hidup dan konsumsi 

berlebih tetapi hal terkait masih di terapkan, oleh sebab itu hal terkait perlu di 

lakukan penyederhanaan dalam pemenuhan keperluan gaya hidup dan 

mengkonsumsi berlebihan. 
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 Pembahasan Data Hasil Penelitian  

1. Leisure Class Dalam Pola Konsumsi Mahasiswa UIN Alauddin 

Makassar 

Hasil yang di dapatkan peneliti mengenai fenomena yang terjadi pada 

mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang mendukung perilaku konsumsi 

berlebih diantaranya kelas sosial, kelas sosial pada umumnya terdiri dari tiga 

dimensi, yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas kebawah yang dapat 

berpengaruh terhadap perilaku konsumtif seseorang.  

Hasil wawancara yang didapatkan dari informan menyatakan bahwa 

kelas sosial bergantung pada sosial individu yang menyangkut aspek nilai 

keluarga, gaya hidup, kesenangan, dan perilakuseseorang. Gaya hidup dan 

konsumsi berlebih ternyata pada kalangan mahasiswa menjadi hal terbesar 

karena merupakan cara pandang sebagian besar mahasiswa dalam mengukur 

pertemanan dngan melihat cara berpakaian dan penampilan. 

Mahasiswa menyadari bahwa gaya hidup sangat penting kerena mereka 

memiliki keinginan untuk selalu tampil menarik sebagai penunjang penapilan 

ditengah-tengah kelompok sosialnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Lifiana Maryatul Kiftiyah pada tahun 2022 bahwa perilaku 

konsumtif merupakan suatu kecenderungan mengonsumsi barang secara 

berlebihan yang tidak ada berbagai pertimbangan yang matang dimana 

individu hanya melihat dari sisi kesenangan saja serta mementingkan 

keinginan dibandingkan kebutuhan(Kiftiyah, n.d.). 

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Thorstein Veblen, 

bahwa pola konsumsi yang mencolok yang dilakukan oleh mahasiswa untuk 

menunjukkan suatu posisi atau status sosial yang lebih terpandang di kalangan 
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lain yang kemudian di ikuti dengan proses perluasan gengsi yang mana 

aktivitas konsumsi yang di lakukan tidak hanya sekedar membeli fungsi 

inheren tetapi ingin menunjukkan dari mana kelas sosial dia berada.  

Namun ada juga beberapa informan yang menyangkal indikator 

perilaku konsumsi seseorang mengenai kelas sosial. Dari hasil wawancara 

terhadap informan peneliti dapat memahami bahwa perilaku konsumsi pada 

mahasiswa memang didasari kepribadian (konsep diri) tetapi tergantung 

bagaimana orang itu dalam membentuk perilaku tersebut sehingga menjadi 

hal yang positif. Berdasarkan hal  tersebut peneliti dapat mengambil 

kesimpulan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar tidak selalu 

menjadikan gaya hidup sebagai pacuan untuk berada dikelas sosial tertentu.  

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Leisure Class Dalam Pola 

Konsumsi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar  

Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi berlebih mahasiswa 

UIN Alauddin Makassar adalah Pendapatan dari orang tua. Pendapatan yang 

dimaksud adalah penghasilan yang dipergunakan dalam memenuhi gaya 

hidup individual. Faktor selanjutnya adalah selera, Hasil wawancara yang 

dilakukan dengan salah satu konsumen mengenai ketertarikan mahasiswa 

terhadap gaya hidup yang muncul karena banyaknya model gaya hidup dan 

perkembangan yang semakin maju sehingga untuk mengukur kebutuhan gaya 

hidup tergantung pada selera. 

 Hasil wawancara yang di dapatkan melaui informan menyatakan 

bahwa, ketika informan merasa nyaman, cocok dengan harga, model, ukuran, 

kualitas produk serta warnanya maka selera informan ini akan menjadi salah 

satu faktor penentu pembelian. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Andi Faisal Anwar, Idris Parakkasi, Bahrul Ulum Rusydi 
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mengenai perilaku konsumsi dari segi perilaku konsumen dan nilai guna 

barang dimana konsumen masih berbelanja dengan alasan efisiensi dan 

efektifitas barang. Tetapi hal ini juga bertentangan dengan salah satu 

mahasiswa UIN yang memberikan pendapat bahwa selera tidak hanya menjadi 

faktor penentu dalam membeli suatu poduk akan tetapi bahwa membeli suatu 

produk bukan karna faktor selera melainkan karena faktor fomo atau hanya 

mengikuti tren yang ada disekitar dengan perkembangan zaman yang semakin 

modern 

Di masyarakat modern yang acap kali mengembangkan perilaku 

konsumsi yang berlebihan, perilaku konsumsi yang muncul umumnya makin 

menjadi-jadi tatkala masyarakat tidak lagi memiliki selera dan cita rasa yang 

asli. Mahasiswa yang keinginan dan kebutuhannya banyak di kendalikan dan 

dibentuk tawaran iklan dan ilusi-ilusi yang diciptakan kekuatan industri 

budaya, niscaya akan makin terjerumus ke dalam perilaku konsumsi yang 

boros dan berlebihan, karena merasa hal itu adalah bagian dari kebutuhan 

mereka akan simbol-simbol kelas sosial tertentu yang tidak mungkin di 

elakkan(Suyanto, 2014). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar mengakui 

bahwa kehadiran teknologi yang berkembang pesat terhadap dunia fashion 

dalam gaya hidup dan konsumsi yang berlebihan dapat meningkatkan 

permintaan informan terhadap produk fashion untuk selalu mengikuti tren 

yang semakin maju agar tidak ketinggalan zaman. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Baiq Desi Parasmita pada tahun 2017 

mengenai dampak iklan fashion online terhadap perilaku berbelanja 
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mahasiswa pada platform online yang menunjukkan gaya hidup terjadi karena 

faktor produk yang dipasarkan lewat situs online. 

3. Dampak Leisure Class Dalam Pola Konsumsi Mahasiswa UIN Alauddin 

Makassar  

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapatkan dari informan dengan 

Mahasiswa UIN Alauddin Makassar memiliki perilaku konsumsi berlebih. 

bahwa sebagian dari mahasiswa masih belum bisa mengatur antara keinginan 

dan kebutuhan yang mengakibatkan pemborosan untuk memenhi gaya hidup.  

Perilaku konsumtif adalah perilaku yang dapat merugikan seseorang 

karena dapat menyebabkan pemborosan bahkan terjadi inefiensi biaya, selain 

itu membeli suatu produk hanya ingin mendapatkan pengakuan sosial padahal 

sebenarnya barang yang dibeli tidak begitu dibutuhkan melainkan untuk 

mencari kesenangan semata(Putri et al., 2024) 

Seorang konsumen yang memiliki perilaku konsumsi berlebihan dapat 

dikatakan boros. Pola konsumsi berlebih yang dilakukan mahasiswa dengan 

mengikuti trend yang ada sehingga sulit bagi mahasiswa UIN Alauddin 

mengendalikan hawa nafsu yang akhirnya membeli produk fashion yang tidak 

terlalu penting karena hanya lebih mementingkan keinginan dibandingkan 

dengan kebutuhan. Ketika seseorang mengonsumsi sesuatu bukan sekedar 

karena ingin membeli fungsi pertama atau fungsi inheren dari produk yang 

dibelinya itu, tetapi sebetulnya ia juga berkeinginan membeli fungsi sosial lain 

atau lebih didorong keinginan untuk menunjukkan darimana kelas sosial dia 

berasal(Untara, 2019). 

Dampak yang selanjutnya dari hasil penelitian yang di lakukan adalah 

kecemburuan sosial. Munculnya kecemburuan sosial lantaran melihat gaya 

hidup dan barang yang dimiliki orang lain, sehingga menimbulkan keinginan 
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untuk meniru dan membelinya. Kecemburuan sosial bisa berupa bentuk 

keinginan memiliki barang yang orang lain miliki, seperti handphone merek 

tertentu. Tas, sepatu atau baju dengan merek (Brand) yang ternama & 

diproduksi dalam jumlah yang sedikit demi menjaga harga tinggi dari barang 

tersebut. Dan semua kecemburuan sosial dalam bentuk materi seperti itu 

wajar saja terjadi, dalam kadar yang masih terkontrol.  

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dapat simpulkan 

dampak negative dari perilaku konsumsi berlebih adalah semakin jelasnya 

kesenjangan sosial serta rasa kecemburuan yang muncul dalam lingkungan 

sekitar, dengan adanya kategori kelas berdasarkan barang maupun gaya 

berpakaian didukung oleh perilaku konsumtif 

4. Konsep Konsumsi Imam Al-Ghazali Terhadap Leisure Class 

Pemikiran ekonomi Al-Ghazali tentang konsumsi dapat digambarkan 

dengan cara, menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan manusia secara 

lahiriah dan bathiniah adalah bagian yang paling penting dari proses hidup, 

dan beliau juga meminta untuk memprioritaskan kebutuhan akhirat daripada 

kebutuhan duniawi (Al Ghazali cit.by Syaputra, 2017).  

Dari hasil wawancara dapatkan dari informan yang merupakan salah 

satu dosen UIN Alauddin Makassar mengungkapakan bahwa benar konsumsi 

berlebih dikalangan mahasiswa masih dalam kategori yang berlebihan pada 

kalangan tertentu walaupun tidak semua mahasiswa bergaya hidup dan 

konsumsi berlebih tetapi hal tersebut masih di terapkan, oleh karena itu hal 

tersebut perlu di lakukan penyederhanaan dalam pemenuhan kebutuhan gaya 

hidup dan mengkonsumsi berlebihan. 

Sikap berlebih lebihan (israf) sangat dibenci oleh Allah dan merupakan 

pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. Sikap berlebih lebihan ini 
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mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar dan cenderung 

memperturutkan hawa nafsu atau sebaliknya terlampau kikir sehingga justru 

menyiksa diri sendiri Islam menghendaki suatu kuantitas dan kualitas 

konsumsi yang wajar bagi kebutuhan manusia sehingga tercipta pola 

konsumsi yang efesien dan efektif secara individual maupun social(Zakiah, 

2022). 

 يُحِ ي ٰ
َ
 لَ

ٗ
ه
َّ
 اِن

ۚ
وْا
ُ
ف سِْْ

ُ
 ت

َ
بُوْا وَلَ َ

ْ
وْا وَاشْ

ُ
ل
ُ
ك لِّ مَسْجِدٍ وَّ

ُ
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َ
د
ْ
مْ عِن

ُ
ك
َ
ت
َ
وْا زِيْن

ُ
ذ
ُ
مَ خ

َ
د
ٰ
ْْٓ ا ِ ِ

بُّ بَنن

ن  مُسِْْفِي ْ
ْ
ٰال

Terjemahnya: 

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap 
(memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah 
berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
berlebihan QS. Al-A’Raf [7]:31.” 

Konsumsi dalam Islam tidak boleh berlebihan atau boros hal ini 

ditunjukkan dalam firman Allah QS. Al-Isra Ayat 27: 

 
َ
رِيْنَ ك

ِّ
مُبَذ

ْ
 ال
َّ
وْرًااِن

ُ
ف
َ
هٖ ك نُ لِرَبِّ

ٰ
يْط

َّ
 الش

َ
ان
َ
ِ وَۗك

ن يٰطِي ْ
َّ
 الش

َ
وَان

ْ
ا اِخ

ْٓ
وْ
ُ
 ان

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan 
setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya QS. Al-Isra [17:]27.” 

Maksud ayat tersebut, Allah  SWT  mencela   perbuatan   membelanjakan   

harta   secara   boros,   dengan   menyatakan, sesungguhnya orang-orang yang 

pemboros itu adalah saudara setan, mereka berbuat boros dalam 

membelanjakan harta karena dorongan setan, oleh karena itu, perilaku boros 

termasuk sifat setan, dan  setan  itu  adalah  sangat  ingkar  kepada  nikmat  dan  

anugerah  tuhannya(Anggraini, 2022). 
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 Analisis Data Hasil Penelitian  

Berdasarkan Analisa Peneliti yang dilakukan dari hasil penelitian 

dengan beberapa informan menunjukkan hasil bahwa gaya hidup berlebih 

banyak diterapkan oleh Mahasiswa UIN Alauddin dengan menerapkan pola 

konsumsi yang berlebih untuk meningkatkan gaya hidup yang sesuai dengan 

trend dan perkembangan zaman. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti 

menegaskan bahwa lesicure class dalam pola konsumsi mahasiswa UIN 

Alauddin Makassar menujukkan perilaku konsumtif atau berlebihan dalam 

pemenuhan keinganan atas gaya hidup yang mengikuti tren zaman sekarang 

di bandingkan dengan kebutuhan sehingga  mahasiswa perlu memilih dalam 

menentukan antara keinginan dan kebutuhan yang didahulukan.  

Pemenuhan keinginan yang selalu di dahulukan menyebabkan gaya 

hidup atau konsumsi berlebihan itu muncul, sehingga membuat para 

mahasiswa selalu merasa bahwa gaya hidup mulai dari pakaian, barang-

barang branded dan elit harus di konsumsi ketika sudah trendnya. 

Keinginan dan kebutuhan memang saling berdampingan dan menjadi 

sebuah pilihan dimana antara memenuhi keinginan atau kebutuhan sesuai 

dengan gaya hidup yang dijalankan. Semakin banyak keinginan semakin 

banyak penderitaan yang harus  dihadapi karena dengan mempunyai banyak 

keinginan seseorang jadi tidak terkontrol dan melakukan apapun agar 

keinginan tersebut bisa terwujud. Mahasiswa UIN Alauddin dalam wawancara 

menunjukkan hasil yang besar bahwa benar dikalangan mahasiswa saat ini 

leisure class sangat berdampak besar dalam pola konsumsi berlebih atas 

pemeunuhan gaya hidup sesuai dengan trend yang ada, maka dari itu perlu 
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adanya keseimbangan dengan cara pandai mengatur dan mengontrol 

individual masing-masing dalam mengikuti gaya hidup yang terus 

berkembang. 

Dari penjelasan hasil wawancara dari para informan dapat disimpulkan 

bahwa pola konsumsi mahasiswa bersifat irrasional yang merupakan perilaku 

konsumen yang gampang terpengaruh oleh sebuah produk tanpa 

mendahulukan aspek kebutuhan yang bersifat penting. 

Hal tersebut berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Ratna Fitri Astuti dengan hasil bahwa informan pada objeknya mahasiswa di 

kota samarinda sebagian besar suka berbelanja bergaul dan sangat 

memperhatikan gaya hidup yang sesuai tren yang ada. Peneliti tersebut 

menjadi penelitian pendukung dalam peneitian ini dalam menentukan hasil 

yang menunjukkan fakta mahasiswa termasuk pada leisure class dalam pola 

konsumsi berlebihan untuk pemenuhan gaya hidup (Astuti, Ulfah, et al., 2022) 

Peneliti menemukan bahwa pola konsumsi leisure class di kalangan 

mahasiswa dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan lingkungan, seperti 

pendapatan orang tua, tekanan dari teman sebaya, media sosial, dan budaya 

populer sering kali memainkan peran penting dalam membentuk preferensi 

konsumsi mahasiswa, mendorong mereka untuk meniru gaya hidup yang 

dianggap trendy. Tidak hanya itu, mahasiswa juga cenderung mengonsumsi 

barang-barang dengan merek yang terkenal dan mahal sebagai simbol status 

dan citra diri. Mereka memilih pakaian, gadget, dan aksesoris yang memberi 

kesan atas kecakapan finansial dan selera fashion mereka.  

Perilaku tersebut merupakan salah satu kerangka utama untuk menata 

dan memanipulasi identitas sosial. Hal ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Thorstein Veblen, bahwa pola konsumsi yang mencolok 
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yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menunjukkan suatu posisi atau status 

sosial yang lebih terpandang di kalangan lain yang kemudian di ikuti dengan 

proses perluasan gengsi yang mana aktivitas konsumsi yang di lakukan tidak 

hanya sekedar membeli fungsi inheren tetapi ingin menunjukkan dari mana 

kelas sosial dia berada 

Penelitian yang dilakukan sejalan dengan hasil penelitian yang di 

lakukan oleh chandra Kurniawan mengenai analisis faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumtif ekonomi pada mahasiswa dengan hasil 

pada penelitian bahwa Sebagian Mahasisiwa ingin tampak berbeda dari yang 

lain sehingga menjadikan diri nya sebagai trend center di kampus. Kebanggaan 

karena penampilan dirinya yang selalu menggunakan pakaian ataupun 

barang-barang yang mewah akan membuat dirinya merasa bangga dan 

percaya diri, Ikut-ikutan dengan orang lain yaitu selalu memiliki barang-

barang yang sedang terkenal seiring perkembangan zaman. Perilaku 

konsumtif menggambarkan sesuatu yang tidak rasional dan bersifat kompulsif 

sehingga berdampak secara ekonomis menimbulkan pemborosan dan 

inefisiensi biaya, sedangkan secara psikologis menimbulkan sifat sombong, 

kecemasan rasa tidak aman dan terjadi kesenjangan social dengan teman saat 

dia selalu mengikuti trend dan brended (Chandra kurniawa, 2017). 

Untuk mengurangi sifat konsumtif ini diperlukan kesadaran dari 

masing-masing individu untuk mendahulukan kebutuhan dari pada keinginan 

dan dapat menghemat pengeluaran dan dalam hal ini pula orang tua harus 

memantau pengeluaran anak misalnya dengan menyuruhnya untuk mencatat 

setiap pengeluaran agar pengeluaran nya tersebut dapat di pertanggung 

jawabkan kemudian tidak memenuhi setiap keinginan anaknya untuk 

bermewah-mewah. 
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Namun, meskipun mahasiswa mungkin terdorong untuk mengikuti 

tren konsumsi leisure class, sehingga penting untuk diingat bahwa tidak semua 

mahasiswa memiliki sumber daya finansial yang sama. Beban biaya 

pendidikan yang tinggi dan tekanan keuangan lainnya dapat menghambat 

kemampuan mahasiswa untuk mengikuti pola konsumsi yang serupa. Oleh 

karena itu, ada kebutuhan untuk memperhatikan ketidaksetaraan ekonomi di 

antara mahasiswa dan implikasinya terhadap pola konsumsi mereka. 

Mahasiswa dalam hal pemenuhan keinginan dan kebutuhan masih 

mengikuti rasa keinginan yang kuat akan sesuatu yang diakibatkan dari rasa 

kecemburuan social untuk memiliki gaya hidup yang sama. Hal tersebut sangat 

berdampak pada perekonomian individual mulai dari pendapatan yang di 

dapatkan dari orang tua masing-masing mahasiswa. 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari informan 

dapat disimpulkan dampak negative dari perilaku konsumsi berlebih adalah 

kerena belum bisa mengatur antara keinginan dan kebutuhan yang 

mengakibatkan pemborosan terjadi dan banyaknya pengeluaran yang di 

lakukan dalam memenuhi gaya hidup untuk menujukkan status sosial dan 

citra diri sehingga juga menyebabkan kecemburuan sosial antar mahasiswa 

sehingga semakin jelasnya kesenjangan sosial dalam lingkungan sekitar, 

adanya kategori kelas berdasarkan barang maupun gaya berpakaian didukung 

oleh perilaku konsumtif sehingga kesenjangan sosial menjadi hal yang tak 

dapat dihindari . 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti terhadap Perilaku 

konsumsi berlebih mahasiswa UIN Alauddin Makassar, sejalan dengan teori 

Leisure Class pemikiran dari Thorstein Veblen mengenai perilaku konsumsi 

berlebih dan Bagong Suyanto mengenai gaya hidup, bahwa gaya hidup dan 



63 

 

perilaku konsumtif ibaratnya adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat 

terpisahkan, tidak ada orang yang bergaya tanpa modal atau hanya 

mengandalkan simbol-simbol budaya. Gaya hidup selalu berkaitan dengan 

upaya untuk membuat diri eksis dalam cara tertentu dan berbeda dari 

kelompok lain. Gaya hidup merupakn pola-pola tindakan yang membedakan 

satu orang dengan yang lain.  yang berhubungan dengan waktu dan uang, 

sesuai dengan dampak yang dialami informan.  

Sehingga peneliti dapat simpulkan bahwa perilaku konsumsi informan 

yang berlebih dapat menyebabkan dampak buruk karena gaya hidup 

mahasiswa terdiri dari hasrat atau keinginan untuk memiliki penampilan, 

tingkah laku, dan sikap yang menarik perhatian orang lain, terutama teman 

sebaya. Ini karena mahasiswa ingin diakui oleh lingkungan tempat mereka 

tinggal. 

Dengan demikian, penelitian ini menyoroti pentingnya kesadaran 

finansial dan pengelolaan yang bertanggung jawab di antara mahasiswa. 

Melalui pendidikan dan dukungan yang tepat, mahasiswa dapat belajar untuk 

mengelola sumber daya mereka dengan bijak, memprioritaskan kebutuhan 

dasar mereka, dan menghindari jebakan konsumsi yang berlebihan. Ini akan 

membantu mereka mencapai keseimbangan yang sehat antara menikmati 

masa muda mereka dan mempersiapkan masa depan keuangan yang stabil. 

Anlisa hasil wawancara dengan informan mengenai konsumsi imam Al- 

Ghazali terhadap leisure class memberikan pernyataan yang hampir sama 

tentang pemenuhan kebutuhan yang dimana sebagian besar mahasiswa 

maupun masyarakat lebih mendahulukan keinginan dibandingkan kebutuhan 

serta di kalangan mahasiswa juga didapati sebagian besar bergaya hidup 
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hedon yang tidak sesuai dengan keuangan bahkan memaksakan dalam 

pemenuhan keinginan di bandingkan kebutuhan. 

Hal tersebut didasari dari sikap dan perilaku serta fakta serta fakta 

sosial mahasiswa dalam mengkonsumsi fashion dalam bergaya, yang 

dituturkan oleh informan fakta yang ada banyak dari mahasiswa berpakaian 

sesuai tren namun masih kurang sesuai dengan syariat islam bahkan 

memenuhi keinginan dibandingkan kebutuhan dengan mengorbankan 

beberapa aspek. 

Konsep konsumsi Imam Al- Ghazali menunjukkan bahwa dari hasil 

wawancara yang di lakukan dengan salah satu dosen yang paham tentang 

Leisure Class dapat di pandang bahwa benar konsumsi berlebih dikalangan 

mahasiswa masih dalam kategori yang berlebihan pada kalangan tertentu 

walaupun tidak semua mahasiswa bergaya hidup dan konsumsi berlebih tetapi 

hal tersebut masih di terapkan, oleh karena itu hal tersebut perlu di lakukan 

penyederhanaan dalam pemenuhan kebutuhan gaya hidup dan 

mengkonsumsi berlebihan. 

Konsumsi dalam Islam tidak boleh berlebihan atau boros hal ini 

ditunjukkan dalam firman Allah QS. Al-Isra Ayat 27: 
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ُ
ف
َ
هٖ ك نُ لِرَبِّ

ٰ
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َ
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َّ
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َ
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ْ
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ْٓ
وْ
ُ
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َ
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ِّ
مُبَذ

ْ
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َّ
 اِن

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan 
setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya QS. Al-Isra [17:]27.” 

Maksud ayat tersebut, Allah  SWT  mencela   perbuatan   membelanjakan   

harta   secara   boros,   dengan   menyatakan, sesungguhnya orang-orang yang 

pemboros itu adalah saudara setan, mereka berbuat boros dalam 

membelanjakan harta karena dorongan setan, oleh karena itu, perilaku boros 
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termasuk sifat setan, dan  setan  itu  adalah  sangat  ingkar  kepada  nikmat  dan  

anugerah  tuhannya(Anggraini, 2022). 

Al Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, konsep konsumsi harus selalu 

berfokus pada Allah SWT dan tidak hanya pada kepuasan. Ini karena konsumsi 

yang didasarkan pada nafsu akan terus mendorong manusia untuk berusaha 

memenuhi keinginan mereka yang tak terbatas. (Al Ghazali cit.by Zakiah, 

2022). Pemikiran ekonomi Al-Ghazali tentang konsumsi dapat digambarkan 

dengan cara, menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan manusia secara 

lahiriah dan bathiniah adalah bagian yang paling penting dari proses hidup, 

dan beliau juga meminta untuk memprioritaskan kebutuhan akhirat daripada 

kebutuhan duniawi (Al Ghazali cit.by Syaputra, 2017) 

Konsumsi yang mendatangkan Maslahah tidak dilarang untuk 

memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya selama dengan pemenuhan 

tersebut martabat manusia dan kemanusiaannya bisa meningkat. Memang 

semua yang ada di bumi ini diperuntukkan untuk manusia, namun manusia 

diperintahkan untuk mengonsumsi barang/jasa yang halal dan baik secara 

wajar dan tidak berlebihan. Pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan tetap 

dibolehkan selama hal itu menambah maslahah atau tidak mendatangkan 

mudharat(Hamid, 2018)
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BAB V 

PENUTUP 

 Kesimpulan 

1. Leisure Class dalam pola konsumsi mahasiswa dalam wawancara 

menunjukkan bahwa Sebagian besar mahasiswa UIN Alauddin Makassar 

lebih mengutamakan keinginan dibandingkan kebutuhan. Hal tersebut 

dikuatkan dengan hasil wawancara yang ada serta mahasiswa belum 

mampu mengontrol diri dalam pemenuhan keinginan dengan mengikuti 

gaya hidup tren yang ada. Menurut sebagian besar mahasiswa apapun yang 

menjadi iklan bahkan tren saat itu maka perlu di ikuti bahkan tidak sedikit 

dari mereka rela menghabiskan uang untuk pemenuhan keinginan dalam 

mengikuti tren gaya hidup. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi leisure class dalam pola konsumsi 

Mahasiswa UIN Alauddin makassar Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

peneliti terhadap Perilaku konsumsi berlebih mahasiswa UIN Alauddin 

Makassar,  sejalan dengan teori Leisure Class pemikiran dari Thorstein 

Veblen mengenai perilaku konsumsi berlebih, Bagong Suyanto mengenai 

gaya hidup, mengenai memboroskan uang, waktu, tenaga dan menikmati 

gengsi serta status tinggi dalam gaya hidup yang berhubungan denga 

waktu dan uang, Mahasiswa dalam hal pemenuhan keinginan dan 

kebutuhan masih mengikuti rasa keinginan yang kuat akan sesuatu yang 

diakibatkan dari rasa kecemburuan social untuk memiliki gaya hidup yang 

sama, Hal tersebut sangat berdampak pada perekonomian individual mulai 
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dari pendapatan yang di dapatkan dari orang tua -masing mahasiswa, juga 

di sebabkan oleh kualitas produk, teknologi yang semakin modern 

3. Dampak Leisure Class dalam pola konsumsi mahasiswa UIN Alauddin 

Makassar bahwa perilaku konsumsi informan yang berlebih dapat 

menyebabkan dampak buruk kerena belum bisa mengatur antara 

keinginan dan kebutuhan yang mengakibatkan pemborosan terjadi dan 

banyaknya pengeluaran yang di lakukan dalam memenuhi gaya hidup 

untuk menujukkan status sosial dan citra diri sehinggan juga menyebabkan 

kecemburuan sosial antar mahasiswa. 

4. Konsep konsumsi Imam Al-Ghazali menunjukkan bahwa dari hasil 

wawancara yang di lakukan dengan salah satu dosen yang paham tentang 

Leisure Class dapat di pandang bahwa benar konsumsi berlebih dikalangan 

mahasiswa masih dalam kategori yang berlebihan pada kalangan tertentu 

walaupun tidak semua mahasiswa bergaya hidup dan konsumsi berlebih 

tetapi hal tersebut masih di terapkan, oleh karena itu hal tersebut perlu di 

lakukan penyederhanaan dalam pemenuhan kebutuhan gaya hidup dan 

mengkonsumsi berlebihan. 

 Implikasi Penelitian 

1. Mahasiswa UIN Alauddin Makassar  

Dengan adanya penelitian yang dijalankan mahasiswa uin alauddin di 

harapkan bisa mengaplikasikan pengetahuan leisure class dalam gaya hidup 

dan pemenuhan keperluan lebih teliti dan mengutamakan yang terpentingan 

serta bisa mengatur sejumlah aspek yang jauh lebih penting pemenuhannya 

terlebih dahulu. 

2. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 
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Penelitian yang dijalankan dikehendaki bisa menjadi referensi serta 

masukan untuk rangka pengembangan studi keputusan UIN Alauddin 

Makassar dalam menyikapi sikap mahasiswa dalam menyelenggarakan 

kegiatan konsumsi dengan proses edukasi. 

3. Peneliti Berikutnya 

Saran dan masukan untuk peneliti berikutnya yakni fokuskan pada 

mahasiswa yang benar sedang dalam kategori leisure class serta menyediakan 

arahan dan pemahaman dalam pemenuhan keinginan atau keperluan yang 

lebih diutamakan. 
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