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ABSTRAK 

ROBBY PRASETYO. Pengaruh Pendapatan, Pendidikan, 

Gaya Hidup dan Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku 

Konsumsi Rumah Tangga dalam Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi pada Desa Sidosari Kabupaten Pekalongan) 

Berdasarkan data BPS perkembangan pengeluaran 

konsumsi rumah tangga di Kabupaten Pekalongan selalu 

meningkat dari tahun 2021-2023. Fenomena konsumsi yang 

semakin beragam karena pesatnya perkembangan zaman, 

mengakibatkan manusia seringkali kesulitan dalam menentukan 

mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang tidak terlalu 

dibutuhkan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui 

pengaruh Pendapatan, Pendidikan, Gaya Hidup Dan Lingkungan 

Sosial Terhadap Perilaku Konsumsi Rumah Tangga Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Sidosari Kabupaten 

Pekalongan). 

Jenis penelitian ini ialah penelitian kuantitatif, metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode kuesioner 

dengan menggunakan sampel sebanyak 91 responden. Teknik 

pengambilan sampel dengan metode simple random sampling. 

Teknik analisis data menggunakan uji regresi linier berganda 

dengan SPSS 26. 

Hasil penelitian menunjukkan: (1) pendapatan tidak 

berpengaruh terhadap perilaku konsumsi rumah tangga dengan 

nilai signifikansi 0,096 > 0,05 dan hasil nilai Thitug 1,655 < T tabel 

1,662. (2) pendidikan tidak berpengaruh terhadap perilaku 

konsumsi rumah tangga dengan nilai signifikansi 0,350 > 0,05 

dan hasil nilai Thitug 0,940 < T tabel 1,662. (3) gaya hidup 

berpengaruh terhadap perilaku konsumsi rumah tangga dengan 

nilai signifikansi 0,007 < 0,05 dan hasil nilai Thitug 2,744 > T tabel 

1,662. (4) lingkungan sosial berpengaruh terhadap perilaku 

konsumsi rumah tangga dengan nilai signifikansi 0,034 < 0,05 

dan hasil nilai Thitug 2,152 > T tabel 1,662. (5) hasil uji F diperoleh 

nilai Fhitung 17,671 > Ftabel 2,48 nilai signifikan 0,000 < 0,05. 

Kesimpulanya bahwa variabel pendapatan, pendidikan, gaya 

hidup dan lingkungan sosial secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel perilaku konsumsi rumah tangga di 

Desa Sidosari Kabupaten Pekalongan. 
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Kata Kunci : Pendapatan, Pendidikan, Gaya Hidup, 

Lingkungan Sosial, dan Perilaku Konsumsi Rumah Tangga 

  



 
 

x 
 

ABSTRAK 

 
ROBBY PRASETYO. The Influence of Income, Education, 

Lifestyle and Social Environment on Household 

Consumption Behavior from an Islamic Economic 

Perspective (Study in Sidosari Village, Pekalongan Regency) 

Based on BPS data, the development of household 

consumption expenditure in Pekalongan Regency will always 

increase from 2021-2023. The phenomenon of consumption is 

increasingly diverse due to the rapid development of the times, 

resulting in people often having difficulty in determining what is 

a need and what is not really needed. The aim of this research is 

to determine the influence of income, education, lifestyle and 

social environment on household consumption behavior from an 

Islamic economic perspective (Study in Sidosari Village, 

Pekalongan Regency). 

 

This type of research is quantitative research, the data 

collection method in this research is a questionnaire method using 

a sample of 91 respondents. The sampling technique used the 

simple random sampling method. The data analysis technique 

uses multiple linear regression tests with SPSS 26. 

 

The research results show: (1) income has no effect on 

household consumption behavior with a significance value of 

0.096 > 0.05 and a T-tug value of 1.655 < T table 1.662. (2) 

education has no effect on household consumption behavior with 

a significance value of 0.350 > 0.05 and a T-tug value of 0.940 < 

T table 1.662. (3) lifestyle influences household consumption 

behavior with a significance value of 0.007 < 0.05 and the result 

is a Thitug value of 2.744 > T table 1.662. (4) the social 

environment influences household consumption behavior with a 

significance value of 0.034 < 0.05 and the result is a Thitug value 

of 2.152 > T table 1.662. (5) F test results obtained Fcount value 

17.671 > Ftable 2.48 significant value 0.000 < 0.05. The 

conclusion is that the variables of income, education, lifestyle and 

social environment simultaneously have a significant effect on 

household consumption behavior variables in Sidosari Village, 

Pekalongan Regency. 
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Keywords: Income, Education, Lifestyle, Social 

Environment, and Household Consumption Behavior 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad 

yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah 

penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta 

perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan 

Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian 

dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan 

tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda 

sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan 

transliterasinya dengan huruf latin: 

Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak أ

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 
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 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik di ذ

atas) 

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Ki ق

 Kaf k Ka ك
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 Lam l El ل

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

 Ha h Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya y Ye ي

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri 

dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa 

tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a A ـَ

 Kasrah i I ـِ

 Dammah u U ـُ
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2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa 

gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u يْ.َ..

  Fathah dan wau au a dan u وْ.َ..

Contoh: 

 kataba   كَتبََ  -

 fa`ala   فَعَلَ  -

 suila سُئِلَ  -

 kaifa   كَيْفَ  -

 haula حَوْلَ  -

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai 

berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau ا.َ..ى.َ..

ya 

ā a dan garis di 

atas 
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 Kasrah dan ya ī i dan garis di ى.ِ..

atas 

 Dammah dan wau ū u dan garis di و.ُ..

atas 

Contoh: 

 qāla  قاَلَ  -

 ramā  رَمَى -

 qīla   قِيْلَ  -

 yaqūlu   يقَوُْلُ  -

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, 

kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

ِِ  رَؤْضَةُ الأَطْفاَل -  raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

رَةُ  ال - مَدِيْنَةُ الْمُنَوَّ ِْ  al-madīnah al-munawwarah/ 

al-madīnatul munawwarah 

 talhah    طَلْحَةْ  -
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E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda 

tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 

dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

لَ  -  nazzala   نزََّ

 al-birru   البرِ   -

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf, yaitu لا , namun dalam transliterasi ini kata sandang 

itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” 

diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 

ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan 

di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, 

kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan 

dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

جُلُ  -  ar-rajulu   الرَّ

 al-qalamu الْقَلمَُ  -

 asy-syamsu الشَّمْسُ  -
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 al-jalālu الْجَلاَلُ  -

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu 

hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir 

kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, 

karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

أخُْذُ ت - َِ  ta’khużu 

 syai’un شَيئ   -

 an-nau’u النَّوْءُ  -

 inna إنَِّ  -

 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf 

ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan 

huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada 

huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut 

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

ازِقِيْنَ  - -Wa innallāha lahuwa khair ar وَ إنَِّ اللهَ فَهوَُ خَيْرُ الرَّ

rāziqīn/ 

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā بِسْمِ اللهِ مَجْرَاھاَ وَ مُرْسَاھَا -

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak 

dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. 

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di 

antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal 

nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului 
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oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

 /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ  -

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

حِيْمِ  - حْمنِ الرَّ  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān  الرَّ

ar-rahīm 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku 

bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau 

penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau 

harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

غَفوُْر  رَحِيْم  اللهُ  -   Allaāhu gafūrun rahīm 

ِ الأمُُوْرُ جَمِيْعًا  -  /Lillāhi al-amru jamī`an لِلهه

Lillāhil-amru jamī`an 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, 

pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini 

perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat terlepas 

dari kebutuhan dan senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan 

sehari-harinya. Kebutuhan manusia (human needs) adalah suatu 

rasa yang timbul secara alami dari dalam diri manusia untuk 

memenuhi segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupannya 

(Aris, 2024). Berdasarkan jenisnya manusia memiliki tiga 

kebutuhan utama yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. 

Kebutuhan primer manusia terdiri dari sandang, pangan, dan 

papan (Aisa, 2015). Islam juga membagi kebutuhan kedalam 

tiga tingkatan yaitu kebutuhan ḍaruriyah, hajiyyah, dan 

tahsiniyah. Kebutuhan ḍaruriyah yakni nafkah-nafkah pokok 

bagi manusia. Kebutuhan hajiyyah yakni kebutuhan manusia 

untuk memudahkan kehidupan agar terhindar dari kesulitan. 

Kebutuhan tahsiniyyah (pelengkap) adalah kebutuhan yang 

dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam 

kehidupan manusia (Muslimah & Vietha Devia SS, 2023). 

Sejalan dengan tuntunan zaman kebutuhan hidup 

manusia semakin beragam, tidak sekedar untuk memenuhi 

kebutuhan pokok saja akan tetapi meliputi kebutuhan lainnya 

seperti kendaraan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. 

Pemenuhan kebutuhan setiap individu pada dasarnya tidak 

sama, oleh sebab itu manusia selalu berupaya dan tidak pernah 

berakhir dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan 

manusia beraneka ragam sesuai dengan hakikatnya selalu 

meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu 

yang diinginkannya itu terbatas (Septiana, 2015).
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Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak terlepas 

dari kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan upaya yang 

dilakukan seseorang atau rumah tangga dalam memperoleh 

barang atau jasa dengan mengeluarkan sejumlah pengeluaran 

dalam jangka waktu tertentu. Konsumsi menurut Islam tidak 

bertujuan hanya mencari kepuasan semata, tetapi lebih 

mempertimbangkan aspek maslahah yang menjadi tujuan dari 

syariat Islam. Al-quran menyebutkan ekonomi dengan istilah 

iqtishad (penghematan, ekonomi) yang secara literatur berarti 

pertengahan dan moderat. Seorang muslim dilarang melakukan 

pemborosan. Seorang muslim diminta untuk mengambil sebuah 

moderat dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya 

tidak boleh israf dan bakhil. Larangan tersebut bukan berarti 

mengajak seorang muslim untuk bersikap bakhil dan kikir, akan 

tetapi mengajak kepada konsep keseimbangan, karena sebaik-

baiknya perkara adalah pertengahan (Septiana, 2015). 

Perilaku konsumsi yang berlebihan menyebabkan 

masyarakat cenderung malas berinvestasi terutama investasi 

akhirat (sedekah dan sebagainya). Padahal Islam menganjurkan 

bahwa pendapatan seharusnya tidak hanya didistribusikan pada 

konsumsi saja, tetapi sebagian ada hak orang lain yang harus 

dikeluarkan untuk zakat, infaq, sedekah dan sebagainya. Karena 

konsep harta dalam Islam bukanlah kepemilikan manusia secara 

mutlak, melainkan ada hak orang lain yang harus dikeluarkan 

dari pendapatan itu dijalan Allah, yaitu untuk kebutuhan 

investasi akhirat (Sitepu, 2017).  

Berdasarkan data yang diterbitkan badan pusat statistik 

Kabupaten Pekalongan, perkembangan pengeluaran konsumsi 

rumah tangga di Kabupaten Pekalonggan selalu meningkat dari 

tahun ke tahun. Perkembangan konsumsi masyarakat dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 1.1 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi 

Rumah Tangga Kabupaten Pekalongan (Juta Rupiah) 

Tahun Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 

2021 
17.776.946,30 

2022 
19.711.309,05 

2023 
21.477.016,92 

  Sumber : BPS Kab. Pekalongan, 2023 

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa perkembangan 

konsumsi masyarakat di Kabupaten Pekalongan dari tahun 

2021-2023 menunjukkan kecenderungan peningkatan dari 

tahun ketahun. Hal ini terjadi karena kondisi perekonomian 

yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup 

tinggi. Keadaan ini menunjukkan masyarakat Kabupaten 

Pekalongan bisa dikatakan konsumtif. 

Kecamatan Kesesi merupakan kecamatan yang terletak 

di Kabupaten Pekalongan. Saat ini di Kecamatan Kesesi 

terdapat ruko-ruko baru yang menjual bermacam jenis makanan 

dan minuman kekinian, pakaian-pakain dari baju, celana, 

sepatu, tas, dll yang dapat menunjang penampilan. Dengan 

akses jalan yang mudah, banyaknya jenis pilihan makanan atau 

barang yang ditawarkan dapat menjadikan masyarakat 

Kecamatan Kesesi lebih berperilaku konsumtif dalam 

melakukan kegiatan konsumsi sehari-hari. 

Desa Sidosari merupakan salah satu desa di Kecamatan 

Kesesi yang mempunyai populasi penduduk cukup padat 

dengan jumlah 3.200 jiwa. Rata-rata masyarakat Desa Sidosari 

bekerja sebagai karyawan swasta dan buruh. Dari beragam 

pekerjaan tersebut menggambarkan kondisi sosial ekonomi di 

Desa Sidosari memiliki rata-rata pendapatan tertentu yang 

menarik untuk dianalisis dalam perilaku konsumsi. Selain itu, 

perencanaan keuangan dianggap kurang perlu dilakukan 

menurut sebagian masyarakat Desa Sidosari dengan asumsi 

setiap bulan pengeluaran sama atau pendapatan yang diterima 
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tidak menentu. Hal tersebut dapat memicu perilaku konsumsi 

masyarakat yang konsumtif, artinya jika semakin tinggi 

pendapatan membuat masyarakat semakin haus akan kebutuhan 

tanpa memikirkan tingkat maslahah dari barang atau jasa yang 

dikonsumsinya. Pendapatan yang didapat masyarakat yang satu 

dengan yang lainnya sangat bervariasi, karena cara yang mereka 

lakukan untuk memperoleh pendapatan juga berbeda. Secara 

umum dapat dikatakan tingkat pendapatan yang berbeda-beda 

menyebabkan keanekaragaman taraf konsumsi suatu 

masyarakat atau individu. 

Pengeluaran konsumsi erat kaitannya dengan besar 

kecilnya pendapatan yang diterima oleh seseorang. Pendapatan 

merupakan penghasilan dari seluruh anggota rumah tangga 

yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perorangan dalam 

rumah tangga (Madina, 2019). Teori Keynes dalam (Rionita & 

Widiastuti, 2019) bahwa besar kecilnya pola konsumsi 

masyarakat dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan itu 

sendiri. Menurut (Azhari, 2022) faktor yang sangat menonjol 

berpengaruh terhadap perilaku konsumsi masyarakat adalah 

pendapatan, karena barang -barang ekonomis yang dikonsumsi 

oleh konsumen pasti mempunyai harga, dan pendapatan 

seseorang terbatas untuk mendapatakan barang tersebut guna 

memenuhi kepuasannya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh (Fajirin & Indrarini, 2021) mengatakan bahwa tingkat 

pendapatan berpengaruh positif secara parsial terhadap perilaku 

konsumsi islami di masa new normal. Berbeda dengan 

penelitian (Tambunan et al., 2022) yang mendapatkan bahwa 

tidak terdapat pengaruh pendapatan terhadap perilaku konsumsi 

mahasiswa program studi ekonomi syariah fakultas ekonomi 

dan bisnis islam IAIN Padangsidimpuan. 

Tinggi rendahnya pendidikan juga mampu 

mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Pendidikan adalah 

suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk mewujudkan dan 

melaksanakan kehidupan yang lebih baik. Pendidikan 
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berdampak positif dengan konsumsi dalam suatu rumah tangga 

dimana apabila pendidikan yang ditempuh oleh seseorang tinggi 

maka akan diikuti pula oleh tingginya pengeluaran yang 

dikonsumsikan. Pada tingkat pendidikan yang rendah akan 

mengakibatkan produktivitas yang rendah juga (Ananda, 2015). 

Penelitian terdahulu menurut (Yahya et al., 2022) yang 

mengungkapkan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan 

terhadap prilaku konsumsi Muslim Kota Medan . Hal tersebut 

berbanding terbalik dengan hasil temuan oleh (Zebua et al., 

2019) yang mengungkapkan bahwa variabel pendidikan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pola konsumsi pangan rumah 

tangga petani sayuran di Kabupaten Kampar. 

Dalam kehidupan sehari-hari, konsumsi rumah tangga 

merupakan aspek penting yang tidak hanya di pengaruhi oleh 

kebutuhan dasar, tetapi juga oleh gaya hidup yang dianut oleh 

individu atau keluarga. Gaya hidup mencakup berbagai 

perilaku, pilihan, preferensi yang terkait dengan pola makan, 

pakaian, tempat tinggal, hingga produk atau jasa yang 

dikonsumsi. Di tengah perkembangan zaman, globalisasi, dan 

modernisasi, pilihan konsumsi sering kali dipengaruhi oleh tren 

dan budaya populer. Namun, bagi umat islam, keputusan 

konsumsi tidak hanya berlandaskan pada preferensi atau tren 

semata, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 

(Fadilla, 2017). Penelitian yang dikaji oleh (Tambunan et al., 

2022) menunjukan hasil Gaya hidup berpengaruh terhadap 

perilaku konsumsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan. 

Hal tersebut berbanding terbalik dengan hasil temuan oleh (Sari 

et al., 2022) yang mengungkapkan bahwa gaya hidup tidak 

berpengaruh dan tidak signifikan terhadap perilaku konsumsi 

masyarakat di Kota Kisaran. 

Faktor lain yang mempengaruhi konsumsi yaitu 

lingkungan sosial. Menurut (Lesilolo, 2019) teori belajar sosial 

(social learning theory) disebutkan bahwa setiap orang 

mengamati dan meniru segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, 



6 
 

 

yang kemudian menjadi standar perilakunya. Selain itu, 

seseorang sebagai anggota konsumen adalah makhluk sosial, 

yaitu makhluk yang hidup bersama dan saling mempengaruhi. 

Orang -orang di sekitar itulah yang disebut lingkungan sosial 

konsumen. Lingkungan sosial seseorang akan memperlihatkan 

citra dirinya di masyarakat untuk dapat menunjukkan kepada 

orang lain kemampuan ekonomi yang dimilikinya, sehingga 

lingkungan sosial seseorang akan mempengaruhi niat beli 

seseorang pada suatu produk (Putra & Mandala, 2018). Adapun 

penelitian yang dilakukan (Siagian, 2021) menyatakan bahwa 

lingkungan sosial memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap perilaku konsumsi mahasiswa prodi 

ekonomi syariah UIN STS Jambi. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan (Budanti et al., 2017) membuktikan bahwa tidak 

didapatkan pengaruh yang signifikan antara lingkungan sosial 

terhadap perilaku konsumsi mahasiswa. 

Sehingga berdasarkan reserch gap dan permasalahan 

yang terjadi, peneliti akan meneliti fenomena ini dengan judul 

“Pengaruh Pendapatan, Pendidikan, Gaya Hidup Dan 

Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku Konsumsi Rumah Tangga 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Sidosari 

Kabupaten Pekalongan)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka didapat rumusan 

masalah penelitian sebagai berikut:  

1. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap perilaku 

konsumsi rumah tangga dalam perspektif ekonomi islam 

di Desa Sidosari? 

2. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap perilaku 

konsumsi rumah tangga dalam perspektif ekonomi islam 

di Desa Sidosari? 

3. Apakah gaya hidup berpengaruh terhadap perilaku 

konsumsi rumah tangga dalam perspektif ekonomi islam 

di Desa Sidosari? 
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4. Apakah lingkungan sosial berpengaruh terhadap 

perilaku konsumsi rumah tangga dalam perspektif 

ekonomi islam di Desa Sidosari 

5. Apakah pendapatan, pendidikan, gaya hidup dan 

lingkungan sosial berpengaruh terhadap perilaku 

konsumsi rumah tangga dalam perspektif ekonomi islam 

di Desa Sidosari? 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka didapat tujuan 

penelitian sebagai berikut :  

a. Mengetahui pengaruh pendapatan terhadap perilaku 

konsumsi rumah tangga dalam perspektif ekonomi 

islam di Desa Sidosari. 

b. Mengetahui pengaruh pendidikan terhadap perilaku 

konsumsi rumah tangga dalam perspektif ekonomi 

islam di Desa Sidosari. 

c. Mengetahui pengaruh gaya hidup terhadap perilaku 

konsumsi rumah tangga dalam perspektif ekonomi 

islam di Desa Sidosari. 

d. Mengetahui pengaruh lingkungan sosial terhadap 

perilaku konsumsi rumah tangga dalam perspektif 

ekonomi islam di Desa Sidosari. 

e. Mengetahui pengaruh pendapatan, pendidikan, gaya 

hidup dan lingkungan sosial terhadap perilaku 

konsumsi rumah tangga dalam perspektif ekonomi 

islam di Desa Sidosari. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:  

a. Manfaat bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan penulis 

mengenai pengaruh pendapatan, pendidikan, gaya 

hidup dan lingkungan sosial terhadap perilaku 
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konsumsi rumah tangga dalam perspektif ekonomi 

islam di Desa Sidosari Kabupaten Pekalongan. 

Penelitian ini merupakan bentuk implementasi dari 

studi selama kuliah.  

b. Manfaat bagi Akademisi  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

tambahan informasi dan pengetahuan yang 

bermanfaat bagi pembaca dan sebagai salah satu 

sumber referensi bagi kepentingan keilmuan yang 

berkaitan dengan pendapatan, pendidikan, gaya 

hidup dan lingkungan sosial terhadap keseimbangan 

konsumsi.  

c. Manfaat bagi masyarakat Desa Sidosari  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi factual yang berkaitan dengan pengaruh 

pendapatan, pendidikan, gaya hidup dan lingkungan 

sosial terhadap perilaku konsumsi rumah tangga, 

sehingga masyarakat dapat menggunakan uangnya 

dalam memenuhi kebutuhan konsumsi yang 

bermanfaat.  

D. Sistematika Pembahasan 

Penyusunan penelitian ini penulis membuat sistematika 

penelitian, agar penulisan mudah dipahami dan terlihat 

sistematis. Berikut, sistematika penelitian:  

BAB I : Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, pembatasan masalah, dan manfaat 

penelitian. 

BAB II : Menjelaskan tentang pokok landasan teori yang 

digunakan, tinjauan pustaka, dan kerangka teori 

yang sesuai dengan tema skripsi. 

BAB III : Membahas metode penelitian, sumber data, jenis 

penelitian, populasi dan sampel, teknik 
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pengumpulan data, penjelasan variabel penelitian, 

dan teknik analisis data. 

BAB IV : Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang 

disesuaikan pada pendekatan, sifat, rumusan 

masalah atau fokus peneltian. Kemudian 

menjelaskan terkait dengan pembahasan dari hasil 

analisis sesuai dengan tujuan penelitian. 

BAB V : Bab terakhir menjelaskan kesimpulan dan keterbatasan 

penelitian saat melakukan penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Simpulan pembahasan berdasarkan pengujian dan hasil 

analisis data dapat dirumuskan seperti dibawah ini:  

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pendapatan 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku 

konsumsi rumah tangga dalam perspektif ekonomi islam 

di Desa Sidosari. Hal tersebut diakibatkan karena islam 

mengajarkan prinsip konsumsi yang didasarkan pada 

kebutuhan (maslahah) bukan pada keinginan untuk 

memenuhi gaya hidup atau mengikuti tren konsumsi. 

Sehingga rumah tangga tetap terkendali dalam konsumsi 

meski mengalami perubahan pendapatan.  

2. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 

pendidikann tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

perilaku konsumsi rumah tangga dalam perspektif 

ekonomi islam di Desa Sidosari. Hal tersebut dipengaruhi 

oleh kebutuhan dasar dan kebiasaan sosial, yang 

menunjukan bahwa pendidikan tidak selalu menjadi 

faktor utama dalam menentukan bagaimana rumah tangga 

mengalokasikan pengeluarannya. Perilaku konsumsi 

lebih ditentukan oleh kebutuhan praktis sehari-hari. 

3. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa gaya hidup 

berpengaruh positif terhadap perilaku konsumsi rumah 

tangga dalam perspektif ekonomi islam di Desa Sidosari. 

Hal ini menunjukan bahwa gaya hidup mencerminkan 

nilai dan prioritas seseorang dalam menjalani 

kehidupannya. Gaya hidup ini diarahkan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar dengan tujuan mendapatkan keberkahan 

dan kesejahteraan, bukan untuk mengejar kemewahan 

atau status soail. 

4. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa lingkungan 

sosial berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku 

konsumsi rumah tangga dalam perspektif ekonomi islam 
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di Desa Sidosari. Hal ini menunjukan bahwa lingkungan 

sosial mempunyai nilai-nilai dan norma sosial yang dapat 

membentuk pola pikir serta perilaku konsumsi individu 

dan keluarga. Dalam islam lingkungan sosial yang baik 

dapat memberikan teladan dan menjalankan gaya hidup 

sederhana, sehinga akan menanamkan kesadaran untuk 

menggunakan harta secara bijak.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah 

diambil, maka saran yang diberikan peneliti sebagai berikut : 

1. Bagi masyarakat disarankan untuk menjaga keberlanjutan 

konsumsi islam digenerasi mendatang, seperti mengadakan 

lebih banyak program literasi dan sosial ekonomi syariah 

agar kesadaran masyarakat terus meningkat. 

2. Bagi pemerintah khusus nya kelurahan agar bisa 

memperhatikan masyarakatnya yang terkendala untuk 

biaya sekolah, agar masyarakat bisa mencapai 12 tahun 

wajib belajar. Diharapkan kepada orang tua agar 

memberikan pendidikan informal juga kepada anak, sudah 

menjadi tanggung jawab orang tua untuk mendidik anaknya 

menjadi individu yang memiliki akhlak mulia  

3. Bagi peneliti selanjutnya agar mengembangkan ilmu dan 

kajian permasalahan yang terkait serta menambah 

responden agar dapat mewakili masyarakat luas dan penulis 

berharap penelitian selanjutnya dapat berfokus pada upaya 

untuk meningktakan literasi financial syariah bagi anggota 

keluarga, seperti dalam pengelolaan keuangan dan investasi 

yang sesuai dengan hukum islam.  

C. Keterbatasan Penelitian  

Harapan pada keterbatasan penelitian ini yaitu dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk menunjuk lebih 

banyak peneliti untuk hasil penelitian yang lebih baik. 

Keterbatasan penelitian ini ialah : 



 

 

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian masih terbatas, 

sehingga masih ada kemungkinan terdapat faktor-faktor 

lain yang mempengaruhi perilaku konsumsi rumah tangga. 

2. Peneliti menggunakan sumber data dari kuesioner yang 

disebarkan kepada responden yang mana responden 

terkadang kurang maksimal dalam memberikan jawaban. 

3. Peneliti tidak dapat mengetahui keadaan responden dalam 

memberikan jawaban pada kuesioner, sehingga 

menyebabkan jawaban tidak akurat.  
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