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ABSTRAK 

ESTU PRAMUDITA. Pengaruh Gaya Hidup, Marketing Effect, 

Modernitas Individu dan Kontrol Diri terhadap Perilaku 

Konsumtif Belanja Online Mahasiswa (Studi Pada Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam UIN K.H. Abdurrahman 

Wahid Pekalongan) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya hidup, 

marketing effect, modernitas individu dan kontrol diri terhadap perilaku 

konsumtif belanja online mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Fenomena belanja 

online pada zaman sekarang semakin meningkat seiring dengan 

pesatnya perkembangan teknologi digital serta internet, khususnya pada 

kalangan mahasiswa. Mahasiswa merupakan bagian dari generasi 

digital yang memiliki kemudahan akses terhadap internet, dimana 

hampir setiap harinya dalam kegiatan apapun tidak dapat terlepas dari 

internet terutama dalam penggunaan platform belanja online. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan 

menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Menggunakan kuesioner 

yang disebarkan kepada 96 responden mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

Penentuan jumlah sampel menggunakan teknik purposive sampling 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Metode analisi yang 

digunakan yaitu uji instrument (uji validitas, uji reliabilitas), uji regresi 

linear berganda, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, uji multikolinearitas), dan uji hipotesis (uji T, uji F, 

uji koefisien determinasi). Data dalam penelitian ini diolah 

menggunakan SPSS Statistic 29. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) variabel gaya hidup 

tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif belanja 

online, dengan nilai t hitung (1,563) < t tabel (1,986). 2) variabel 

marketing effect berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif 

belanja online, dengan nilai t hitung (4,495) > t tabel (1,986). 3) 

variabel modernitas individu berpengaruh signifikan terhadap perilaku 

konsumtif belanja online, dengan nilai t hitung (2,111) > t tabel (1,986). 

4) variabel kontrol diri berpengaruh signifikan terhadap perilaku 

konsumtif belanja online, dengan nilai t hitung (3,173) > t tabel (1,986). 

Kemudian secara simultan, gaya hidup, marketing effect, modernitas 
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individu dan kontrol diri berpengaruh terhadap perilaku konsumtif 

belanja online dengan nilai f hitung lebih besar dari f tabel  (hitung 

37,079 > f tabel 2,47).  

 

Kata Kunci: gaya hidup, marketing effect, modernitas individu, 

kontrol diri dan perilaku konsumtif belanja online 
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ABSTRACT 

ESTU PRAMUDITA. The Influence of Lifestyle, Marketing Effect, 

Individual Modernitiy, and Self-Control on the Online Shopping 

Consumptive Behavior of Students (A Study on the Students of the 

Faculty of Islamic Economics and Business, UIN K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan) 

 

This study aims to analyze the influence of lifestyle, marketing 

effect, individual, modernitiy, and self-control on the online shopping 

consumptive behavior of students at the Faculty of Islamic Economics 

and Business, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. The 

phenomenon of online shopping has been increasingly prevalent in 

today’s era, in line with the rapid development of digital technology 

and the internet, especially among students. As part of the digital 

generation, students have easy access to the internet, where nearly 

every activity is intertwined with interner usage, particulary on online 

shopping platforms.  

This research is a field study using a quantitative approach. A 

questionnaire was distributed to 96 respondents, students of the the 

Faculty of Islamic Economics and Business, UIN K.H. Abdurrahman 

Wahid Pekalongan. The sample size was determined using purposive 

sampling based on predetermined criteria. The analysis methods used 

include instrument testing (validity and reliability tests), multiple linear 

regression, classical assumption tests (normality, heteroscedasticity, 

multicollinearity test), and hypothesis testing (T-test, F-tests, 

coefficient of determination test). The data were processed using SPSS 

Statistics 29. 

The results of the study indicate that: 1) The lifestyle variable 

does not have a significant effect on online shopping consumptive 

behavior, with a t-value of (1.563) < t-table (1.986). 2) The marketing 

effect variable significantly influences online shopping consumptive 

behavior, with a t-value of (4.495) > t-table (1.986). 3) The individual 

modernity variable significantly influences online shopping 

consumptive behavior, with a t-value of (2.111) > t-table (1.986). 4) 

The self-control variable significantly influences online shopping 

consumptive behavior, with a t-value of (3.173) > t-table (1.986). 

Simultaneously, lifestyle, marketing effect, individual modernity and 

self-control all significantly influence online shopping consumptive 
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behavior, with an F-value greater than the F-table (F-value 37.079 > F-

table 2.47). 

 

Keywords: lifestyle, marketing effect, individual modernity, self-

control and online shopping consumptive behavior.   
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PEDOMAN TRANSLITERASI  

 

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 

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) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س
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 Syin Sy es dan ya 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

 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 Ya ي
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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 Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa 

gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

.يْ   َْ .. Fathah dan ya Ai a dan u 

.وْ   َْ .. Fathah dan wau Au a dan u  

Contoh: 

 kataba  كَتبَََ -

 fa`ala  فعَلَََ -

 suila  سُئِلََ -

 kaifa  كَيْفََ -

 haula حَوْلََ -
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C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

.ا  َْ .ى..  َْ .. Fathah dan alif atau 

ya 

Ā a dan garis di 

atas 

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

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

atas 

Contoh: 

 qāla  قاَلََ -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قيِْلََ -

 yaqūlu  يقَوُْلَُ -

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: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl  الأطَْفاَلَِ رَؤْضَةَُ -
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رَةَُ الْمَدِيْنةََُ - -al-madīnah al-munawwarah/ al  الْمُنوََّ

madīnatul munawwarah 

 talhah   طَلْحَةَْ -

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: 

لََ -  nazzala  نزََّ

 al-birru  البِرَ  -

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf, yaitu ال, 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: 

جُلَُ -  ar-rajulu  الرَّ

 al-qalamu الْقلَمََُ -

 asy-syamsu الشَّمْسَُ -

 al-jalālu الْجَلالََُ -
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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: 

 ta’khużu تأَخُْذَُ -

 syai’un شَيئَ  -

 an-nau’u النَّوْءَُ -

 inna إنََِّ -

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: 

ازِقيِْنََ خَيْرَُ فهَُوََ اللََ إنََِّ وََ - -Wa innallāha lahuwa khair ar الرَّ

rāziqīn/ 

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā مُرْسَاهَا وََ مَجْرَاهَا اللَِ بِسْمَِ -

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 

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

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

Contoh: 

o َُالْعاَلمَِيْنََ رَب َِ للَِ الْحَمْد Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ 

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 
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o َِحْمن حِيْمَِ الرَّ -Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar  الرَّ

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: 

o َُرَحِيْمَ  غَفوُْرَ  الل  Allaāhu gafūrun rahīm 

o َِ  Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru جَمِيْعاً الأمُُوْرَُ لِِ 

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 

Dalam era digital saat ini, teknologi informasi berkembang 

dengan sangat pesat, menjadi pendorong utama munculnya 

berbagai perubahan dalam aspek kehidupan manusia. Seperti 

munculnya sebuah budaya baru yang mana lebih mementingkan 

kemudahan serta membuat segala sesuatu menjadi lebih cepat dan 

efektif. Adanya kemajuan teknologi khususnya pada bidang 

internet membuat keterbatasan jarak, waktu dan biaya dapat 

dijangkau dengan begitu mudah. Hal ini dikarenakan internet 

mampu menghubungkan lebih banyak orang, pengusaha bahkan 

organisasi sehingga mendorong perubahan sistem, baik secara 

langsung ataupun tidak langsung. Perubahan tersebut juga 

memaksa seseorang melakukan berbagai aktivitasnya bergantung 

kepada teknologi seperti dalam proses belajar, belanja berbagai 

kebutuhan, memesan makanan, memesan kendaraan online dan 

lainnya. Munculnya layanan serba online juga membawa 

perubahan pada aktivitas jual beli atau pasar berubah yang awalnya 

dalam berinteraksi dapat dilakukan secara langsung antara penjual 

dan pembeli, namun kini para penjual dan pembeli dapat 

bertransaksi melakukan jual beli hanya dengan melalui virtual atau 

online tanpa harus bertemu langsung dengan calon pembeli  

menggunakan platform tertentu sebagai perantara dalam transaksi.  

Grafik 1. 1 Persentase Pengguna Internet melakukan Belanja 

Online Tertinggi 
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Berdasarkan Grafik 1.1 Laporan terbaru dari We Are Social 

(2024) menunjukkan bahwa sekitar 56,1% pengguna internet 

global berbelanja online setiap pekan. Data ini juga 

mengungkapkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-9 di 

dunia dengan 59,3% pengguna internet yang sering melakukan 

belanja online. Peringkat Indonesia yang berada di posisi ke-9 

dalam daftar negara dengan persentase pengguna internet yang 

sering melakukan aktivitas belanja online menunjukkan fenomena 

yang signifikan dan penting untuk diteliti. Meskipun menempati 

posisi terakhir dalam daftar 10 besar, angka 59,3% pengguna 

internet di Indonesia yang berbelanja online setiap pekan 

mencerminkan tingginya adopsi e-commerce di negara ini. 

Electronic commerce (EC) merupakan sebuah konsep baru dalam 

proses jual beli barang atau jasa pada Web Internet atau proses jual 

beli atau pertukaran produk,  jasa dan informasi melalui jaringan 

informasi termasuk internet. Saat ini e-commerce telah menjadi 

tren berbelanja dikarenakan dengan belanja secara online dapat 

memberikan kemudahan bagi konsumen supaya tidak perlu lagi 

pergi ke toko yang membutuhkan waktu lama dan dapat menjadi 

pilihan alternatif konsumen karena belanja online jauh lebih 

nyaman dibandingkan belanja offline yang dikaitkan dengan 

kemacetan lalu lintas, kerumunan, antri dan waktu terbatas 

(Rahima & Cahyadi, 2022). 

Seperti yang terjadi pada kalangan mahasiswa saat ini yang 

mana setiap harinya dalam kegiatan apapun hampir tidak dapat 

terlepas dari internet. Sehingga dapat dikatakan mahasiswa juga 

termasuk sebagai salah satu kelompok pengguna internet terbesar 

dan paling aktif. Keterlibatan mahasiswa dalam penggunakan 

internet juga dapat menyebabkan mahasiswa dengan mudah 

mengakses aplikasi maupun berbagai situs belanja online yang 

memberikan kemudahan-kemudahan dalam bertansaksi sehingga 

menarik minat mereka. 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN 

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan merupakan bagian dari 

generasi digital, dimana para mahasiswa memiliki akses yang 
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mudah terhadap internet terutama pada penggunaan platform 

belanja online. Kondisi ini menjadikan mahasiswa sebagai salah 

satu segmen konsumen yang berpotensi dalam e-commerce. Selain 

itu, mahasiswa FEBI juga memiliki latar belakang pendidikan pada 

bidang ekonomi dan bisnis, menerima ilmu dari adanya mata 

kuliah khususnya terkait pola kosumsi. Sehingga secara teori 

diharapkan mampu melakukan pengelolaan keuangan pribadi 

dengan bijak. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak 

mahasiswa yang menunjukkan perilaku konsumtif yang 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Seperti pada gaya hidup yang 

dianut mahasiswa. Mahasiswa FEBI cenderung mementingkan 

gaya hidup seperti lebih mengedepankan penampilan, dapat dilihat 

dari cara berpakaian yang mereka kenakan. Mereka terlihat begitu 

memahami apa yang menjadi trend (mode) pada saat ini, bahkan 

seringkali membeli barang-barang yang sebenarnya tidak 

dibutuhkan serta sering nongkrong di café- café dengan makanan 

atau minuman yang terkesan memiliki harga mahal dan tempat 

yang terlihat mewah hanya untuk mengobrol bersama temannya 

atau sekedar berswa foto. Mengikuti trend dapat di anggap positif 

apabila tidak terlalu berlebihan, juga akan menjadi hal yang negatif 

hingga menjadi masalah oleh sebagian mahasiswa dikarenakan 

sumber pendapatan mereka didapatkan dari pemberian orang tua 

sebagai uang saku kuliah, terlebih masalah yang lebih besar dapat 

terjadi ketika mahasiswa mengupayakan segala macam cara 

apalagi hingga mengunakan cara yang tidak sehat untuk 

mendukung gaya hidupnya misalnya seperti mengunakan uang 

UKT (Uang Kuliah Tunggal) untuk menunjang penampilan 

maupun gaya hidupnya.  

Hal ini juga dapat dilihat dari hasil observasi pada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan yang bernama Renita Diah Febi 

Aryadi dan Rethi Agliani. Renita Diah Febi Aryadi 

mengungkapkan bahwa dia mudah terpengaruh akan gaya atau 

mode yang sedang ramai digunakan atau dibicarakan oleh teman-

temannya baik dalam pakaian, kosmetik, sepatu bahkan sering 
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membeli suatu barang dengan merk berbeda tetapi kegunaannya 

sama. Sedangkan Rethi Agliani juga mengatakan ia lebih memilih 

melakukan pembelian online dari pada datang langsung ke toko 

dengan alasan belanja secara online lebih mudah dan praktis 

dilakukan serta didukung adanya berbagai voucher diskon atau 

potongan harga dan gratis ongkir yang diperolehnya. Melihat hal 

tersebut, dimana sejatinya kebutuhan utama mahasiswa ialah 

berupa buku tulis, pena, buku terkait kuliah, laptop/komputer, 

handphone. Namun pada kenyataanya kebutuhan mereka lebih dari 

itu. Pengaruh globalisasi, strategi pemasaran online, perubahan 

serta kurangnya kemampuan mengontrol tindakan membawa 

mahasiswa untuk berperilaku konsumtif hanya untuk memuaskan 

keinginan pribadi mereka. Perilaku seseorang yang ingin memiliki 

maupun membeli suatu barang maupun jasa tanpa adanya 

pertimbangan terlebih dahulu hanya berdasarkan keinginan pribadi 

saja disebut dengan perilaku konsumtif.  

Menurut Mowen dan Minor dalam (Nofitriani, 2020) 

perilaku konsumtif merupakan perilaku dimana dalam pembelian 

tidak lagi berdasarkan pertimbangan rasional melainkan membeli 

suatu barang atau jasa berdasarkan kesenangan saja. Perilaku 

konsumtif didasarkan atas beberapa faktor, baik internal yang 

berasal dari faktor dalam diri individu dan eksternal dari faktor 

lingkungan. Dalam psikologi dikenal dengan compulsive buying 

disorder atau bisa di sebut dengan keadaan dimana mengalami 

ketagihan dalam berbelanja dimana individu ini tidak sadar bahwa 

dirinya berbelanja demi kebutuhan atau keinginan. Maka dari itu 

tanpa disadari, sebenarnya seseorang yang berperilaku konsumtif 

memiliki dampak yang kurang baik dimana individu belum bisa 

mengontrol dirinya (Ananda, 2022). 

Penelitian ini menjadi krusial untuk memahami bagaimana 

gaya hidup, marketing effect, modernitas individu, dan kontrol diri 

mempengaruhi perilaku konsumtif mahasiswa. Dengan 

meningkatnya trend belanja online, terdapat potensi risiko perilaku 

konsumtif berlebihan yang dapat berdampak negatif pada 

keuangan dan kesejahteraan mahasiswa. Oleh karena itu, 
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mempelajari dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi 

terhadap perilaku konsumtif ini sangat penting untuk 

mengembangkan strategi yang efektif dalam mengelola dan 

mengurangi dampak negatif dari perilaku tersebut. 

Islampun mengajarkan bahwasanya dalam memenuhi 

kebutuhan hidup sebaiknya sesuai dengan kebutuhan bukan untuk 

pemenuhan hawa nafsu atau keinginan saja. Islam melarang hal-hal 

yang berlebihan karena islam mempertahankan keseimbangan yang 

adil. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-A’raf 

(31): 

 

 

Artinya : “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah 

di setiap (memasuki) masjid , makan dan minumlah, dan janganlah 

berlebih-lebihan . Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang berlebih-lebihan” (QS. Al-A’raf :31). 

Ayat diatas menjelaskan tentang etika konsumsi seorang 

muslim. Bahwasannya dalam agama islam tidak memberatkan 

umatnya perihal konsumsi asalkan sesuai dengan porsinya. 

Mengkonsumsi cukup dengan sesuai kebutuhannya saja. Apabila 

dilakukan diluar dari kebutuhan tersebut maka termasuk dalam 

bentuk pemborosan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

seseorang berperilaku boros, karena perilaku boros termasuk dalam 

perilaku setan. Oleh karena itu islam melarang manusia yang 

menghambur-hamburkan hartanya hanya sekedar untuk memenuhi 

semua keinginannya. Karena sejatinya manusia mempunyai 

kecenderungan akan keinginan yang bisa bernilai buruk. Fitrah 

manusia selain sebagai makhluk individu juga termasuk makhluk 

sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa kehadiran orang lain 

dan akan terus berhubungan dengan orang lain melalui proses 

interaksi sosial. Oleh sebab itu, setiap insan manusia akan terus 

memberikan pengaruh atau saling mempengaruhi satu sama lain 

yang secara otomatis berdampak pada pola atau gaya hidup 

seseorang (Darwis et al., 2020). 
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Untuk lebih mengetahui mengenai faktor-faktor yang telah 

diduga peneliti memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumtif, 

maka peneliti melakukan survey pra penelitian terhadap 44 orang 

mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang terdiri 

dari angkatan 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023. Hasil dari survey 

pra penelitian dapat dilihat pada gambar diagram berikut: 

 

Tabel 1. 1 Hasil kuisioner survey pra penelitian 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1. 
Apakah Anda setuju jika lebih baik membeli 

produk bermerek agar terlihat lebih trendi? 
70,5% 29,5% 

2. 

Apakah berbagai promosi digital dimedia 

sosial dapat menarik minat anda untuk 

membeli produk yang ditawarkan? 

86,4% 13,6% 

3.  

Apakah anda termasuk orang yang tidak 

mudah terpemgaruhi tren terkini demi 

menunjang penampilan maupun status 

sosial? 

34,1% 65,9% 

4. 

Apakah anda mampu mengontrol diri 

supaya tidak membeli suatu produk secara 

berlebihan? 

38,6% 61,4% 

Sumber: Data primer diolah, 2024 

        Berdasarkan gambar hasil kuesioner diatas sebagian dari 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan tahun 

2019, 2020, 2021, 2022 hingga 2023 Universitas Islam Negeri 

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengungkapkan bahwa 

terpengaruh oleh lingkungan akibat dari perubahan zaman. Sebesar 

70,5% menyatakan lebih baik membeli barang mewah agar terlihat 

dan dipandang trendi. Fenomena ini sering terjadi akibat adanya 

pengaruh dari kemajuan zaman yang menciptakan gaya hidup 

modern mahasiswa. Pembelian barang mewah yang dilakukan 

mahasiswa seringkali berkaitan dengan hasrat keinginan atau 
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hanya sekedar ikut-ikutan temannya. Ketika seseorang lebih 

memilih mempunyai suatu barang mewah guna mencerminkan 

gaya hidup maupun menunjukkan status mereka, hal tersebut 

sudah menggambarkan seseorang tersebut berperilaku konsumtif 

yang seringkali tidak didasarkan dengan kebutuhan sebenarnya. 

Dipermudah dengan adanya pemasaran digitalisasi 

menyebabkan mahasiswa cenderung melebih-lebihkan atas segala 

kebutuhan. Dapat dilihat bahwa sebesar 86,4% menjawab “Ya” 

pada pernyataan adanya berbagai macam promosi yang disajikan 

pemasaran digitalisasi masa kini dapat menarik minat untuk 

membeli suatu produk yang ditawarkan. Dapat disimpulkan bahwa 

adanya efek dari pemasaran atau marketing effect seperti promosi , 

diskon besar-besaran, iklan dan potongan harga semakin menarik 

minat mahasiswa untuk membeli barang yang ditawarkan sehingga 

perilaku konsumtif dapat terbentuk dari adanya penawaran-

penawaran serta kemudahan yang ada. 

Hal tersebut sejalan dengan keinginan mahasiswa ingin tidak 

tertinggal oleh perubahan yang terjadi. Hasil pra survey 

selanjutnya sebesar 34,1% menyatakan bahwa mereka termasuk 

orang yang  tidak mudah terpengaruh akan adanya tren masa kini, 

sedangkan sisanya sebesar 65,9% mengungkapkan bahwasannya 

mereka termasuk dalam orang yang mudah terpengaruh akan 

dampak modernisasi. Modernitas individu pada mahasiswa 

memiliki pengaruh positif serta pengaruh yang negatif. Pengaruh 

positif dapat terceminkan dari mahasiswa menerima inovasi-

inovasi baru yang ada seperti pemasaran digitalisasi, namun juga 

dapat memberikan dampak negative misalnya dalam 

berpenampilan, gaya hidup, status sosial dan pengaruh lingkungan 

yang cenderung lebih mengikuti penampilan dan gaya hidup teman 

dekat hingga berperilaku konsumtif. 

Kemudian yang terakhir sebesar 61,4% mahasiswa mengakui 

bahwa mereka belum mampu mengontrol tindakannya agar tidak 

membeli barang secara berlebihan. Menunjukkan bahwa 

kurangnya kontrol diri pada mahasiswa dalam pengambilan 

keputusan pembelian dan cenderung lebih mementingkan faktor 
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keinginannya saja tanpa melihat kemanfaatan akan barang yang 

dibelinya. Apabila sesorang memiliki kontrol diri yang baik dapat 

mencegah timbulnya perilaku konsumtif, dikarenakan mereka bisa 

mengontrol perilaku dan keputusannya. Lain halnya apabila tidak 

memiliki kontrol diri yang baik, akan terasa sulit bagi individu 

tersebut dalam pengambilan keputusannya. Sehingga cenderung 

berperilaku konsumtif tanpa memikirkan sebab akibatnya. 

Semakin tinggi tingkat kontrol diri seseorang, maka semakin kuat 

pengendalian tingkah laku yang bertentangan dengan norma sosial 

sehingga membawa seseorang ke perilaku yang positif (Basri & 

Kuswanti, 2019). 

Menurut Kottler dalam (Yusuf et al., 2020) gaya hidup 

menjelaskan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya. Lingkungan yang modern menciptakan gaya hidup 

yang modern pula. Gaya hidup secara luas didefinisikan sebagai 

cara hidup yang digambarkan dengan bagaimana individu 

menghabiskan waktunya (aktivitas), apa yang dianggap penting 

dalam lingkungannya (ketertarikan), dan apa yang dipikirkan 

mengenai diri mereka sendiri dan juga dunia di sekitarnya 

(pendapat). Gaya hidup memberikan pengaruh positif maupun 

negatif, namun pada zaman serba modern saat ini lebih besar 

pengaruh negatif daripada positifnya. Seperti dijadikannya ajang 

pamer mulai dari gaya penampilan seperti gaya pakaian, model 

sepatu terbaru, model tas terbaru, gaya aksesoris terbaru, pergi ke 

tempat nongkrong seperti cafe terbaru yang sedang trend serta 

barang elektronik seperti gadget yang sedang ramai padahal 

barang maupun gadget tersebut masih bisa dipakai dan berfungsi 

dengan baik (Anggraini & Hastuti, 2023). 

Ada beberapa bentuk gaya hidup, seperti iklan gaya hidup 

yang di artikan sebagai penerapan gaya hidup dengan 

menanamkan arti pentingnya citra diri untuk tampil di muka 

umum. Iklan perlahan tapi pasti dapat mempengaruhi pilihan serta 

citra rasa yang dibuat penjual. Selain itu, adapun jenis gaya hidup 

mandiri dilihat munculnya inovasi-inovasi yang kreatif untuk 

menjunjung kemandiriannya dan gaya hidup hedonis sebagai suatu 
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pola hidup yang aktifitasnya untuk mencari kesenangan hidup, 

seperti lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, lebih 

banyak bermain, senang pada keramaian, gemar membeli barang-

barang mahal, serta selalu ingin menjadi pusat perhatian (Darwis et 

al., 2020). 

Selain gaya hidup, tidak dapat dipungkiri bahwa perilaku 

konsumtif saat ini juga dipengaruhi oleh adanya efek dari 

pemasaran/marketing effect. Penggabungan sosial media dengan 

pemasaran mendukung kinerja pemasaran suatu perusahaan. 

Dengan dukungan teknologi membuat para pengusaha mudah 

memasarkan produknya agar diminati konsumen luas. Sehingga 

dengan kemudahan-kemudahan tersebut tentu akan berdampak 

pada gaya hidup konsumsi masyarakat yang semakin konsumtif 

dari waktu ke waktu (Ananda, 2022). 

Menurut Tjiptono dan Diana dalam (Seran et al., 2023) 

mengartikan marketing atau pemasaran sebagai proses 

menghasilkan, mendistribusikan, mempromosikan dan menetapkan 

harga barang maupun jasa guna terciptanya kepuasan pelanggan. 

Alma dalam bukunya menyatakan bahwa yang menjadi sasaran 

pasar yaitu terdiri dari product , price, place dan promotion. 

Apabila suatu produk berkualitas maka semakin menarik minat 

individu untuk memilikinya. Apalagi didukung dengan harga 

terjangkau, produk yang mudah didapatkan serta iklan yang 

menarik dapat memacu individu untuk memutuskan membeli 

kebutuhannya kembali sekalipun ia tidak membutuhkannya lagi 

(Alma, 2021). 

Sejalan dengan berkembangnya pemasaran digitalisasi 

pengaruh globalisasi juga berimbas pada kebutuhan remaja pada 

saat ini. Berdasarkan pendapat (Fadhilah, 2023) yang menyatakan 

bahwasannya remaja merupakan generasi yang paling mudah 

terpengaruh akan segala perubahan pada era globalisasi atau 

modern. Individu modern akan dengan mudah membeli barang 

konsumsi yang diinginkannya, serta dapat dengan mudah 

mendapat informasi melalui iklan-iklan mengenai pilihan barang 

konsumsi yang sedang trend masa kini. Keadaan dimana terjadi 
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perubahan kearah yang lebih maju/modern disebut dengan 

modernisasi. Sedangkan keadaan yang muncul akibat dari adanya 

modernisasi tersebut disebut dengan modernitas. Modernitas 

merupakan suatu keadaan perubahan menjadi lebih modern, seperti 

dalam sikap, nilai, dan perilaku manusia sesuai dengan 

perkembangan zaman yang nantinya akan melahirkan manusia 

modern yang kreatif, inovatif, dan berintelektual (Ulum, 2023). 

Salah satu dampak dari modernitas tersebut yaitu banyaknya 

pusat pembelanjaan, tempat nongkrong yang terkenal, belanja 

online, e-banking dan masih banyak hal lain yang menimbulkan 

dampak di berbagai aspek kehidupan manusia pada lapisan 

masyarakat. Salah satunya adalah budaya masyarakat yang 

konsumtif (Kumalasari, D., & Soesilo, 2019). Oleh karena itu, 

penting adanya kontrol diri untuk mengarahkan serta mengatur 

perilaku menuju hal yang lebih positif seperti 

melakukan/membelanjakan uangnya agar lebih bermanfaat. 

Menurut Averill dalam (Marsela & Supriatna, 2019) menjelaskan 

bahwa kontrol diri merupakan usaha untuk memodifikasi perilaku, 

mengelola informasi yang diinginkan maupun tidak diinginkannya 

untuk memutuskan suatu tindakan yang dipercayainya. Semakin 

tinggi tingkat kontrol diri seseorang, maka semakin kuat 

pengendalian tingkah laku yang bertentangan dengan norma sosial 

sehingga membawa seseorang ke perilaku yang positif. 

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh (Anggraini & Hastuti, 

2023) hasil penelitiannya menunjukkan variabel gaya hidup 

memberikan pengaruh parsial serta signifikan terhadap perilaku 

konsumtif pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi 

Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Namun terdapat 

kesenjangan penelitian yang dilakukan oleh (Hurbania, 2021) 

menyatakan bahwasannya tidak ada pengaruh antara gaya hidup 

dengan perilaku konsumtif.   

Tidak sampai disitu, pada penelitian yang dilakukan oleh 

(Resa Nurul Ilmi, 2021) menunjukkan bahwa varibel marketing 

effect dan modernitas individu berpengaruh terhadap perilaku 

konsumtif. Akan tetapi pada hasil penelitian yang dilakukan oleh 
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(Noni Rozaini, 2020) pada variabel modernitas individu tidak 

memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumtif.  Dimana 

menunjukkan bahwa pengaruh modernitas mungkin berbeda 

tergantung pada karakteristik demografi responden. 

Kemudian penelitian (Kumalasari, D., & Soesilo, 2019) hasil 

penelitiannya menunjukkan variabel kontrol diri memiliki 

pengaruh negative dan  tidak signifikan terhadap perilaku 

konsumtif. Berbeda dengan hasil penelitian (Sudiro & 

Asandimitra, 2022) menunjukkan variabel kontrol diri 

berpengaruh terhadap perilaku konsumtif, namun dengan 

kausalitas bersifat negatif/ berlawanan, semakin kuat kontrol diri 

yang dimiliki berdampak pada rendahnya perilaku konsumtif dan 

sebaliknya.  

Melihat seluruh fenomena yang telah disajikan diatas, 

ditambah terdapat research gap atau ketidakkonsistenan dari 

beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

Mahasiswa termasuk individu memiliki berbagai alasan serta 

pertimbangan akan menentukan perilaku konsumsinya. Maka dari 

itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul  

“Pengaruh Gaya Hidup, Marketing Effect, Modernitas 

Individu dan Kontrol Diri Terhadap Perilaku Konsumtif 

Belanja Online Mahasiswa FEBI UIN K.H. Abdurrahman 

Wahid Pekalongan”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dibuat 

rumusan masalah  sebagai berikut: 

1. Apakah Gaya Hidup berpengaruh secara parsial terhadap 

Perilaku Konsumtif Belanja Online Mahasiswa FEBI UIN K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan? 

2. Apakah Marketing Effect berpengaruh secara parsial terhadap 

Perilaku Konsumtif Belanja Online Mahasiswa FEBI UIN K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan? 

3. Apakah Modernitas Individu berpengaruh secara parsial 

terhadap Perilaku Konsumtif Belanja Online Mahasiswa FEBI 

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan? 



 
 

12 

 

4. Apakah Kontrol Diri berpengaruh secara parsial terhadap 

Perilaku Konsumtif Belanja Online Mahasiswa FEBI UIN K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan? 

5. Apakah Gaya Hidup, Marketing Effect, Modernitas Individu 

dan  Kontrol Diri berpengaruh secara simultan terhadap 

Perilaku Konsumtif Belanja Online Mahasiswa FEBI UIN K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan? 

C. Tujuan penulisan 

Adapun dari tujuan penulisan dalam penelitian ini diantaranya 

yaitu: 

1. Mengetahui pengaruh gaya hidup terhadap perilaku konsumtif 

belanja online mahasiswa FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan. 

2. Mengetahui pengaruh marketing effect terhadap perilaku 

konsumtif belanja online mahasiswa FEBI UIN K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

3. Mengetahui pengaruh modernitas individu terhadap perilaku 

konsumtif belanja online mahasiswa FEBI UIN K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

4. Mengetahui pengaruh kontrol diri terhadap perilaku konsumtif 

belanja online mahasiswa FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan. 

5. Mengetahui pengaruh gaya hidup, marketing effect, modernitas 

individu dan kontrol diri secara simultan terhadap perilaku 

konsumtif belanja online mahasiswa FEBI UIN K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan penulisan penelitaian ini memiliki beberapa 

manfaat diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber 

informasi yang bermanfaat teruntuk semua pihak terutama 

bagi yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai 

pengaruh gaya hidup, marketing effect, modernitas individu 

dan kontrol diri terhadap perilaku konsumtif belanja online. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat mengambil manfaat dari penelitian 

ini melalui pengetahuan yang diperoleh dan 

mendapatkan wawasan baru mengenai bagaimana gaya 

hidup, marketing effect, modernitas individu dan 

kontrol diri mempengaruhi perilaku konsumtif dalam 

belanja online. 

b. Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapan dapat menjadi masukan 

dan rujukan serta dapat digunakan sebagai bahan 

referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik 

yang serupa. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam pembahasan bertujuan untuk memberikan 

deskripsi alur perpikir penulisan laporan ini. Adapun hal yang 

dibahas dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab dan terdiri dari 

sub bab. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bagian ini berisi latar belakang masalah dan 

alasan dibalik mengapa penelitian ini dilakukan 

yang di jelaskan dalam bagian pendahuluan. Serta 

memuat rumusan masalah yang mencakup 

pertanyaan-pertanyaan mengenai isu dari 

penelitian. Pada bagian pendahuluan juga 

mencakup mengenai tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan agar 

harapannya hasil penelitian ini bermanfaat bagi 

banyak pihak.  

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bagian ini memuat teori-teori sesuai dengan 

kebutuhan penelitian ini serta analisis penelitian 

sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini dan 

berfungsi sebagai landasan menyelesaikan rumusan 

masalah yang telah dibuat. Pada bagian ini juga 
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memuat kerangka berpikir dan hipotesis penelitian 

yang dimaksudkan untuk memberikan solusi jangka 

pendek untuk masalah utama. 

BAB III    : METODE PENELITIAN 

Bagian ini mencakup metode-metode dalam 

penelitian yang meliputi jenis penelitian, 

pendekatan penelitian, setting penelitian, populasi 

dan sampel penelitian, variabel penelitian, sumber 

data, teknik pengumpulan data dan metode analisis 

data.  

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini memuat mengenai objek penelitian 

yang diteliti yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam (FEBI) UIN K.H. Abdurrahman 

Wahid Pekalongan. Serta hasil pengolaan data juga 

pembahasan atau jawaban dari rumusan masalah 

yang telah dibuat. Dalam bagian ini juga akan 

dijabarkan tentang jawaban permasalahan utama 

yang dimaksud yaitu pengaruh gaya hidup, 

marketing effect, modernitas individu dan kontrol 

diri terhadap perilaku konsumtif belanja online 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

(FEBI) UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

BAB V : PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan yang didasarkan pada 

temuan analisis pada pengolaan data dan menyertakan 

pembahasan yang dipaparkan dalam penelitian ini. 

Pada bab ini juga memuat informasi tentang 

keterbatasan penelitian serta rekomendasi untuk 

peneliti dimasa depan serta daftar pustaka hingga 

lampiran-lampiran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya 

hidup, marketing effect, modernitas individu dan kontrol diri 

terhadap perilaku konsumtif belanja online mahasiswa FEBI UIN 

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Berdasarkan proses 

pengumpulan data serta analisis data menggunakan SPSS 29, maka 

dari itu dapat diambil kesimpulan secara menyeluruh sebagai 

berikut: 

1. Variabel gaya hidup (X1) tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap perilaku konsumtif belanja online mahasiswa FEBI 

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

2. Variabel marketing effect (X2) berpengaruh secara parsial 

terhadap perilaku konsumtif belanja online mahasiswa FEBI 

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

3. Variabel modernitas individu (X3) berpengaruh secara parsial 

terhadap perilaku konsumtif belanja online mahasiswa FEBI 

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

4. Variabel kontrol diri (X4) berpengaruh secara parsial terhadap 

perilaku konsumtif belanja online mahasiswa FEBI UIN K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

5. Variabel gaya hidup (X1), marketing effect (X2), modernitas 

individu (X3) dan kontrol diri (X4) berpengaruh secara 

simultan dan signifikan 

terhadap perilaku konsumtif belanja online mahasiswa FEBI 

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka 

saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Mahasiswa FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan sebaiknya lebih ditingkatkan kesadaran akan pola 

konsumsi terutama dalam berlanja online. Pentingnya untuk 

mengidentifikasi terlebih dahulu antara kebutuhan dan 
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keinginan dengan lebih bijak agar tidak terjebak dalam perilaku 

konsumtif yang berlebihan, sehingga berdampak negatif 

terhadap kondisi keuangan pribadi. 

2. Bagi peneliti selanjutnya memungkinkan untuk melakukan 

penelitian kembali dengan variabel lain yang berpengaruh 

signifikan terhadap perilaku konsumtif belanja online. Hal ini 

dilakukan untuk penyempurna penelitian selanjutnya serta 

diharapkan penelitian ini juga dapat dijadikan referensi 

mengenai topik serupa. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar mendapatkan 

hasil penelitian yang lebih baik. Keterbatasan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Keterbatasan variabel yang digunakan antara lain gaya hidup, 

marketing effect, modernitas individu dan kontrol diri. 

Kemungkinan besar masih ada faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi perilaku konsumtif belanja online. 

2. Jumlah sampel pada penelitian ini hanya sebesar 96 responden 

sehingga masih jauh dengan jumlah populasi yang ada. 

Berkaitan dengan hal tersebut jumlah sampel belum cukup 

untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Selain itu, 

informasi yang telah diberikan responden melalui kuesioner 

terkadang tidak menunjukkan pendapat yang sebenarnya, hal ini 

dikarenakan pemahaman yang dimiliki antar responden berbeda. 
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