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      BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis 

pada penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara kelompok referensi dengan perilaku konsumtif mahasiswi hal 

ini dibuktikan dengan koefisien kolerasi (r) yaitu 0,493 dengan nilai 

signifikasinya (p) 0,000 ( > 0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin 

tinggi kelompok referensi maka perilaku konsumtif pada mahasiswi kos 

semakin tinggi, sebaliknya semakin rendah kelompok referensi maka semakin 

rendah pula perilaku konsumtif pada mahasiswi kos. 

B. Saran  

1. Bagi subjek  

Peneliti menyarankan pada mahasiswi agar dapat mengambil keputusan 

yang tepat dalam berperilaku terutama agar tidak mudah terpengaruh oleh 

teman yang menjadi kelompok referensinya. Peneliti juga menyarankan 

pada mahasiswi agar mampu berperan sebagai konsumen yang selektif 

sehingga dapat membeli barang yang sesuai kebutuhan, bukan karena 

faktor-faktor lain, misalnya agar diakui oleh teman-temannya. Karena jika 

tidak selektif dalam memilih produk maka mahasiswi pada akhirnya akan 

membeli barang yang tidak dibutuhkan dan menimbulkan adanya perilaku 

konsumtif.
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2. Bagi kelompok referensi 

Sebagai kelompok referensi sebaiknya dapat menjadi kelompok referensi 

yang sehat dan dapat mengontrol diri dengan baik agar tidak memberikan 

pengaruh yang buruk bagi orang lain. Selain itu remaja sebagai kelompok 

referensi sebaiknya dapat mengembangkan sikap menghargai dan mau 

menerima orang lain tanpa mempertimbangkan penampilannya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti variabel yang sama 

peneliti menyarankan agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan 

menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 

Peneliti juga menyarankan agar lebih memperhatikan waktu penelitian 

dengan cara mengambil data pada waktu yang tepat dan tidak 

meninggalkan angket pada responden sehingga subjek lebih maksimal 

dalam menjawab.  
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