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PODOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-latin 

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

pada table berikut  

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf  Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jin J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض
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 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain „ apostrep terbalik ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Min M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah „ Apostop ء

 Ya Y  Ye ئ

 

Hamza yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa bertanda 

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

2. Vokal  

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

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

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fatha  a A ا َ

 Kasrah i I ا َ

 Dammah u U ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliteransinya berupa gabungan huruf yaitu : 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fatha dan ya ai a dan i ى َ 

 Fatha dan wau au a dan u ؤَ 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: 

Harkat dan huruf Nama Huruf tanda Nama 

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

 Kasrah dan ya i i dan garis di atas ى

 Dammah dan wau u u dan garis di atas وَ 

 

4. Ta Marbutah  

Translinterasi untuk tamarbutah ada dua yaitu : tamarbutah yang hidup 

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

sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 
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adalah [h]. walau pada kata yang berakhir dengan tamarbutah diikuti oleh kata 

yang K menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

tamarbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasyidid ( ). 

Dalam transliterasinya ini lambangkan dengan perulangan huruf 

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

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

seperti huruf maddah ( i ). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َلا  

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

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

qamariah. Kata sandang tidak tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya.  

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-) 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (  ) hanya berlaku bagi 

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

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia  
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Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian 

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa 

Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

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

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

harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafzal al-jalalah ( الله ) 

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

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

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

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital  

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

Huhuruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal  nama dari 

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

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

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

pada awal kalimat, maka huruf (AL-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk 

huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

Beberapa singkata yang dibakukan adalah: 
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swt. = subhanahu wa ta‟ala 

saw. = sallahu a‟laihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

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

HR = Hadis riwayat 

UURI = Undang-Undang Republik Indonesia  

Kab. = Kabupaten 

h. = Halaman 
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ABSTRAK 

 

Nama   :  Magfirah Bakri 

Nim   :  30400115090 

Judul Skripsi  :FENOMENA PHUBBING PADA PERILAKU 

MAHASISWA UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

 

 Penelitian ini berjudul Fenomena Phubbing Pada Perilaku Mahasiswa UIN 

Alauddin Makassar mengemukakan dua rumusan masalah yaitu Bagaimana 

Bentuk-bentuk perilaku phubbing pada Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, 

Bagaimana mahasiswa menyikapi situasi perilaku phubbing pada Mahasiswa UIN 

Alauddin Makassar. 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan 

untuk mengetahui, bagaimana bentuk-bentuk perilaku phubbing pada Mahasiswa 

UIN Alauddin Makassar, Untuk Mengetahui bagaimana mahasiswa menyikapi 

perilaku phubbing pada mahasiswa UIN Alauddin Makassar.  

 Jenis penelitian bersifat kualitatif deskriptif, dengan menggunakan 

pendekatan sosiologis, fenomenologi, psikologi. Sumber data yang digunakan 

adalah sumber primer yaitu informasi yang bersumber dari pengamatan langsung 

kelokasi penelitian, sedangkan sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari 

dokumentasi atau studi kepustakaan untuk melengkapi data-data primer. 

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku phubbing sangat beragam, 

yaitu terdiri tindakan yang didasarkan atas rasionalitas instrumental yaitu tindakan 

sosial yang dilakukan seseorang atas pertimbangan dan pilihan sadar yang 

berhubungan dengan tujuan tindakan dan ketersediaan alat yang dipergunakan 

untuk mencapainya, dalam hal ini pelaku phubbing mengaku secara sadar dalam 

menggunakan Smartphone. Bentuk-bentuk perilaku phubbing terbagi menjadi dua 

antara lain: Acuh, Cuek, Pengucilan, Sulit melepaskan diri. Ketika dilihat dari 

ruang lingkup fakultas, hampir semua fakultas melakukan praktek kebiasaan 

perilaku Phubbing. Menurut pengakuan dari beberapa mahasiswa dari tiap 

fakultas, mereka mengaku sering menggunakan smartphone karena sudah 

merasakan ketergantungan. Dari kebiasaan sering menggunakan smartphone 

ketika berada dalam ruang sosial kerap mendapatkan teguran dari teman kampus 

maupun dosen. Bersikap phubbing sangat tidak wajar, karena mendekatkan yang 

jauh dan menjauhkan yang dekat, kurangnya bertatap muka karena mata lebih 

fokus menatap layar Smartphone di banding ingin menatap muka disekitarnya. 

Ketergantungan menjadikan mahasiswa berada dalam bingkai kehidupannya 

sendiri, menghancurkan hubungan pertemanan, gila mengabadikan kejadian, sulit 

melepaskan diri.  

 Implikasi dalam penelitian ini, diharapkan hindari kebiasaan menggunakan 

smartphone saat berkumpul di ruang sosial, tegaskan bahwa pelaku phubbing itu 

berdampak negatif bagi terjalinnya hubungan sosial. jangan gunakan saat 

berkumpul bersama keluarga, karena mengganggu hubungan yang harmonis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kehidupan modern dengan segala kecanggihannya telah menggerogoti 

masyarakat ibu kota tanpa melihat batasan usia. Teknologi mengubah bentuk 

masyarakat manusia, dari masyarakat dunia lokal menjadi masyarakat dunia 

global.
1
 Khususnya di Indonesia, saat ini di dapat kita saksikan begitu besar 

pengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai kebudayaan yang di anut 

masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan (modernisasi). Seiring 

arus globalisasi teknologi dapat mengubah cara individu berinteraksi dengan 

orang lain.
2
 dengan tuntutan kebutuhan pertukaran informasi yang cepat, Peranan 

teknologi komunikasi menjadi sangat penting, Sehingga membuat para pengguna 

tidak terkendali dalam hal pemakaian suatu teknologi tersebut. Menyebabkan 

perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala 

peradaban dan kebudayaannya. Perubahan ini juga memberikan dampak yang 

begitu besar terhadap transformasi nilai-nilai yang ada di masyarakat serta 

Perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem 

sosial dan lebih tepatnya, terdapat perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam 

jangka waktu berlainan.
3
 

                                                             
 1

 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 163 

 
2
 Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial, Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, 

dan Poskolonial, h. 12.  

 
3
 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Cet. VI; Jakarta: Prenada, 2011), h. 3.  
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 Perkembangan teknologi juga tidak saja mampu menciptakan masyarakat 

global, namun memperpendek jarak antara orang diseluruh dunia.
4
 Secara materi 

mampu mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat sehingga 

tanpa disadari, komunitas manusia telah hidup dalam dua dunia kehidupan, yaitu 

kehidupan masyarakat nyata dan kehidupan masyarakat maya (cybercommunity). 

Masyarakat nyata adalah sebuah kehidupan masyarakat yang secara inderawi 

dapat dirasakan sebagai sebuah kehidupan nyata, di mana hubungan sosial sesama 

anggota masyarakat manusia dapat disaksikan sebagaimana apa adanya. 

Sedangkan kehidupan masyarakat maya adalah sebuah kehidupan masyarakat 

manusia yang tidak dapat secara langsung diindera melalui penginderaan manusia, 

namun dapat dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas.
5
  

 Cerminan modernisasi dan globalisasi adalah Media. Media dalam hal ini, 

sangat berpengaruh pada masa sekarang adalah Smartphone, karena dengan 

Smartphone dapat digunakan sebagai alat komunikasi, memperoleh  informasi, 

media belajar serta media hiburan. Media merupakan salah satu produk teknologi 

yang memungkinkan orang untuk tidak saja berinteraksi satu sama lain, tetapi 

perkembangan media sosial bisa sedemikian pesat dan semakin menguasai 

kehidupan seseorang.  

 Smartphone tidak hanya sebagai teknologi komunikasi namun juga 

sebagai hal yang mencerminkan ikatan emosional dan budaya yang  

melambangkan status sosial manusia sehingga manusia selalu melihat ponsel 

sebagai ukuran status manusia dan berlomba untuk selalu mengganti ponsel 

                                                             
 4

 Alo Liliweri, Komunikasi Antar-Personal, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 315. 

 5
 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 164.  
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dengan tipe yang terbaru. Smartphone sebagai sebuah produk teknologi 

komunikasi baru hadir diberbagai kalangan masyarakat dan telah menjadi icon 

sosial.
6
 

  Kehadiran smartphone para mahasiswa sangat familiar dengan gadget 

atau yang biasa disebut (Smartphone). Gadget adalah sebuah alat elektronik kecil 

yang memiliki fungsi khusus, seperti telepon pintar (Smartphone). Smartphone 

merupakan sebuah inovasi dari teknologi dengan kemampuan yang lebih baik dan 

fitur terbaru yang memiliki tujuan maupun fungsi lebih praktis dan juga lebih 

berguna.  

 Khususnya mahasiswa di Kampus UIN Alauddin Makassar, dalam 

pergaulannya sehari-hari cenderung menggunakan Smartphone karena banyak 

alasan, seperti hanya ingin mengikuti trend, atau untuk menjadi lebih aktif di 

media social seperti, facebook, instagram, dan sebagainya. Dengan menggunakan 

Smartphonenya, Para Mahasiswa dapat aktif di media social dengan mudah 

karena Smartphone memiliki banyak fitur yang memfasilitasi para penggunanya 

untuk terhubung dengan internet lebih mudah, kapan saja, dan dimana saja, 

namun hal itu membuat dampak kepada berlangsungnya komunikasi langsung 

tatap muka, sehingga membuat komunikasi langsung antara mereka yang terjalin 

berkurang.   

 Melihat realita mahasiswa, ternyata berpengaruh pada perubahan nilai 

seseorang. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa 

memainkan telepon genggam sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan 

                                                             
 

6
 Nurudin, Sistem Komunikasi Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 

187. 
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orang, Khususnya para generasi milenial. Kemudahan dalam berinteraksi 

menggunakan Smartphone membuat seseorang tidak harus bertatap muka dengan 

orang lain, akan tetapi cukup dengan via telephone sehingga lebih sering 

memisahkan diri dari pada berbaur dengan orang lain. Kebiasaan mengabaikan 

orang lain karena terlalu sibuk pada gadget  memang sudah menjadi fenomena 

umum yang sering terjadi dan termasuk penyakit mental Zaman now yang diidap 

oleh pengguna Smartphone masa kini.  

 Penggunaan Smartphone menimbulkan dampak yang terjadi di kalangan 

mahasiswa. Dapat kita lihat dari ruang lingkup mahasiswa dalam pergaulan 

sehari-harinya mahasiswa UIN Alauddin Makassar cenderung lebih asyik dengan 

Smartphone bahkan kemanapun harus membawa Smartphone. Kebiasaan ini 

bahkan sudah memiliki nama sendiri, “phubbing”.  

 Phubbing juga dapat mengancam putusnya hubungan dalam keluarga, 

persahabatan bahkan mampu mengancam terputusnya relasi. Perilaku phubbing 

yang mengabaikan dan tidak mempedulikan orang lain yang tengah bersama 

dengan Anda akan mengancam ketidakpercayaan orang terhadap Anda. Selain itu, 

pengaruh teknologi canggih saat ini dapat membuat manusia semakin tumpul. 

Hubungan komunikasi antar individu tidak lagi hangat dan berkualitas seperti 

dulu. 

 Sebagai kata baru Phubbing merupakan sebuah kata singkatan dari phone 

dan snubbing dan digunakan untuk menunjukkan sikap mengabaikan/ 

mengacuhkan lawan bicara dengan menggunakan Smartphone yang berlebihan. 

Phubbing adalah istilah baru yang bermakna kepada sikap dan atau tindakan acuh 
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seseorang dalam sebuah lingkungan dengan fokus pada Smartphone/Gadget dari 

pada memperhatikan atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Namun 

kenyataannya, karena nyaman dengan Smartphone generasi milenial sering tidak 

memperhatikan orang lain bahkan menyakitinya dengan menjadi Phubber. 

Kecenderungan tersebut menjadikan pengguna Smartphone tidak bisa lepas dari 

perangkat dan mempengaruhi kehidupan sosial mereka. Hal ini tentu menjadi 

faktor berubahnya perilaku individu dalam kegiatan sehari-hari khususnya dalam 

berkomunikasi dengan individu lain. Orang lebih disibukkan dengan Gadget atau 

Smartphonenya dibandingkan harus berinteraksi dengan lawan bicara atau 

membangun hubungan dengan lingkungannya.
7
    

 Ketergantungan pada Smartphone menjadikan penggunanya menciptakan 

gangguan sosial seperti Phubbing.
8
 Hal ini ditunjukkan dengan cara 

berkomunikasi kepada orang lain baik itu berkomunikasi secara langsung maupun 

tidak langsung. Ketergantungan yang berlebihan kepada teknologi dapat menjadi 

masalah bagi seluruh kelompok usia dan menyebabkan kehancuran hubungan 

antar manusia. Jumlah waktu yang dihabiskan untuk kontak langsung dengan 

kehidupan nyata yaitu hubungan langsung dengan orang lain akan semakin 

berkurang. Fenomena tersebut bisa ditemui dibeberapa tempat, yaitu dikantin, 

bahkan ketika sedang mengikuti pelajaran, ceramah, dll. 

 Smartphone pada akhirnya menjadikan mahasiswa UIN Alauddin 

Makassar teralienasi dan berada dalam bingkai kehidupannya sendiri. Seperti 

yang disebutkan di awal, fenomena baru seperti Phubbing muncul atas 

                                                             
 7

 https://www.etd.unsyiah.ac.id/baca/index.php?id=32822&pagse=17. Diakses tgl 08 Mei 

2019. 

 
8
 https://www.lyceum.id/mengenal-perilaku-phubbing/. Diakses tgl 14 januari 2019. 

https://www.etd.unsyiah.ac.id/baca/index.php?id=32822&pagse=17
https://www.lyceum.id/mengenal-perilaku-phubbing/
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Smartphone seakan menjadi kebutuhan pokok bagi Mahasiswa modern. Sehingga 

mahasiswa menjadi lebih apatis terhadap lingkungannya, meskipun banyak orang 

disekitarnya terhubung satu sama lain, tetapi orang di dunia nyata malah tidak 

terhubung dalam percakapan sehari-hari, karena terlalu fokus pada apa yang ada 

di genggamannya. Mereka lebih banyak mengacuhkan orang di depan mereka. 

Fenomena Phubbing yang diakibatkan karena keberadaan gadget yang begitu 

menjamur. Namun sekarang perilaku Phubbing sudah semakin parah, dan 

melakukannya setiap saat dan kepada siapapun.  

 Islam senantiasa mengajarkan kepada umatnya agar selalu menyambung 

silaturahmi, tidak bertegur sapa atau memutuskan hubungan dengan sesama 

muslim tidak dibolehkan. Dari Abu Ayyub Al Anshari bahwa Rasulullah SAW 

bersabda,  Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim: 

ثَ نَا يََْيََ بْنُ يََْيََ، قاَلَ: قَ رَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ  حَدَّ
، عَنْ أَبِ أيَُّوبَ الَْ  ، أنََّ يَوُولَ اهِِ  لَلَّى اهِ ُ عَلَيْوِ عَطاَءِ بْنِ يزَيِدَ اللَّيْثِيِّ ِِّ نْْصاَايِ

لُّ لِمُسْلِمٍ أنَْ يَ هْجُرَ أَخَاهُ فَ وْقَ ثَلََثِ ليََالٍ، يَ لْتَقِيَانِ فَ يُ عْرِضُ »وَوَلَّمَ، قاَلَ:  لََ يََِ
لََمِ  رهُُُاَ الَّذِِ يَ بْدَأُ باِلسَّ  9يواه مسلم((«ىَذَا وَيُ عْرِضُ ىَذَا، وَخَي ْ

Artinya: 

 Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; Aku 

membaca Hadits Malik dari Ibnu Syihab dari 'Athaa bin Yazid Al Laitsi dari 

Abu Ayyub Al Anshari bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda: "Tidak halal bagi seorang muslim tidak bersapaan dengan 

saudaranya (sesama muslim) lebih dari tiga malam. Keduanya saling 

bertemu, tetapi mereka saling tak acuh satu sama lain. Yang paling baik di 

antara keduanya ialah yang lebih dahulu memberi salam." 

                                                             
9
 Muslim bin H{ajja>j abu> al-Husain al-Qusyairy al-Naisaburi, Sah{ih{ muslim, Juz 4 

(Bairut: Da>r Ihya> al-Turas al- „Arabi, t. th), h. 4894. 
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 Hadis tersebut lebih mempertegas tentang mengingatkan pada umat islam 

agar selalu menyambung silaturahmi dan menjauhi sifat yang selalu mengarahkan 

pada hal-hal yang dapat memutuskan hubungan, karena orang yang selalu 

menyambung silaturahmi akan dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezeki, 

sedangkan bagi orang yang memutuskan silaturahmi akan memperoleh kesulitan 

baik didunia maupun diakhirat.
10

 Sebagaimana dijelaskan di dalam QS. Al- 

„Ashar /1-3. 

                             

                

Terjemahannya : 
1. Demi masa. 

2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 

3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh 

       dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat        

menasehati supaya menetapi kesabaran.
11

 

 

     Tafsiran ayat tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia yang 

berakal dan sudah dewasa (baligh) menjadikan seluruh aktivitasnya hanya berupa 

perlombaan menumpuk-numpuk harta serta menghabiskan waktu luangnya hanya 

untuk maksud tersebut, sehingga mereka lalai akan tujuan utama dari kehidupan 

ini, niscaya secara relatif bahwa manusia diliputi oleh kerugian yang beraneka 

                                                             
 

10
 Baso Midong, St. Aisyah, Hadis, Makassar: Alauddin Press, 2009. h, 121.  

 11 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Menyimpang (Solo: PT Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), h. 769.  
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ragam.
12

 Kerugian penulis maksud adalah mahasiswa yang menggunakan waktu 

luangnya dengan cara tidak bermanfaat serta merugi. Karena kebanyakan 

melakukan phubbing dan melupakan orang disekitarnya serta tidak membangun 

suatu hubungan maupun bercakap, dan lebih mementingkan yang ada di 

genggamannya (smartphone). Sebagaimana dijelaskan pada ayat lain dalam QS. 

Al- Kahf/104. 

                                 

Terjemahannya : 

 Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan 

dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-

baiknya.
13

 

 

     Tafsiran ayat di atas menjelaskan tentang orang-orang yang rusak amal 

perbuatannya dalam kehidupan dunia karena keyakinan mereka yang tidak benar, 

sementara mereka masih menyangka telah berbuat dengan sebaik-baiknya. 

Maksud dari orang yang paling sia-sia perbuatannya adalah orang yang tidak 

melakukan amal perbuatan, kebiasaan-kebiasaan, yang mereka mengira bahwa 

apa yang mereka jalankan itu adalah hal yang sebaik-baiknya, akan tetapi di mata 

Allah amal-amal mereka itu sia-sia. Jika seseorang tidak menyadari kerugiannya 

bahkan merasa diri telah berbuat sebaik mungkin, atau merasa diri telah 

beruntung, maka pastilah dia bukan sekadar salah seorang merugi, tetapi orang 

                                                             
 12

 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Cet.II; Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 584. 

 13 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Menyimpang (Solo: PT Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), h. 337. 
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yang paling rugi.
14

 Inilah banyak yang terjadi bagi mahasiswa UIN Alauddin 

Makassar dengan kebiasaan saling mengabaikan atar sesama mahasiswa lainnya 

dengan kata lain phubbing dan mereka mengira bahwa telah melakukan perbuatan 

yang sebaik-baiknya.  

 Bertitik tolak dari untaian diatas maka penulis tertarik melakukan 

penelitian yg berjudul Fenomena Phubbing pada Perilaku Mahasiswa UIN 

Alauddin Makassar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 14 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 132.  



10 
 

 
 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kampus UIN Alauddin Makassar peneliti 

memfokuskan penelitian ini pada fenomena phubbing pada perilaku mahasiswa 

UIN Alauddin Makassar. 

2. Deskripsi Fokus 

 Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami fokus penelitian ini, 

maka peneliti mendeskripsikan variabel dan fokus penelitian sebagai berikut : 

 Phubbing adalah sebuah istilah tindakan apatis, seseorang di dalam sebuah 

lingkungan karena lebih focus pada gadget dari pada membangun sebuah 

percakapan. Phubbing merupakan sebuah kata singkatan dari phone dan snubbing 

yang digunakan untuk menunjukan sikap menyakiti lawan bicara dengan 

menggunakan smartphone yang berlebihan. Phubbing yang penulis maksud 

adalah mahasiswa yang kebanyakan menunduk karena asik dengan gadgetnya 

tanpa memperdulikan orang disekitarnya, sehingga tidak memberikan apresiasi 

dan kurang bertatap muka.  

 Perilaku dapat diartikan sebagai kesediaan bereaksi terhadap suatu hal. 

Perilaku (attitude) juga diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk merespon 

suatu hal, benda atau orang dengan suka (senang), tidak suka (menolak) atau acuh 

tak acuh. Kesadaran tidak hanya mengenai mengenai tingkah laku yang sudah 

terjadi tetapi juga tingkah laku yang mungkin akan terjadi. Kesadaran individu 

yang menentukan perbuatan nyata dan perbuatan yang mungkin akan terjadi. 
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Perwujudannya dapat dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, pembiasaan dan 

keyakinan. 

 Peneliti memandang bahwa perilaku merupakan hasil pemikiran manusia 

yang diwujudkan melalui tindakan yang kemudian menjadi ciri khas yang melekat 

pada suatu individu, serta dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Perilaku sosial 

dipengaruhi oleh lingkungan dan tingkat pemahaman seseorang atau suatu 

komunitas dalam meyakini ajaran agamanya. Peneliti memandang bahwa hasil 

pemikiran individu yang telah  diuraikan pada pengertian perilaku di atas, 

beberapa faktor lain yang dianggap berpengaruh besar terhadap pembentukan 

perilaku seseorang yakni adanya pengaruh dari luar diri manusia, misalnya 

lingkungan, teman, lembaga sosial, kebudayaan, serta berbagai macam masalah 

yang terjadi disekitar lingkungan tempat tinggalnya, sehingga memicu manusia 

berperilaku sesuai respon yang diterima.  

 Penelitian ini akan difokuskan pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar, yang terletak di jalan Sultan Alauddin No. 63 (Kampus I) dan 

jalan Yasin Limpo, No. 36 (Kampus II).  
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C. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis 

telah menentukan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

        1. Bagaimana Bentuk-bentuk perilaku phubbing pada Mahasiswa UIN 

Alauddin Makassar ?.  

        2. Bagaimana mahasiswa menyikapi situasi perilaku phubbing pada 

Mahasiswa UIN Alauddin Makassar ?.  

D. Kajian Pustaka 

Penyusunan karya ilmiah dibutuhkan berbagai referensi atau rujukan 

yang mempuntai relevansi dengan pembahasan yang akan diteliti, pada dasarnya 

urgensi kajian pustaka sebagai auto kritik terhadap penelitian yang ada, baik 

mengenai kelebihan, sekaligus sebagai bahan komporatif terhadap kajian 

penelitian terdahulu. Untuk menghindari pengulangan hasil temuan yang 

membahasan permasalahan yang sama, baik dalam bentuk skripsi, buku jurnal 

maupun tulisan lainnya. Adapun tulisan yang memiliki relevansi dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Muhammad Faris Kamil, meneliti tentang “Pengaruh Gadget 

Berdampak Kepada Komunikasi Tatap Muka Dalam Kehidupan Sehari-Hari”. 

tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh gadget yang diberikan 

kepemuda sehingga berdampak kepada komunikasi tatap muka berkurang. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemuda penggunaa gadget di kelurahan way 

urang kecamatan kalianda kabupaten lampung selatang, dimana dalam penelitian 

ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian Deskriptif 
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dan purposive sampling. dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan 

data digunakan metode wawancara, observasi, non partisipan dan dokumentasi.
15

 

Perbedaan antara penelitian terdahulu oleh Muhammad Faris Kamil 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu fokus penelitian yang 

dilakukan, penelitian terdahulu lebih mengarah pada Pengaruh Gadget berdampak 

kepada Komunikasi Tatap Muka dalam Kehidupan Sehari-hari, sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih mengarah pada Fenomena 

Phubbing pada Perilaku Mahasiswa UIN Alauddin. 

 Yuna Yusnita, Hamdani M. Syam, meneliti tentang “Pengaruh Perilaku 

Phubbing Akibat Penggunaan Smartphone Berlebihan Terhadap Interaksi Sosial” 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perilaku phubbing akibat 

penggunaan smartphone berlebihan terhadap interaksi sosial mahasiswa. Peneliti 

menggunakan Teori Depedensi Media, Peneliti menggunakan pendekatan 

kuantitatif dan menggunakan analisis deskriptif.
16

 

 Perbedaan antara penelitian terdahulu oleh Yuna Yusnita dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu fokus penelitian terdahulu lebih 

mengarah Pengaruh Perilaku Phubbing Akibat Penggunaan Smartphone yang 

berlebihan terhadap Interaksi Sosial Mahasiswa, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti lebih mengarah pada Fenomena Phubbing pada perilaku 

Mahasiswa UIN Alauddin Makassar. 

                                                             

 15
 Muhammad Fariz Kamil, “Pengaruh Gadget berdampak kepada komunikasi 

tatap muka dalam kehidupan sehari-hari” (Skripsi; Lampung: Fak. Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2016). 

 16
 Yuna Yusnita, Hamdani M. Syam, “Pengaruh Perilaku Phubbing Akibat Penggunaan 

Smartphone Berlebihan terhadap Interaksi Sosial” (Jurnal Ilmiah; Vol. 2 No. 3:  FISIP Universitas 

Syiah Kuala Banda Aceh, 2017), h. 3. 
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 Normawati, Siti Maryam, Anjang Priliantini, meneliti tentang “Pengaruh 

Kampanye “Let’s Disconnect To Connect Terhadap Sikap Anti Phubbing” tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk melihat adanya pengaruh kampanye Let’s 

Disconnect to Connect terhadap Sikap Anti Phubbing Followers Official Account 

LINE Starbuck Indonesia. Peneliti menggunakan Teori Komunikasi Antar Pribadi 

dan menggunakan model Ostergaard untuk memandu penyelenggaraan kampanye 

dan menggunakan pendekatan kuantitatif.
17

 

Perbedaan antara penelitian terdahulu oleh dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti yaitu fokus penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu 

lebih mengarah pada Normawati, Siti Maryam, Anjang Priliantini, meneliti 

tentang Pengaruh Kampanye “Let’s Disconnect to Connect terhadap Sikap Anti 

Phubbing sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih mengarah 

pada Fenomena Phubbing pada Perilaku Mahasiswa UIN Alauddin Makassar. 

E. Tujuan Penelitian  

 Tujuan proposal penelitian ini diambil dari rumusan masalah, adapun 

tujuannya adalah sebagai berikut: 

a. Untuk Mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perilaku Phubbing pada 

Mahasiswa UIN Alauddin Makassar. 

b. Untuk Mengetahui bagaimana mahasiswa menyikapi perilaku Phubbing 

pada mahasiswa UIN Alauddin Makassar. 

 

  

                                                             
 17

 Normawati, Siti Maryam, Anjang Priliantini, “Pengaruh Kampanye “Let’s Disconnect 

to Connect terhadap Sikap Anti Phubbingl” (Jurnal Komunikasi; Vol. 7 No. 3:  FISIP UPN 

Veteran Jakarta, 2018), h. 155. 
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F. Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan proposal ini yang diperoleh 

dari rencana pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut:  

a. Kegunaan Teoritis  

1) Diharapkan Dapat Menambah Wawasan Tentang Bagaimana Bentuk-

Bentuk Perilaku Phubbing Pada Mahasiswa UIN Alauddin Makassar. 

2) Untuk Menambah Wawasan Tentang Bagaimana Mahasiswa Menyikapi 

Perilaku Phubbing Pada Mahasiswa UIN Alauddin Makassar. 

3) Memberikan Penjelasan Teoritik atas Fenomena Phubbing Pada Perilaku 

Mahasiswa UIN Alauddin Makassar.  

b. Kegunaan Praktis  

 Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan permasalahan yang 

menyangkut tentang Fenomena Phubbing pada Perilaku Mahasiswa UIN 

Alauddin Makassar dapat teratasi dan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan 

wacana baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun pembelajaran yang  

akan datang di kalangan mahasiswa.  
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      BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Phubbing  

Phubbing adalah sebuah istilah tindakan apatis, seseorang di dalam sebuah 

lingkungan karena lebih fokus pada gadget dari pada membangun sebuah 

percakapan. Phubbing merupakan sikap menyakiti lawan bicara dengan 

menggunakan smartphone yang berlebihan.  

Phubbing adalah gabungan dari kata phone dan snubbing, diartikan sebagai 

tindakan menyakiti orang lain dalam interaksi sosial karena lebih berfokus pada 

smartphonenya.
1
 Bahwa Phubbing dapat digambarkan sebagai individu yang 

melihat telepon genggamnya saat berbicara dengan orang lain, sibuk dengan 

smartphonenya dan mengabaikan komunikasi interpersonalnya. Phubbing pun 

akhirnya dianggap sebagai sesuatu hal yang negatif dikarenakan manusia 

cenderung menyepelakan lawan bicara dan tidak memberikan apresiasi 

menjadikan manusia berada dalam bingkai kehidupannya sendiri. Seperti yang 

sudah dijelaskan di awal bagaimana phubbing muncul karena manusia lebih fokus 

terhadap smartphone, sehingga orang menjadi lebih apatis terhadap lingkungan. 

tentunya akan mengakibatkan lawan bicara merasa tidak dihargai sehingga 

kedekatan hubungan diantara korban phubbing akan menjadi renggang, .
2
 

                                                             
 1

https://www.haniwidiatmoko.com/2018/06/phubbing-kebersamaan-maya-yang-

menghilangkan-tegur-sapa/, Diakses 20 Januari 2019.  
 2

Yuna Yusnita, Hamdani, “Pengaruh Perilaku Phubbing Akibat Penggunaan Smartphone 

Berlebihan Terhadap Interaksi Sosial Mahasiswa”, Jurnal(Banda Aceh: Fak. Ilmu  Sosial 

Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2017), h. 3.  

https://www.haniwidiatmoko.com/2018/06/phubbing-kebersamaan-maya-yang-menghilangkan-tegur-sapa/
https://www.haniwidiatmoko.com/2018/06/phubbing-kebersamaan-maya-yang-menghilangkan-tegur-sapa/
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Pertama kali yang mencetuskan kata Phubbing, ialah tim pakar bahasa yang 

menyusun kamus atau Direktori Mc Cann dan Macquarie. Pada bulan Mei 2012. 

Hasil pertemuan tersebut melahirkan satu kata baru dalam tata bahasa Inggris. 

Kata tersebut adalah Phubbing yaitu sebuah tindakan seseorang yang sibuk sendiri 

dengan gadget di tangannya, sehingga ia tidak perhatian lagi kepada orang yang 

berada di dekatnya. Karena sudah menjadi fenomena yang sangat umum, dunia 

sampai memerlukan sebuah kata khusus untuk penyebutannya. Kini kata 

Phubbing secara resmi sudah dimasukkan dalam kamus bahasa Inggris di 

berbagai negara.
3
 

 Untuk pertama kali menciptakan Kata Phubbing sebagai cara mereka 

membantu mengatasi masalah sosial di dunia yang sedang berkembang. Istilah 

Phubbing ini kembali viral dengan adanya studi yang dilakukan oleh Dr James 

Roberts dan Dr Meredith David dari Baylor University di Texas, seperti dikutip 

dari Dailymail. Istilah phubbing yang kembali viral ini sebenarnya bukan sesuatu 

yang baru. Sejak kelahiran telepon genggam yang serba canggih, banyak orang 

yang sibuk sendiri dan menghiraukan lawan bicaranya. Seiring waktu berjalan, 

ada yang menyebutnya dengan istilah „autis‟ namun hal tersebut dikecam oleh 

banyak orang karena menyinggung makna autis yang sebenarnya. Istilah tersebut 

menjadi kasar dan tidak digunakan lagi oleh banyak orang.
4
 

Phubber adalah orang yang melakukan Phubbing. Siapa saja bisa 

melakukan phubber. Adapun tanda-tanda phubber, yaitu: 

1. Setiap saat dekat dengan gadget dan tidak bisa jauh-jauh. 

                                                             
 3

 http://www.buddhazine.com/phubbing-apa-itu/. Diakses 4 Mei 2019.  

 4
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170714134144-277-227920/phubbing-

fenomena-sosial-yang-merusak-hubungan, Diakses 20 Januari 2019. 

http://www.buddhazine.com/phubbing-apa-itu/
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170714134144-277-227920/phubbing-fenomena-sosial-yang-merusak-hubungan
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170714134144-277-227920/phubbing-fenomena-sosial-yang-merusak-hubungan
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2. Cek gadget kapan pun, ada jeda dalam percakapan dengan orang lain. 

3. Menggunakan gadget sebagai selingan. 

 Makna phubbing yaitu memegang smartphone dalam lingkungan sosial 

dari dua atau lebih dan kemudian berinteraksi dengan smartphone tersebut dari 

pada berinteraksi dengan orang-orang yang berada dalam lingkungan tersebut. 

Phubbing sangat berbahaya karena bisa merusak sebuah kualitas hubungan. Efek 

jangka panjangnya adalah hal tersebut menjadi hal yang biasa karena komunikasi 

tidak perlu dilakukan. Akibat terburuknya adalah seseorang akan dijauhi dan tidak 

diikutsertakan ke dalam lingkungan sosial. Phubbing terlihat berbahaya dan 

terlihat hampir normal tetapi dapat membuat orang merasa terputus dari orang 

yang akan diajak berbicara.
5
 

 Seorang yang sudah tercandu gadget akan sulit untuk menjalani kehidupan 

nyata, misalnya mengobrol atau berinteraksi. Perhatian seorang 

pecandu gadget hanya akan tertuju kepada dunia maya. Dan bahkan jika dia 

dipisahkan dengan gadget, maka akan muncul perasaan gelisah. Disadari atau 

tidak, prilaku yang mengabaikana lawan bicara (Phubbing) adalah kesalahan yang 

sangat fatal, perilaku Phubbing tersebut akan membawa si Phubbers dalam 

keterasingan sosial. 

B. Teori Realitas Sosial Menurut Teori Pierre Bourdieu 

Konsep habitus sering disandarkan kepada Pierre Buordieu, habitus 

merupakan kunci Buordieu selain ranah (field). Pierre Buordieu terkenal sebagai 

                                                             
 

5
https://www.vebma.com/opini/phubbing-apa-istilah-itu/34113, Diakses 20 Januari 2019. 

https://www.vebma.com/opini/phubbing-apa-istilah-itu/34113
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aktivis kiri di prancis, dan telah melakukan penelitian tentang masyarakat.
6
 

Habitus menurut bourdieu adalah kesadaran yang membatin yang menjadi suatu 

sistem skema generatif yang didapatkan dan disesuaikan secara objektif dengan 

kondisi khas di mana dia dibangun.
7
 Habitus tidak bersifat statis, tetapi berubah-

ubah pada tiap urutan atau perulangan peristiwa ke suatu arah yang 

mengupayakan kompromi dengan kondisi mental.
8
 Kata ini digunakan untuk 

menjelaskan sikap, cara dan gaya dimana aktor membawakan dirinya sendiri, 

sikap, bahasa tubuh, cara berjalan, dll.
9
 Pengertian di atas menunjukkan bahwa 

konsep tentang habitus dipakai Buordieu untuk menjelaskan sikap individu dalam 

sebuah masyarakat sebagai sebuah kenyataan sosial. Habitus merupakan sistem 

kapasitas individu untuk bertindak.
10

 Bagi Bourdieu, habitus merupakan tempat 

bagi internalisasi realitas dan eksternalitas.
11

 

Realitas sosial yang mendasari teori Bourdieu adalah dunia empiric (dunia 

sosial). Dia adalah penganut sebagian perspektif strukturalis. Perspektif 

strukturalis yang dianutnya berbeda dengan strukturalisme Saussure dan levi-

strauss serta strukturalisme Marxist. Meskipun akhirnya mereka berfokus pada 

struktur bahasa dan kebudayaan. Bordiue juga berpendapat bahwa struktur juga 

terdapat dalam “dunia sosial”. Bordiue berasumsi bahwa struktur objektif 

merupakan hal yang independen dari kesadaran dan kehendak agensi, yang 

                                                             
 

6
 Muhammad Ridha, Sosiologi Waktu Senggang, (Cet, I; Yogyakarta: Resistbook, 2012), 

h. 12.  

 7
 Richard Jenkins, Membaca Pikiran Pierre Buordieu, (Yogyakarta; Kreasi Wacana, 

2004), h. 107.  

 
8
 Harker dan Wilkes, (ed) (Habitus x Modal) + Ramah = Praksis Pengantar Paling 

Komprehensif Kepada Pemikiran Pieree Buordieu, (Yogyakarta; Jalasutra, 2005), h. 15.  

 9 Harker dan Wilkes, (ed) (Habitus x Modal) + Ramah = Praksis Pengantar Paling 

Komprehensif Kepada Pemikiran Pieree Buordieu, h. 108.  
 10

 Celia Lury, Budaya Konsumen, (Jakarta; Gramedia, 1998), h. 117.  

 11 Richard Jenkins, Membaca Pikiran Pierre Buordieu, h. 117. 
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mampu membimbing dan membatasi praktik dan representasinya. Bourdieu 

mengadopsi pemikiran konstruktivis untuk menguraikan asal usul skema persepsi, 

pemikiran, dan tindakan serta struktur-struktur sosial. Bourdieu menawarkan cara 

mengkaji dan menganalisis objeknya dengan riset data empiris.
12

 

Realitas sosial tentang habitus adalah struktur mental atau kognitif yang 

digunakan oleh orang untuk berhubungan dengan dunia sosial. Habitus diperoleh 

sebagai hasil pendudukan jangka panjang di suatu posisi dunia sosial. Dengan 

demikian, habitus bervariasi dan bergantung pada sifat posisi seseorang didunia, 

tetapi tidak semua orang memiliki habitus yang sama. Mereka yang menduduki 

posisi yang sama dalam dunia sosial cenderung memiliki habitus yang sama. 

Habitus sudah menjadi fenomena kolektif.  

Habitus menghasilkan dan dihasilkan oleh dunia sosial. Satu pihak, habitus 

merupakan “struktur yang menyusun” oleh dunia sosial. Istilah lain habitus 

digambarkan sebagai dialektika internalisasi atas eksternalitas dan internalitas 

dengan demikian habitus menghindari dan memiliki antara subjek dan objek 

menghilangkan agen dari struktur tanpa melupakan untuk memperhitungkan 

pengaruh yang dimiliki struktur terhadap atau melalui agen. Selanjutnya lebih 

dimaknai secara rasional bidang adalah suatu jaringan hubungan antara posisi 

objektif bidang ini terpisah dari kehendak individu. Merekapun tidak berinteraksi 

secara langsung sebab dipengaruhi oleh dampak fenomena phubbing terhadap 

perilaku seseorang.  

 

                                                             
 

12
 Wirawan, Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma, (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 

2011), h. 257.  

 



21 
 

 

C. Teori Penetrasi Sosial  

Teori ini atau nama aslinya social penetration theory merupakan bagian 

dari teori pengembangan hubungan atau relationship development theory. Teori 

penetrasi sosial dikembangkan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor dalam 

bukunya yang pertama terbit berjudul Social Penetration: The Development of 

Interpersonal Relationship terbit pada tahun 1973 dan mengalami revisi pada 

1987 berupa artikel terpisah dimuat dalam buku Interpersonal Processes: New 

Directions in Commonication Research dengan Michael E. Roloff dan Gerald R. 

Miller sebagai editor. Judul tulisan tersebut: Communication in Interpersonal 

Relationship: Social Penetration Processes.
13

  

Menurut kedua penulis tersebut komunikasi adalah penting dalam 

mengembangkan dan memelihara hubungan-hubungan antar pribadi. Teori 

penetrasi sosial memfokuskan diri pada pengembangan hubungan, terutama yang 

berkaitan dengan perilaku antarpribadi yang nyata dalam interaksi sosial dan 

proses-proses kognitif internal yang mendahului, menyertai, dan mengikuti 

pembentukan hubungan.
14

 Teori ini sifatnya berhubungan dengan perkembangan 

di mana teori ni berkenaan dengan pertumbuhan (dan pemutusan) mengenai 

hubungan antar pribadi. Dinamika teori ini meliputi verbal, non verbal.
15

 

1. Definisi Komunikasi Antar Pribadi  

                                                             
 13

 Muhammad Budyatna, Leila Mona Ganiem, Teori-teori Komunikasi AntarPribadi, 

(Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), h. 225. 

 
14

 Muhammad Budyatna, Leila Mona Ganiem, Teori-teori Komunikasi AntarPribadi, h. 

226.  

 15
 Muhammad Budyatna, Leila Mona Ganiem, Teori-teori Komunikasi AntarPribadi, h. 

227.   
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Untuk memahami definisi komunikasi antar pribadi ada tiga perspektif, 

yaitu:  

a. Perspektif komponensial, yaitu melihat komunikasi antar pribadi dari 

komponen-komponennya. 

b. Perspektif pengembangan, yaitu melihat komunikasi antar pribadi dari 

proses pengembangannya.  

c. Perspektif relasional, yaitu melihat komunikasi antar pribadi dari 

hubungannya.
16

 

Tujuan komunikasi antar pribadi yaitu komunikasi ini memberikan 

kesempatan bagi kita untuk memperbincangkan diri kita sendiri. Dengan 

membicarakan tentang diri kita sendiri pada orang lain, kita akan mendapat 

perspektif baru tentang diri kita sendiri dan memahami lebih mendalam tentang 

sikap dan perilaku kita. Mengenal diri kita sendiri adalah melalui komunikasi 

antar pribadi. Komunikasi ini memberikan kesempatan bagi kita untuk 

memperbincangkan diri kita sendiri. Melalui komunikasi antar pribadi kita juga 

belajar tentang bagaimana dan sejauhmana kita harus membuka diri pada orang 

lain. Selain itu, komunikasi antar pribadi juga akan membuat kita mengetahui 

nilai, sikap dan perilaku orang lain. Kita dapat menanggapi dan memprediksi 

tindakan orang lain.
17

 

 Komunikasi antar pribadi berpusat pada kualitas komunikasi yang terjalin 

dari masing-masing, Dengan demikian, kualitas menjadi tolok ukur dari 
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 Marhaeni Fajar, Ilmu Komunikasi, Teori & Praktik, (Cet. I; Jakarta Barat: Graha Ilmu, 

2009), h. 77.  
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 Marhaeni Fajar, Ilmu Komunikasi, Teori & Praktik, h. 79. 
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keberhasilan komunikasi antarpribadi. Asumsi tersebut dianggap dapat menjadi 

dasar bagi penelitian mengenai Dampak Fenomena Phubbing terhadap Perilaku 

Mahasiswa UIN Alauddin dalam Pergaulan Sehari-hari, untuk menyadari 

pentingnya membangun komunikasi dan interaksi tanpa melibatkan gadget.  

D. Perilaku  

 1. Pengertian Perilaku 

          Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dengan gerak 

(sikap) tidak saja badan atau ucapan.
18

 Menurut Paul duGay, Stuart Hall, bahwa 

makna suatu budaya tercermin melalui berbagai tindakan dan perilaku.
19

 Perilaku 

merupakan tanggapan, reaksi individu terhadap rangsangan  lingkungannya. Pada 

sosiologi perilaku merupakan fokus pembahasan pada perilaku mereka dahulu 

yang berdampak hingga sekarang, perilaku juga erat kaitannya dengan lingkungan 

sekitar dan berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, sehingga menentukan 

tanggapan atau reaksi terhadap sesuatu yang mengikuti pola interaksi maupun 

sikap individu.  

Menurut Max Weber, Tindakan yang nyata diarahkan kepada orang lain. 

sedangkan Tindakan sosial merupakan suatu tindakan individu yang tindakan 

individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi 

dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Jika tindakan tersebut tidak 

diarahkan orang lain dan tidak memiliki arti maka bukan termasuk tindakan sosial 

tetapi hanya disebut sebuah tindakan saja.  

                                                             
 

18
W .J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1985), h. 671. 

 
19

 Morissan, Teori Komunikasi, Individu Hingga Massa, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013), 

h. 545.  
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Max Weber mengklasifikasikan ada empat jenis tindakan sosial yang 

memengaruhi sistem dan struktur sosial masyarakat, yaitu: 

a. Rasionalitas Instrumental. 

Rasionalitas instrumental merupakan tindakan sosial yang dilakukan seseorang 

atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan 

dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. 

b. Rasional yang berorientasi nilai. 

 Sifat rasional tindakan jenis ini merupakan perhitungan yang sadar, yang 

bersifat absolut. 

c. Tindakan tradisional 

 Merupakan perilaku kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa 

refleksi yang sadar atau perencanaan.  

d. Tindakan efektif 

 Tipe tindakan ini didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau 

perencanaan sadar.  Tindakan ini sifatnya spontan, tidak rasional. 

Max weber mengakui bahwa empat jenis tindakan sosial  yang diutarakan 

merupakan tipe ideal dan jarang bisa ditemukan dalam kenyataan.
20

 Manusia 

melakukan sesuatu karena mereka memutuskan untuk melakukannya dan 

ditujukan untuk mencapai apa yang mereka inginkan atau kehendaki. Setelah 

memilih sasaran, mereka memperhitungkan keadaan, kemudian memilih tindakan. 

Sehingga tindakan sosial akan memberikan pengaruh bagi orang lain, karena 

tindakan sosial mengandung tiga konsep yaitu tindakan, tujuan, dan pemahaman.  
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Dwi Narwoko, Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan, (Cet. III; 

Jakarta: Kencana, 2007), h.19. 
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 Skiner seorang ahli psikologi, mengatakan bahwa perilaku merupakan 

respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus dari luar.
21

 Setiap perilaku yang 

ada pada diri manusia dipengaruhi oleh perkembangan dan pertumbuhannya. 

Perkembangan manusia atau makhluk lain pada umumnya dapat dibedakan dalam 

3 hal yaitu proses pematangan, proses belajar, dan proses pembawaan atau 

bakat.
22

 

 Perilaku merupakan semua kegiatan atau aktivitas manusia baik yang 

diamati langsung, maupun yang dapat diamati oleh pihak luar. Menurut Kurt 

Lewin dalam Saifudin Azwar perilaku adalah fungsi karakteristik individu (motif, 

nilai-nilai, sifat kepribadian, dll). Faktor lingkungan memiliki kekuatan besar 

dalam menentukan perilaku, terkadang kekuatannya lebih besar dari pada 

karakteristik individu sehingga menjadikan prediksi perilaku lebih komplek. Jadi, 

perilaku manusia adalah suatu keadaan yang seimbang antara kekuatan pendorong 

dan kekuatan penahan.
23

 

2. Ciri-ciri Perilaku Manusia  

Ciri-cirinya adalah:  

a. Kepekaan Sosial  

Merupakan kemampuan manusia untuk dapat menyesuaikan perilakunya 

sesuai pandangan dan harapan orang lain. Perilaku manusia adalah situasional, 

artinya perilaku manusia akan berbeda pada situasi yang berbeda.  

1. Kelangsungan Perilaku 
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Soekidjo Notoatmodjo, Promosi Kesehatan & Ilmu Perilaku, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2007), h. 133. 
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Sarlito Wirawan, Pengantar Ilmu Psikologi, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991), h. 26. 
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 Saifudin Azwar, Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya, (Yogyakarta: Pustaka 
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Merupakan antara perilaku yang satu ada kaitannya dengan perilaku yang 

lain, perilaku sekarang merupakan suatu kelanjutan perilaku yang berlalu, dan 

seterusnya. 

2. Tiap-tiap manusia adalah individu yang unik 

Merupakan bahwa manusia satu berbeda dengan manusia yang lain dan 

tidak ada dua manusia yang sama persis di muka bumi ini, walaupun ia dilahirkan 

kembar. Sikap seseorang tidak dibawa sejak lahir, tetapi harus dipelajari selama 

perkembangan hidupnya. Sikap selalu berubah-ubah, Manusia mempunyai ciri-

ciri, sifat, watak, kepribadian, motivasi tersendiri, yang membedakan dari manusia 

lainnya.  

Setiap individu melakukan tindakan atau perilaku yang beragam, sikap 

mempengaruhi perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan 

beralasan dan berdampak sebagai berikut: 

a. Perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum tapi oleh sikap yang 

spesifik terhadap sesuatu.  

b.  Perilaku dipengaruhi tidak hanya oleh sikap tetapi juga oleh norma-norma 

subjektif yaitu keyakinan kita mengenai apa yang orang lain inginkan agar 

kita perbuat. 

c. Sikap terhadap suatu perilaku bersama norma-norma subjektif membentuk 

suatu intense atau niat untuk berperilaku tertentu.  

 Sikap spesifik yang dapat mempengaruhi perilaku adalah sikap sosial yang 

dinyatakan dengan cara berulang-ulang pada kegiatan yang sama
24

 atau lebih 
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lazimnya disebut kebiasaan. Motif merupakan dorongan, keinginan dan hasrat 

yang berasal dari dalam diri
25

. Motif timbul karena adanya kebutuhan, Semua 

tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif. Motif manusia dapat 

bekerja secara sadar, dan juga secara tidak sadar.
26

 Motif member tujuan dan arah 

kepada tingkah laku seseorang, kegiatan yang biasanya seseorang lakukan sehari-

hari.  

3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Perubahan Sikap  

Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sikap yaitu: 

1. Faktor internal  

 Faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri.
27

 Misalnya berupa 

selectivity atau daya pilih seseorang untuk menerima dan mengelolah pengaruh-

pengaruh yang datang dari luar. 

2. Faktor Eksternal 

  Faktor yang terdapat diluar pribadi manusia. Misalnya berupa interaksi 

sosial diluar kelompok. Perubahan Sikap tidak terjadi dengan sendirinya. Sikap 

terbentuk dalam hubungannya dengan suatu objek, orang, kelompok, lembaga, 

nilai, individu, kelompok, dan sebagainya, terdapat banyak kemungkinan yang 

mempengaruhi timbulnya sikap.
28

 

  Contohnya, Interaksi manusia yang dengan hasil kebudayaan manusia 

yang sampai padanya melalui alat-alat komunikasi seperti Smartphone. 
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Smartphone memiliki fitur media sosial, seperti facebook, instagram, whatsapp, 

dll. Di kehidupan modern ini kebanyakan manusia lebih tertarik menggunakan 

fitur tersebut untuk saling berkomunikasi.
29

 

 Berdasarkan beberapa teori di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

perilaku adalah segala tindakan atau reaksi manusia yang disebabkan oleh 

dorongan organisme kongkret yang terlihat dari kebiasaan, motif, nilai-nilai, 

kekuatan pendorong dan kekuatan penahan sebagai reaksi atau respon seseorang 

yang muncul karena adanya pengalaman proses pembelajaran dan rangsangan dari 

lingkungannya.   

E. Perilaku Konsumsi Masyarakat Moderen  

  Perubahan pola hidup masyarakat dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi 

oleh perkembangan zaman dan teknologi, semakin hari semakin canggih, maka 

semakin berkembang pula penerapan dalam perilaku masyarakat modern. 

Konsumtif merupakan perkara yang sedang berkembang, perilaku konsumtif 

sering dikaitkan dengan aktifitas mengonsumsi barang dan jaza secara berlebihan. 

Perilaku manusia digerakkan oleh kebutuhan dasar. manusia sebagai makhluk 

sosial perilakunya dipengaruhi oleh lingkungan.  

  Perilaku konsumen yang di dorong oleh proses mental konsumen itu 

sendiri untuk melakukan segala aktivitasnya. Oleh sebab itu manusia terlibat 

dalam mengonsumsi produk dan jasa yang di produksi dari lingkungannya. Jadi 

Konsumen merupakan suatu tingkah laku yang menyangkut pilihan terhadap 
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suatu produk atau jasa untuk digunakan sendiri dalam rangka memenuhi 

kebutuhan hidupnya.
30

  

 Salah satu gaya hidup konsumen yang cenderung terjadi di dalam 

masyarakat adalah gaya hidup yang menganggap materi sebagai sesuatu yang 

dapat mendatangkan kepuasan tersendiri, gaya hidup seperti ini dapat 

menimbulkan adanya gejala konsumtifisme.  

 Don Slater berpendapat bahwa konsumsi adalah sebagaimana manusia dan 

aktor sosial dengan kebutuhan yang dimilikinya berhubungan dengan sesuatu 

yang memuaskan.
31

. Manusia dengan pembawaannya akan memiliki keinginan 

atau kebutuhan yang mengarahkan dirinya pada objek yang dapat memuaskannya. 

 Maka konsumsi mengacu pada seluruh aktifitas sosial yang orang lakukan 

dan konsumsi benda-benda tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan fisik-

biologis semata, tetapi juga berkaitan dengan objek secara sosial budaya. Budaya 

masyarakat saat ini yang berkaitan dengan konsumsi adalah sebuah bentukan dari 

keberlimpahan produksi serta tersediannya gerai-gerai.
32

  

 Baudrillard menguliti realitas masyarakat modern dengan menyebutnya 

sebagai masyarakat konsumsi. Masyarakat tidak hanya mengonsumsi nilai guna 

barang yang dibelinya, namun masyarakat modern lebih tertarik untuk membeli 

makna, simbol, atau tanda yang melekat dalam barang yang dibelinya.
33
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 Konsumsi dalam sistem masyarakat telah jauh berubah, karena saat ini 

masyarakat membeli barang bukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan, 

namun lebih sebagai pemenuhan hasrat. Konsumsi melibatkan hasrat, karena 

proses konsumsi bukan hanya sekedar proses ekonomi, melainkan melibatkan 

proses psikologis, aspek bawah sadar manusia.  

 Smartphone, merupakan produk yang bisa dikatakan dapat memenuhi 

kebutuhan individu dengan cara apapun, kadang smartphone juga bisa membuat 

seseorang menjadi merasa puas, karena kecanggihan dari fitur-fitur tersebut 

sehingga seseorang akan teralienasi dan berada dalam bingkai kehidupannya 

sendiri. Seperti yang disebutkan di awal, fenomena baru seperti phubbing muncul 

atas smartphone seakan menjadi kebutuhan pokok bagi Mahasiswa modern. 

sehingga Mahasiswa menjadi lebih apatis terhadap lingkungannya.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

 Adapun rangkaian jenis metodologi penelitian yang digunakan peneliti 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Kualitatif. Menurut 

Taylor dan Bogdan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif mengenai kata-kata lisan atau tertulis, dan tingkah laku yang dapat di 

amati dari fenomena yang terjadi.
1
 Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menitik beratkan pada keutuhan (entity) sebuah fenomena.
2
   

2. Lokasi Penelitian  

 Penelitian ini mengambil lokasi di kampus UIN Alauddin Makassar.  

B. Metode Pendekatan 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut: 

1) Pendekatan Sosiologi  

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam 

masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai 

                                                             
1
 Bagongsuyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan 

(Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2005), h. 166. 
2
 Suwardi Enswarsa, Metodologi Penelitian Kebudayaan, (Yogyakarta: Gajah Mada 

Universitas Press, 2003), h. 16. 
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kehidupan itu.
3
 Sementara itu, Soerjono Soekarno mengartikan sosiologi sebagai 

suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap persoalan penilaian. 

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana dampak fenomena 

phubbing terhadap perilaku mahasiswa UIN Alauddin Makassar.  

2) Pendekatan Fenomenologi 

 Pendekatan fenomenologi adalah suatu upaya untuk berusaha memahami 

tingkah laku manusia, baik dari segi kerangka berfikir maupun kerangka 

bertindaknya.
4
 

3) Pendekatan Psikologi 

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan psikologi untuk 

melihat bentuk kesadaran jiwa yang dirasakan oleh para mahasiswa. Menurut 

Wundt psikologi merupakan ilmu tentang kesadaran jiwa manusia. Batasan ini 

dapat disimpulkan bahwa dalam psikologi, keadaan jiwa direfleksikan dalam 

kesadaran jiwa manusia. Unsur kesadaran merupakan hal yang dipelajari dalam 

psikologi.
5
 

C. Populasi dan Sampel  

 Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang ingin dikaji, menurut 

Hermawan bahwa populasi adalah sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi 

objek penelitian dan elemen populasi itu merupakan suatu analisis, dan juga 

populasi itu merupakan sekelompok objek, baik manusia, gejala, benda maupun 

peristiwa. Selanjutnya, Ine I. Amirman mengatakan bahwa populasi adalah semua 

                                                             
 

3
 Hasan Shadly, Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia, (Cet. IX; Jakarta: 2009), h. I.  

 
4
 Syarifuddin Ondeng, Teori-teori Pendekatan Metodologi Studi Islam, (Makassar: 

Alauddin Press, 2013), h. 177.  

5
Mulyadi Setyo, Psikologi Pendidikan (Cet. II; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 4. 
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objek yang diteliti, baik berupa orang, benda, nilai, kejadian maupun hal-hal yang 

terjadi.
6
 Sampel merupakan proses penarikan sebagian subjek, gejala atau objek 

yang ada pada populasi.
7
 Pengertian yang lain sampel adalah sebagian dari 

individu yang menjadi objek atau sasaran penelitian.
8
 Sebagian dari anggota 

populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu, yang diharapkan 

dapat mewakili populasi.
9
 Penentuan sampel bertujuan untuk penentuan perolehan 

keterangan mengenai penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari 

populasi sebagai suatu cermin dari populasi yang diteliti. Dengan alasan tersebut 

penelitian umumnya hanya dilakukan terhadap sampel yang telah dipilih saja yang 

mewakili populasi yang akan dijadikan generalisasi nantinya.
10

 

 Sampel diambil secara stratified random sampling dengan maksud atau 

tujuan penelitian tertentu. Seseorang atau sesuatu yang diambil sebagai sampel 

karena peneliti menganggap bahwa seseorang memiliki informasi yang diperlukan 

bagi penelitiannya. Stratified Random Sampling populasi berkarakteristik 

heterongen mempunyai arti yang signifikan pada pencapaian tujuan penelitian, 

berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik untuk 

dijadikan sampel penelitiannya.
11

  

                                                             
 

6
 Ine I Amirman Yousada, Penelitian dan Statistik Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1983), h. 134. 

 
7
 Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian Bidang Sosial, (Cet. VI; Yogyakarta: University 

Press, 1993), h. 141. 

 
8
 Mardalis, Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, (Cet. II; Jakarta: Bumi 

Aksara, 1992), h. 53. 

 9
 Irwan Misbach, Pengantar Statistik Sosial, (Cet. I; Makassar: Alauddin University 

Press, 2014), h. 76.  

 
10

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), h. 10. 
 11

 Nursalam, Statistik Untuk Penelitian, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 

43. 
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 Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa UIN Alauddin Makassar 

dan sampel penelitian menggunakan Purposive Sampling dimana purposive 

sampling merujuk kepada teknik pengambilan tertentu yang hendak dicapai oleh 

peneliti, dengan kata lain pengambilan sampel dalam teknik ini disesuaikan 

dengan tujuan penelitian.
12

 

D. Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus 

menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data ini 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat 

objek penelitian dilakukan. 

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

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Data ini dapat ditemukan 

dengan cepat. 

E. Metode Pengumpulan Data  

  Teknik pengumpulan data merupakan suatu yang sangat penting dalam 

penelitian, karna untuk menjawab masalah penelitian, sudah jelas membutuhkan 

data. Teknik pengumpulan data yang akan dikupas, yaitu teknik observasi, 

wawancara dan dokumentasi 

1. Wawancara (interview) 

 Wawancara adalah pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah 

pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Metode wawancara 

                                                             
 

12
 Bassilius Redan Werang, Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Sosial, (Cet. I; 

Yogyakarta: Calpulis, 2015), h. 106-107.  
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peneliti melakukan kontak langsung dengan subjek atau responden penelitian. 

Pertanyaan-pertanyaan kepada responden diajukan secara lisan dan jawaban 

dikemukakan secara lisan pula.
13

 Misalnya wawancara langsung dengan 

Mahasiswa UIN Alauddin Makassar. 

2. Observasi  

Merupakan pengamatan secara langsung untuk mengamati, menganalisa 

secara sistematis terhadap gejala, fenomena atau obyek yang akan diteliti untuk 

mendapatkan data.  

3. Dokumentasi  

  Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk 

menyediakan dokumen dengan menyediakan bukti yang akurat dari 

pencatatan sumber-sumber informasi.14 Dokumen dalam penelitian ini berupa 

foto. Dokumen digunakan untuk mencari data yang bersangkutan dengan dua 

masalah utama penelitian diatas, dengan instrumen berupa kamera, handphone.  

4. Fokus Group Discussion (FGD)  

  Fokus Group Discussion merupakan metode penggalian data yang lebih 

akhir digali dan dikembangkan, ketimbang metode penggalian data lainnya seperti 

observasi dan wawancara, serta dikenal sebagai salah satu metode yang dianggap 

ilmiah dan diakui keandalannya dalam menggali data yang bersifat kualitatif.  

  FGD merupakan diskusi kelompok yang pesertanya terbatas (dipilih) 

menurut kriteria tertentu dan pembahasannya memfokuskan pada topik (materi) 

                                                             
13

 Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial, h. 133. 
14

 Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Cet II: 

Jakarta; Bumi Aksara, 2014), h. 83-84. 



36 

 

 

tertentu. Bagaimana misalnya persepsi, perasaan, kebiasaan, pengetahuan, sikap 

dan pendapat sekelompok orang.
15

  

  Tujuan menggunakan Fokus group Discussion adalah karena metode ini 

mampu menggali data secara mendalam hingga ranah sikap dan tendensi perilaku 

manusia. Pada Focus Group Discussion, posisi yang seimbang antara fasilitator 

dan responden, memunculkan adanya trust terhadap seluruh responden dan 

fasilitator. Trust inilah yang dapat berfungsi dalam memunculkan data dengan 

taraf kepercayaan tinggi atau validitas dan reliabitas data dapat 

dipertanggungjawabkan. Focus Group Discussion, dalam satu waktu dapat 

diperoleh data yang banyak dan beragam sudut pandang.
16

 

F. Instrumen Penelitian  

 Instrument penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih muda dan hasilnya 

lebih baik, dalam arti cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih muda di 

olah.
17

 

  Instrumen penelitian merupakan alat bantu dalam mengumpulkan data.
18

 

Pengumpulan data merupakan suatu aktivitas yang bersifat operasional agar sesuai 

dengan pengertian penulis yang sebenarnya. Data merupakan perwujudan dari 

                                                             
 15

 Rianti Adi, “Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum”. (Cet. I; Jakarta: Granit, 2004), 

h. 93.  

 
 16

 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Group (Sebagai Instrumen 

Penggalian Data Kualitatif), (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 226-24.  

 17
 Suharsimin Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Praktik, (Cet, XI; Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 1998), h. 120. 
18

 Suharsimi Arikuntu, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Cet.5; Jakarta: 

Rineka Cipta), h. 68. 
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beberapa informasi yang sengaja dikaji dan dikumpulkan guna mendeskripsikan 

suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. 

  Data yang diperoleh melalui penelitian akan diolah menjadi suatu 

informasi yang merujuk pada hasil penelitian nantinya. Oleh karena itu, dalam 

pengumpulan data dibutuhkan beberapa alat untuk mendapatkan data yang 

lengkap dan akurat dalam suatu peneliti diantaranya: observasi, wawancara, 

pedoman pertanyaan penelitian yang telah disiapkan, kamera, alat perekam, dan 

buku catatan.  

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Data yang telah terkumpul selanjutnya perlu diolah dan dianalisis untuk 

menjawab masalah penelitian.
19

 Teknik pengolahan data yang dilakukan penulis 

adalah deskriptif kualitatif. Analisa data merupakan upaya untuk mencapai dan 

menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan 

yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti 

dan menjadikannya sebagai temuan bagi yang lain. Tujuan analisa data adalah 

untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan 

diimplementasikan. Langkah-lagkah analisis dan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

 Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasikan 

data dengan cara sedemikian rupa sehingga akhir dapat diambil. Penulis 

                                                             
19

 Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial, h. 149. 
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mengelola data dengan bertolak teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, 

baik data yang terdapat dilapangan maupun yang terdapat pada perpustakaan. 

Data dikumpulkan, dipilih secara efektif dan disesuaikan dengan permasalahan 

yang dirumuskan dalam penelitian. Reduksi data yang dimaksudkan disini adalah 

proses pemilihan, peusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakkan 

dan transformasi data. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, 

disusun lebih sistematis, serta menonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga 

lebih mudah dikendalikan. 

2. Penyajian Data 

 Penyajian data yang telah diperoleh dari lapagan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitian dipilih antara yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu 

dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah.  

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 

 Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat seementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan 

kesimpulan dilakukan penulis dalam hal pengumpulan dan melalui informan, 

setelah pengumpulan data, penulis mulai mencari penjelasan yang terkait dengan 

apa yang dikemukakan dengan informan serta hasil akhir dapat ditarik sebuah 

kesimpulan  secara garis besar dari judul penelitian yang penulis angkat.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa  

 

Peta Kabupaten Gowa 

 

 Kabupaten Gowa berada pada 12°38.16’ Bujur Timur dari Jakarta dan 

5°33.6’ Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administasinya 

antara 12°33.19’ hingga 13°15.17’ Bujur Timur dan 5°5’ hingga 5°34.7’ Lintang 

Selatan dari Jakarta.  

 Kabupaten yang berada pada bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini 

berbatasan dengan 7 Kabupaten/Kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan 

dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Sebelah Timur berbatasan dengan 
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Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Sebelah Selatan berbatasan dengan 

Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di Bagian Barat dengan Kota 

Makassar dan Takalar.  

 Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km2 atau sama dengan 

3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa 

terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 

167 dan 726 Dusun/Lingkungan.
1
 

Tabel 4.1 

 

NO 

 

Nama Kecamatan 

 

 

Luas (km
2
) 

 

Persentase 

1 Bontonompo  30,39 1,61 

2 Bontonompo Selatan  29,24 1,55 

3 Bajeng  60,09 3,19 

4 Bajeng Barat 19,04 1,01 

5 Pallangga 48,24 2,56 

6 Barombong 20,67 1,10 

7 Sombaopu 28,09 1,49 

8 Bontomarannu 52,63 2,80 

9 Pattallassang 84,96 4,51 

10 Parangloe 221,26 11,75 

                                                             
 1

 Website Resmi Kabupaten Gowa, http://gowakab.go.id/profile, diakses pada tanggal 20 

Agustus 2019.  

http://gowakab.go.id/profile
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11 Manuju 91,90 4,88 

12 Tinggimoncong 142,87 7,59 

13 Tombolo Pao 251,82 13,37 

14 Parigi 132,76 7,05 

15 Bungaya 175,53 9,32 

16 Bontolempangan 142,46 5,56 

17 Tompobulu 132,54 7,04 

18 Biringbulu 218,84 11,62 

Kabupaten Gowa 1.883,33 100,00 

(Sumber: Kabupaten Gowa dalam Angka 2018) 

 Letak geografis Kabupaten Gowa memiliki karakteristik tersendiri karena 

berbatasan langsung dengan Kota Makassar Sekaligus merupakan pintu gerbang 

untuk memasuki wilayah bagian selatan ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan. 

Karena itu, mobilitas penduduk antara kedua daerah tersebut sangat tinggi.
2
 

 Dari total Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 

40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, 

Bontolempangan dan Tompobulu. Bentuk Topografi wilayah yang sebagaian 

besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk 

pengairan salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi  Selatan adalah 

sungai jeneberang dengan luas 881 km dan panjang 90 km. Pemerintah Kabupaten 

Gowa yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang telah  

                                                             
 

2
 Ibrahim dan Muhammad Ridha, “ Mamminasata dan Perubahan Sosial di Pedesaan 

(Studi tentang pembangunan infrastruktur dan perubahan sosial di kelurahan Samata, 

Paccinongan dan Romang Polong Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa)”’Laporan 

Penelitian , hal. 22.   
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Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk Kab. Gowa 

 

Tahun Laki-laki Perempuan Total 

2012 329 673 340 792  670 465 

2013 339 575 351 734 691 309  

2014 348 706 360 680  709 386 

2015 355 381 367 321 722 702 

2016 361 814 373 679 735 493 

  (Sumber: Badan Pusat Statisk Kabupaten Gowa) 

 

 2. Profil Kecamatan Somba Opu 

 

Letak geografis Kecamatan Somba opu 
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Tabel 4.3 

Luas Kelurahan Kecamatan Somba Opu 

NO Kelurahan Luas 

1 Kelurahan Sungguminasa Luas 146 ha 

2 Kelurahan Bonto-Bontoa Luas 161 ha 

3 Kelurahan Batang Kaluku Luas 130 ha 

4 Kelurahan Tompo Balang  Luas 180 ha 

5 Kelurahan Katangka Luas 136 ha 

6 Kelurahan Pandang-pandang Luas 155 ha 

7 Kelurahan Tombolo Luas 206 ha 

8 Kelurahan Kalegowa Luas 121 ha  

9 Kelurahan Samata Luas 244 ha 

10 Kelurahan Romang Polong Luas 371 ha 

11 Kelurahan Paccinongang Luas 232 ha 

12 Kelurahan Tamarunang  Luas 216 ha 

13 Kelurahan Bontoramba  Luas 220 ha 

14 Kelurahan Mawang Luas 299 ha 

 Jumlah  2809 

 Data Kasi PMD Kecamatan Somba Opu tahun 2013
3
 

 Kecamatan Somba Opu merupakan daerah dataran yang berbatasan 

sebelah Utara Kota Makassar, sebelah Timur Kecamatan Bontomarannu, sebelah 

                                                             
 3

 Sumber Data: Kasi PMD Kecamatan Somba Opu ( 22 Agustus 2019 ).  
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Selatan Kecamatan Pallangga dan Kabupaten Takalar, sebelah Barat Kecamatan 

Pallangga dan Kota Makassar. Kecamatan Somba Opu merupakan Ibu Kota 

dengan Luas Wilayah 28.09 km
2
 atau 2.809 Ha (1, 49% dari luas wilayah 

Kabupaten Gowa) dengan ketinggian daerah/ altitude berada 25 meter di atas 

permukaan laut. Sebagian besar wilayah terletak pada dataran rendah dengan 

koordinat Geografis berada pada 5 derajat 12’5” LS derajat 27’15” BT. Batas 

alam dengan Kecamatan Pallangga adalah Sungai Jeneberang yaitu sungai dengan 

panjang 90 km dan luas daerah aliran sungai 881 km,228,09 km2. Kecamatan 

Somba Opu merupakan Kecamatan yang paling banyak penduduknya untuk 

wilayah perkotaan, yakni sebanyak 164,809 Jiwa yang terdiri dari laki-laki 

sebesar 82,542 Jiwa dan perempuan sebesar 82,267 Jiwa yang tersebar pada 14 

Kelurahan dan 28 Lingkungan.  

Tabel 4.4 

Jumlah Penduduk Kecamatan Somba Opu  

NO Kelurahan 

 

Jumlah Penduduk  

L P Jumlah  

1 Sungguminasa  4.577 4.689 9.275 

2 Bonto-Bontoa 8.220 8.341 16.561 

3 Batang Kaluku 8.161 7.978 26.139 

4 Tompo Balang 7.212 7.374 14.386 

5 Katangka 5.343 5.128 10.271 

6 Pandang-pandang 4.885 4.799 9.684 
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7 Tombolo 8.937 8.958 17.895 

8 Kalegowa 1.633 1.803 3.436 

9 Samata 4.354 4.389 8.743 

10 Romang Polong 4.019 4.066 8.085 

11 Paccinongang 12.761 12.496 25.257 

12 Tamarunang 8.310 8.047 16.357 

13 Bontoramba 2.013 2.098 4.111 

14 Mawang 2.317 2.292 4.609 

 Jumlah  82.542 82.267 164.809 

Data BPS Kabupaten Gowa
4
 

 Potensi pertanian yang berada di Kelurahan Samata, Romang Polong, 

Bonto Ramba, dan Mawang. Demikian pula dengan potensi lainnya, antara lain di 

bidang Industri dan Perdagangan Umum.  

 Kecamatan Somba Opu memiliki beberapa potensi wisata budaya dan 

peninggalan searah antara lain, Museum Balla Lompoa dan Istana Tamalate, 

Masjid tua Al-Hilal katangka yang merupakan Masjid yang tertua di Sulawesi 

selatan, Makam Sultan Hasanuddin, Makam Syekh Yusuf Salamaka dan Makam 

Arung Palakka.  

 Masyarakat di Kecamatan somba Opu umumnya menganutagama Islam, 

ini terbukti karena tempat ibadah yang terdapat diberbagai Kelurahan Jumlah 

                                                             
 4

 Sumber Data: BPS Kabupaten Gowa, (23 Agustus 2019).  
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tempat ibadah berdasarkan jenisnya yang ada di Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  

B. Profil Singkat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar   

 Universitas Islam Negeri Alauddin atau UIN Alauddin adalah sebuah 

perguruan tinggi islam negeri di indonesia yang terletak di kota Makassar, 

Sulawesi Selatan. Mulai berdiri pada tahun 1962, penamaan kampus dengan 

Nama ALAUDDIN sendiri berasal dari nama seorang raja Kesultanan Gowa yang 

menerima agama Islam sebagai kerajaan di masa kejayaannya.
5
 

 Sejak berdirinya tahun 1965 hingga sekarang ini, telah di nahkodai 10 

rektor secara periodik yaitu H. Aroeppala (Rektor Periode 1965-1968), Drs. H. 

Muhyiddin Zain (Rektor Periode 1968-1973), Prof. H. Abdurahman Shihab 

(Rektor Periode 1973-1979), Drs. H. A. Moerad Oesman (Rektor Periode 1979-

1985), Prof. Dr. H. M. Shaleh Putuhena (Rektor Periode 1994-1998), Prof. Dr. H. 

Abd. Muin Salim (Rektor Periode 1998-2002), Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, MA 

(Rektor Periode 2002-2010), Prof. Dr. H. A. Qadur Gassing HT, MS (Rektor 

Periode 2011-2014), dan Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si (Rektor Periode 

2015-2019) dan Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D (rektor periode 2019-

2023).
6
 

 Sejarah perkembangan Universitas Islam Negeri Alauddin, yang dulu 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar melalui beberapa fase 

yaitu:  

                                                             
 5

http://www.daftarjurusan.id/2017/07/fakultas-programstudi-uinam-uin-alauddin 

makassar.html, (24-08-2019).  

 6
  Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pimpinan UIN-Alauddin Makassar, 

http://www.uin-alauddin,ac.id/pimpinan (diakses 04 Oktober 2019) 

http://www.daftarjurusan.id/2017/07/fakultas-programstudi-uinam-uin-alauddin%20makassar.html
http://www.daftarjurusan.id/2017/07/fakultas-programstudi-uinam-uin-alauddin%20makassar.html
http://www.uin-alauddin,ac.id/pimpinan
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1. Fase tahun 1962-1965 

Pada mulanya IAIN Alauddin Makassar yang kini menjadi UIN Alauddin 

Makassar berstatus Fakultas Cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas 

desakan Rakyat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan serta atas persetujuan 

Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Menteri Agama Republik Indonesia 

mengeluarkan Keputusan Nomor 75 tanggal 17 Oktober 1962 tentang penegerian 

Fakultas Syari’ah UMI menjadi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta Cabang Makassar pada tanggal 10 November 1962. Kemudian 

Menyusul penegerian Fakultas Tarbiyah UMI menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar pada tanggal 11 November 1964. 

Kemudian Menyusul pendirian Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta cabang Makassar tanggal 28 Oktober 1965 dengan Keputusan Mentri 

Agama Nomor 77 tanggal 28 Oktober 1965.  

2. Fase tahun 1965-2005 

Mempertimbangkan dukungan dan hasrat yang besar dari rakyat dan 

Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan terhadap pendidikan dan pengajaran agama 

Islam tingkat Universitas, serta landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 27 

tahun 1963 yang antara lain menyatakan bahwa dengan sekurang-kurangnya tiga 

jenis fakultas IAIN dapat digabung menjadi satu institut tersendiri sedang tiga 

fakultas dimaksud telah ada di Makassar, yakni Fakultas Syari’ah, Fakultas 

Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin, maka mulai tanggal 10 November 1965 

berstatus mandiri dengan nama Institut Agama Islam Negeri Al-Jami’ah al-
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Islamiyah al-Hukumiyah di Makassar dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 

79 tanggal 28 Oktober 1965.  

Penamaan IAIN di Makassar dengan Alauddin diambil dari nama raja 

Kerajaan Gowa yang pertama memeluk Islam dan memiliki latar belakang sejarah 

pengembangan Islam pada masa silam, di samping mengandung harapan 

peningkatan kejayaan Islam pada masa mendatang di Sulawesi Selatan pada 

khususnya dan Indonesia bagian Timur pada umumnya. Ide pemberian nama 

“Alauddin” kepada IAIN yang berpusat di Makassar tersebut, mula pertama 

dicetuskan oleh para pendiri IAIN “Alauddin”, diantaranya adalah Andi Pangeran 

Daeng Rani, (cucu/turunan) Sultan Alauddin, yang juga mantan Gubernur 

Sulawesi Selatan, dan Ahmad Makkarausu Amansyah Daeng Ilau, ahli sejarah 

Makassar. 

Fase itu, IAIN (UIN) Alauddin yang semula hanya memiliki tiga (3) buah 

Fakultas, berkembang menjadi lima (5) buah Fakultas ditandai dengan berdirinya 

Fakultas Adab berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 148 Tahun 1967 

Tanggal 23 Nopember 1967, disusul Fakultas Dakwah dengan Keputusan Menteri 

Agama RI No.253 Tahun 1971 dimana Fakultas ini berkedudukan di Bulukumba 

(153km arah selatan kota Makassar), yang selanjutnya dengan Keputusan 

Presiden RI No.9 Tahun 1987 Fakultas Dakwah dialihkan ke Makassar, kemudian 

disusul pendirian Program Pascasarjana (PPs) dengan Keputusan Dirjen Binbaga 

Islam Dep. Agama No. 31/E/1990 tanggal 7 juni 1990 berstatus kelas jauh dari 

PPs IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang kemudian dengan Keputusan Menteri 



50 
 

Agama RI No. 403 Tahun 1993 PPs IAIN Alauddin Makassar menjadi PPs yang 

mandiri.  

3. Fase Tahun 2005-sekarang 

Untuk merespon tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan 

mendasar atas lahirnya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.2 tahun 

1989 di mana jenjang pendidikan pada Departemen Pendidikan Nasional R.I dan 

Departemen Agama R.I telah disamakan kedudukannya khususnya jenjang 

pendidikan menengah, serta untuk menampung lulusan jenjang pendidikan 

menengah dibawah naungan Departemen Pendidikan Nasional R.I dan 

Departemen Agama R.I, diperlukan perubahan status Kelembagaan dari Institut 

menjadi Universitas, maka atas prakarsa pimpinan IAIN Alauddin periode 2002-

2006 dan dukungan civitas Akademik dan Senat IAIN Alauddin serta Gubernur 

Sulawesi Selatan, maka diusulkanlah konversi IAIN Alauddin Makassar menjadi 

UIN Alauddin Makassar kepada Presiden R.I melalui Menteri Agama R.I dan 

Menteri Pendidikan Nasional R.I. Mulai 10 Oktober 2005 Status Kelembagaan 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar berubah menjadi (UIN) 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar berdasarkan Peraturan Presiden 

(Perpres) Republik Indonesia No 57 tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005 yang 

ditandai dengan peresmian penandatanganan prasasti oleh Presiden RI Bapak DR 

H Susilo Bambang Yudhyono pada tanggal 4 Desember 2005 di Makassar.  

 Dalam perubahan status kelembagaan dari institut ke Universitas, UIN 

Alauddin Makassar mengalami perkembangan dari 5 (lima) buah Fakultas 

menjadi 7 (tujuh) buah Fakultas dan I (satu) buah Program Pascasarjana (PPs) 
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berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 tahun 2006 tanggal 16 Maret 

2006, yaitu:  

1) Fakultas Syari’ah dan Hukum 

2) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

3) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

4) Fakultas Adab dan Humaniora  

5) Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

6) Fakultas Sains dan Teknologi  

7) Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan  

8) Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam 

 Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo melakukan 

pemancangan tiang pertama pembangunan kampus II Universitas Islam Negeri 

(UIN) Alauddin Makassar, kampus tersebut berada di kelurahan Samata. Tahun 

2007 di Kampus II ini sudah dibangun dua fakultas yakni Fakultas Ilmu 

Kesehatan dan Fakultas Sains dan Teknologi serta regun rektorat. Kampus II UIN 

Alauddin yang memiliki luas 32 hektare selanjutnya akan dibangun fakultas yakni 

Tarbiyah, Syariah, Hukum, Adab, Dakwah, Ushuluddin dan Filsafat sebagai 

pengganti fakultas yang ada di kampus I di jalan Sultan Alauddin yang terletak di 

dalam kota Makassar. Kampus yang dulunya hutan belantara itu, kini telah 

berubah total dan disulap menjadi kampus modern dengan berdirinya gedung-

gedung perkuliahan yang terbilang mewah dan megah.  

C. Bentuk-bentuk Perilaku Phubbing Pada Mahasiswa UIN Alauddin 

Makassar 
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 Phubbing adalah gabungan dari kata phone dan snubbing, diartikan 

sebagai tindakan menyakiti orang lain dalam interaksi sosial karena lebih berfokus 

pada smartphonenya.
7
 Bahwa Phubbing dapat digambarkan sebagai individu yang 

melihat telepon genggamnya saat berbicara dengan orang lain, sibuk dengan 

smartphonenya dan mengabaikan komunikasi interpersonalnya. Phubbing pun 

akhirnya dianggap sebagai sesuatu hal yang negatif dikarenakan manusia 

cenderung menyepelakan lawan bicara dan tidak memberikan apresiasi 

menjadikan manusia berada dalam bingkai kehidupannya sendiri. Seperti yang 

sudah dijelaskan di awal bagaimana phubbing muncul karena manusia lebih fokus 

terhadap smartphone, sehingga orang menjadi lebih apatis terhadap lingkungan. 

Salah satu gambaran pelaku phubbing bisa dilihat dari penjelasan dari Rahmat, dia 

mengatakan sebagai berikut: 

 “Saya menggunakan smartphone sejak SMA dan menjadikan smartphone 
sebagai kebutuhan, saya sudah menganggapnya sebagai teman yang 
menemani dalam kehidupan sehari-hari. Kadang saya menggunakan 
smartphone dalam situasi berkumpul dengan teman, dan pada saat itu 
sering saya ditegur oleh beberapa teman, biasa tegurannya dalam bentuk 
kata-kata yang menyinggung, ataukah dengan sentuhan fisik seperti 
menyenggol. bagi saya smartphone sangat penting dalam kehidupan 
sehari-hari karena memudahkan berkomunikasi dan lebih, saya 
menggunakan smartphone 24 jam sehari sebagai pelarian, menghilangkan 
stress serta kebosanan”

8
 

Seperti yang diungkapkan oleh Rahmat menggambarkan bagaimana 

bentuk pelaku phubbing secara sadar dan menurut Max Weber pelaku seperti 

sebagai bentuk tindakan rasionalitas instrumental yaitu tindakan sosial yang 

dilakukan seseorang atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan 

                                                             
 7

https://www.haniwidiatmoko.com/2018/06/phubbing-kebersamaan-maya-yang-

menghilangkan-tegur-sapa/, Diakses 20 Januari 2019.  
 8

 Rahmat Hidayat (21 tahun Mahasiswa), Wawancara, di Fakultas Ushuluddin Filsafat 

dan Politik, 20 Agustus 2019.  

https://www.haniwidiatmoko.com/2018/06/phubbing-kebersamaan-maya-yang-menghilangkan-tegur-sapa/
https://www.haniwidiatmoko.com/2018/06/phubbing-kebersamaan-maya-yang-menghilangkan-tegur-sapa/
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dengan tujuan tindakan dan ketersediaan alat yaitu smartphone yang 

digunakannya.  

Pelaku Phubbing sangat beragam dalam realitasnya, karena tujuan dari 

seorang pelaku dalam menggunakan Smartphone pun sangat beragam, salah 

satunya dengan tujuan untuk kepentingan dan tujuan bersama dalam suatu 

organisasi misalnya seperti yang diungkapkan oleh Idhan salah satu pengurus 

lembaga internal: 

 

“iya, saya akui sering menggunakan HP dalam kehidupan saya, semenjak 
saya mengenal yang namanya android yang memudahkan dengan berbagai 
fasilitas didalamnya, misalnya media sosial seperti WhatsApp yang hari ini 
bisa kita rasakan bersama bagaimana media sosial itu jadi alat untuk saling 
bercerita-cerita, saling bertukar informasi. Sebagai seorang yang aktif 
dalam berlembaga, saya sering menggunakan HP sebagai alat untuk 
bertukar informasi seputar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan atau 
ketika terdapat program yang mendesak untuk direalisasikan, makanya HP 
menjadi kebutuhan saya dalam berorganisasi dan sangat membantu dalam 
mensukseskan berbagai program kerja. Meskipun ia saya akui dalam 
menggunakan HP tidak hanya ku gunakan dalam berorganisasi, tapi ku 
gunakan juga untuk main game, chat dengan teman-teman ku. Kadang 
kebiasaanku bermain HP yang sangat lama, sering saya ditegur oleh teman 
di sekelilingku”.

9
 

Seperti yang dijelaskan Idhan dalam wawancara tersebut, menggambarkan 

bentuk seorang pelaku Phubbing dengan tujuan yang berorientasi nilai, menurut 

Weber bentuk pelaku seperti itu merupakan bentuk perilaku atas perhitungan 

sadar dan di dasari atas prinsip tujuan bersama dalam suatu organisasi. Meskipun 

Yusuf mengakui kadang mendapat teguran dari lingkungan sosialnya pada saat 

menggunakan Smartphone, disaat yang bersamaan terdapat lawan bicara yang 

mengajaknya untuk bertukar informasi. 

Senada dengan apa yang disampaikan Idhan, informan lain juga mengaku 

demikian dalam proses wawancara, seperti yang dijelaskan Askar sebagai ketua 

DEMA Fakultas Ushuluddin dan Filsafat sebagai berikut: 

                                                             
 9 Idhan  (23 tahun Mahasiswa), Wawancara, di Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, 

20 Agustus 2019. 
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“HP sudah jadi teman saya, kebiasaan ini saya praktekkan dalam 
kehidupan sehari-hari, apalagi sekarang posisi saya sebagai ketua DEMA 
di Fakultas Ushuluddin mengharuskan untuk sering melihat HP, karena 
dalam menjalankan organisasi di zaman sekarang, tak bisa di pungkiri 
persebaran informasi sudah dijalankan lewat media sosial, jadinya dalam 
menjalankan suatu program kerja, salah satu alat untuk bertukar informasi 
seputar persiapan untuk menjalankan proker salah satunya lewat Whats 
Up. Tapi ku akui juga, sering mendapat teguran dari keluarga, maupun 
teman-teman ketika saya fokus sama HP ku, dan pada saat yang bersamaan 
juga ada yang sering ajak saya bercerita. Nah, pada saat itu sering di tegur 
sama orang lain”.

10
 

Seperti yang dijelaskan narasumber di atas, sebagai bentuk penegasan dari 

narasumber bernama Idhan sebagai bentuk pelaku phubbing yang didasarkan atas 

tindakan perhitungan sadar atau rasional berorientasi nilai. 

Narasumber lain berasal dari Fakultas Sains dan Tekhnologi, Jurusan 

Matematika bernama Sarifa Irdianti, dalam proses wawancara, Sarifa 

mengungkapkan alasannya dalam menggunakan smartphone, kutipan 

wawancaranya sebagai berikut: 

“iye kak, saya sering menggunakan gadget dalam kehidupan sehari-hariku. 
Baik itu pada saat dikampuska, di kos, maupun kalau keluarka jalan sama 
teman-temanku, biasanya ke warkop untuk kerja tugas, pasti pake ka lagi 
HP. Pokoknya HP itu sudah melekat mi dalam kehidupanku kak. Tapi 
tujuanku menggunakan HP sesuai kebutuhanku ji ia kak, biasanya ku 
gunakan untuk kabari teman-teman ku kalau semisal masuk mi jam 
perkuliahan, biasa ku tanya apakah masuk mi dosen atau tidak. Tujuan 
yang lain biasanya ku gunakan untuk bermain di media sosial seperti WA 
dan Instagram.”

11
  

Informan lain dari Fakultas Sains dan Teknologi, Jurusan Ilmu Peternakan 

bernama Rismawati, dalam proses wawancara Rismawati mengatakan dengan 

gamblang: 

“sebenarnya saya gunakan HP itu kak selama 24 jam, tidak tahu kenapa 
saya merasa tidak bisa pisah dari gadget. Apapun dan dimanapun itu saya 
selalu bermain gadget, seakan-akan saya sudah mengalami ketergantungan 
memakainya.”

12
 

                                                             
 10

 Askar (23 tahun Mahasiswa), Wawancara, di Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, 

20 Agustus 2019.  
11 Sarifa Irdianti, (18 tahun Mahasiswi), Wawancara, di Fakultas Sains dan Teknologi, 18 

Agustus 2019. 
 12

 Rismawati, (19 tahun Mahasiswi), Wawancara, di Fakultas Sains dan Teknologi, 20 

Agustus 2019.  
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Selanjutnya narasumber dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan 

Manajemen dengan nama Nur Rahma, dalam proses wawancara Nurrahma 

mengatakan sebagai berikut: 

“Hp itu sudah jadi kebutuhan saya dalam berkomunikasi, cuman saya tidak 
terlalu mengalami ketergantungan dalam memakainya. Dalam artian saya 
gunakan itu sesuai dengan kebutuhan, misalnya ketika ada tugas 
matakuliah dari dosen tertentu yang mengharuskan menggunakan gadget 
untuk menyelesaikannya. Dalam sehari biasanya saya menggunakan 
gadget tidak sampai 24 jam dalam sehari.”

13
 

Berikutnya dari Fakultas yang sama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

dan dengan jurusan yang sama yaitu Manajemen, bernama Nur Hariani Fitrah. 

Berikut kutipan proses wawancara dengan Nurhariani: 

“dalam seharinya, biasanya saya gunakan Hp dari pagi sampai jam 12 
siang, dari sepanjang waktu itu biasanya saya menggunakannya dengan 
tujuan berkomunikasi dengan teman-teman saya. Apalagi dengan viralnya 
media sosial dalam berkomunikasi, mau tidak mau saya juga kak 
menggunakan media sosial dalam berkomunikasi, misalnya di WA 
maupun Instagram.”

14
 

Selanjutnya dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan Kedokteran, Jurusan 

Kebidanan bernama Rika, dalam proses wawancara Rika mengatakan sebagai 

berikut: 

“setelah saya ingat-ingat kak, total keseluruhan saya bermain gaget itu 
selama 10 jam dalam sehari. Dalam rentan waktu 10 jam itu saya gunakan 
untuk memenuhi kebutuhan saya, khususnya dalam bermain media sosial. 
Dalam media sosial biasanya saya membuka FB maupun WA. Karena kak 
tidak bisami dipungkiri kalau sekarang media sosial sudah jadi media 
berkomunikasi mi kepada sesama teman.”

15
 

Informan lain dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan Kebidanan, jurusan 

Kebidanan yaitu Rezki Wahyuni, Rezki mengatakan dalam proses wawancara 

sebagai berikut: 

“kalau ku hitung-hitung itu kak, dalam seharika biasa bermain HP, 
totalnya biasa 24 jam. Dalam sehari itu semua kegiatan saya ada cerita hp 
yang selalu menemani. Kebutuhan saya menggunakan Hp itu paling 
banyak bermain media sosial, bermain media sosial sudah jadi kehidupan 

                                                             
 13

 Nur Rahma (19 tahun Mahasiswi), Wawancara, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 18 

Agustus 2019.  

 14
 Nur Hariani Fitrah, (19 tahun Mahasiswi), Wawancara, di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis, 18 Agustus 2019.  

 
15

 Rika, (21 tahun Mahasiswi), Wawancara, di Fakultas Ilmu Kesehatan dan Kedokteran, 

18 agustus 2019.  
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saya, saya biasa bermain WA dan IG untuk saling berkabar sama pacar 
maupun sesama teman. Seakan-akan saya tidak bisa lepas dari HP.”

16
 

Selanjutnya pengakuan informan dari Fakultas Syariah dan Hukum, 

Jurusan HKI yaitu Sitti Rahmah. Mahasiswa semester VI, pengakuannya dalam 

proses wawancara sebagai berikut: 

“dalam sehari-hari itu kak, saya menggunakan rentan waktu 3 jam untuk 
beristirahat dari gadget, selebihnya waktu yang saya gunakan yaitu 
bermain gadget, dan saya bermain gadget itu sesuai kebutuhan.”

17
 

Informan lain dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan yang sama HKI 

bernama Tahwin Alansyah, Mahasiswa semester 6, dalam proses wawancara 

mengatakan sebagai berikut: 

“saya sering menggunakan Hp kak, saking seringnya saya merasa tidak 
bisa lepas dari HP. Seakan-akan saya telah merasakan ketergantungan 
akibat kebiasaan bermain gadget”.

18
 

Informan selanjutnya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan 

Jurnalistik bernama Sri Resky Laura Fajrianty mahasiswi semester IV, dalam 

proses wawancara mengatakan sebagai berikut: 

“saya menggunakan gadget kalau dihitung-hitung itu kak sebanyak 12 jam 
dalam sehari, selebihnya saya gunakan untuk beristirahat. Biasanya saya 
bermain Hp itu kak ku gunakan untuk bermain media sosial seperti IG dan 
WA untuk saling berkabar ke teman-teman maupun keluarga”.

19
 

Seperti yang diungkapkan Sri Resky Laura Fajrianty, informan lain 

bernama Tuti Alwaqiah dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan 

Jurnalistik mahasiswa semester IV, dalam kutipan wawancara Tuti mengatakan 

sebagai berikut: 

“saya sudah merasa ketergantungan sekali dengan Hp kak, bahasa 
kasarnya itu bisa dibilang saya bermain Hp selama 24 jam dalam sehari-
hari. Dalam bermain Hp saya biasa membuka WA dan IG. Saya merasa 
tergantung banget dan tidak bisa lepas ka dari HP kak”.

20
 

                                                             
 16

 Reski Wahyuni, (21 tahun Mahasiswi), Wawancara, di Fakultas Ilmu Kesehatan dan 

Kedokteran, 20 Agustus 2019.  

 17
 Sitti Rahmah, (21 tahun Mahasiswi), Wawancara, di Fakultas Syariah dan Hukum, 18 

Agustus 2019.  

 18
 Tahwin Alamsyah, (21 tahun Mahasiswa), Wawancara, di Fakultas Syariah dan 

Hukum, 18 Agustus 2019.  

 19
 Sri Resky Laura Fajrianty, (21 tahun Mahasiswi), Wawancara, di Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, 18 Agustus 2019.   

 20
 Tuti Alwaqiah, (21 tahun Mahasiswi), Wawancara, di Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, 18 Agustus 2019.  
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Pengakuan dari informan selanjutnya datang dari mahasiswa bernama 

Asmawati, Fakultas Adab dan Humaniora Jurusan Sastra Inggris. Mahasiswa 

semester II tersebut mengungkapkan: 

“dari total waktu dalam sehari, saya biasa bermain Hp dalam sehari itu 
sekitaran 10 jam lah kak. Karena kita tahu mi toh kak, bagaimana media 
sosial sekarang menjadi alat untuk berkomunikasi paling banyak 
digunakan oleh generasi Millenial sekarang, makanya mau tidak mau saya 
juga ikut dalam kebiasaan bermain media sosial seperti IG dan WA. 
Biasanya saya gunakan untuk mengabadikan aktivitas sehari-hari ketika 
misalnya berada di kampus bersama teman-teman pada saat ngumpul 
bersama”.

21
 

Berikutnya dari Fakultas yang sama  dan dengan jurusan yang sama 

dengan Asmawati, yaitu Dwi Kurniati. Dwi kurniati dalam proses wawancara 

mengatakan hal yang sama sebagai berikut: 

“dalam sehari itu kak, saya biasanya bermain Hp dalam rentan waktu 
sebanyak 10 jam dalam sehari. Rata-rata kak biasanya seperti itu, tapi 
tergantung ji ia kak, biasanya saya bermain HP itu paling buka medsos 
seperti WA dan IG. Biasa juga saya buka google kalau ada tugas dari 
dosen mata kuliah yang bersangkutan”.

22
 

Informan berikutnya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan 

Manajemen Pendidikan Islam, bernama Rosa Reski Delvenita. Mahasiswa 

semester VI tersebut mengaku mendapat teguran dari teman-temannya saat asik 

bermain gadget. Kutipan wawancaranya sebagai berikut: 

“kebiasaan saya sering menggunakan Hp itu kak, biasanya saya main 
gadget kalau di kampus sedang kumpul sama teman. Di saat yang 
bersamaan saya sering di tegur sama teman sendiri ketika sedang keasikan 
bermain media sosial seperti IG maupun WA, biasanya saya ditegur dalam 
bentuk sentuhan tangan atau bahasanya itu di kode kak”.

23
 

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Rosa, informan selanjutnya 

dari Fakultas yang sama bernama Tesar Arwandi mahasiswa semester 2 tersebut 

mengaku mendapatkan teguran yang sama. Kutipan wawancaranya sebagai 

berikut: 
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“sebenarnya saya tidak merasa ketergantungan sama Hp kak, cuman 
biasanya kalau main WA atau IG ka dan di saat yang bersamaan sedang 
ngumpulka bersama teman-teman di kampus atau di luar, dan dalam 
keadaan na ajak ka cerita biasa na tegur ka na bilang kenapa mako itu kau 
Tesar layar Hp mu mami nu ajak cerita, abaikan meka saya”.

24
 

Pengalaman yang dirasakan Tesar, juga dirasakan oleh Fajar Sadiq dari 

fakultas yang sama. Mahasiswa semester II tersebut mengaku pernah 

mendapatkan pengalaman yang serupa. Dalam proses wawancara Fajar 

mengatakan sebagai berikut: 

“saya menggunakan Hp itu kak kalau ku hitung-hitung sekitaran 10 jam 
dalam sehari, dan saya bermain hp itu kadang dalam suasana kesendirian 
maupun ketika ngumpul sama teman-teman ku. Nah pengalaman ku waktu 
ditegur itu ketika main Hp ka dan disaat yang bersamaan juga adai teman-
temanku dan na ajak ka untuk pergi ke suatu tempat, ku lupai nama 
tempatnya, na tegurka sampai-sampai na ambil Hp dari tanganku”.

25
 

Informan lain juga merasakan hal yang sama, informan tersebut bernama 

Ahmad Rifky Ridha berasal dari fakultas yang sama. Mahasiswa semester II 

tersebut juga mengaku sering ditegur sama teman-teman kampusnya karena 

keseringan main game online, dalam proses wawancara Ahmad mengaku: 

“kebiasaan yang paling sering saya lakukan itu kak kalau main Hp paling 
main game online, kebiasaan ku itu main game online biasa hampir setiap 
waktu dan pada saat sendiri maupun sama teman-teman di kampus. Pernah 
waktuku main game di parkiran fakultas ku dan saat itu juga sedang 
ngumpulka sama teman-teman, nah ketika na ajak ka untuk pergi di kantin 
katanya mau pergi ngopi, tapi ku abaikan karena sedang asik ka main 
game, di situ mi na tegur ka sambil na tinggalkan ka pergi di kantin”.

26
 

Kebiasaan bermain game online memang sudah menyebar menjadi 

kebiasaan yang dominan dalam masyarakat, tak terkecuali menyisir kelompok 

terpelajar seperti mahasiswa. Dampak negatif nya seperti yang tergambar dalam 

wawancara di atas, dimana informan mengaku pernah mendapatkan pengalaman 

pengabaian dari teman sepergaulannya. Dampak yang paling miris yaitu 

terciptanya hubungan sosial yang renggang dalam suatu masyarakat. 
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Pengalaman yang sama pula dirasakan oleh Abdul Rahman yang punya 

kebiasaan main game online, dari kebiasaannya itu dia mengaku sering mendapat 

teguran dari pacar maupun teman kampusnya, berikut pengakuan dari Abdul 

Rahman: 

“tidak tahu kenapa kak, semenjak kenal ka yang namanya game online 
kadang lupaka dengan lingkungan sekitarku. Pada awalnya tidak terlalu 
tertarik jeka, tapi lama kelamaan kayak merasa ketagihan meka, mauku 
main terus, ketika di waktu yang kosong maupun ketika beraktivitaska dan 
ada waktu istirahat, ku gunakan ki itu untuk bermain game. Pernah ada 
pengalamanku ketika di kelas dan dalam keadaan ada dosen yang 
mengajar di atas, dan saya sementara keasikan bermain game di belakang, 
entah karena dosen merasa curiga atau merasa aneh dengan gaya posisi 
tubuhku yang menunduk sambil memegang Hp, di saat itulah saya di tegur 
sama dosen. Di saat itupula saya mulai menghentikan bermain game di 
dalam kelas”.

27
 

Kesimpulan yang dapat saya gambarkan dari beberapa narasumber di atas 

adalah pelaku phubbing sangat beragam, yaitu terdiri tindakan yang didasarkan 

atas rasionalitas instrumental yaitu tindakan sosial yang dilakukan seseorang atas 

pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan dan 

ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya, dalam hal ini pelaku 

phubbing mengaku secara sadar dalam menggunakan Smartphone dengan 

berbagai alasan rasional dan terdapatnya Smartphone sebagai alat yang tersedia 

untuk mencapai pelaku phubbing. Kedua tindakan atas dasar rasional yang 

berorientasi nilai yaitu suatu tindakan atas perhitungan sadar dan untuk tujuan 

tertentu, dalam hal ini narasumber mengakui secara sadar dalam menggunakan 

Smartphone untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi. 

Bentuk pelaku phubbing terdiri dari berbagai bentuk atau dapat dikatakan 

bentuk pelaku phubbing sangat beragam, tergantung dari tujuan dan dasar 

tindakan dari pelaku phubbing dalam menggunakan Smartphone. Berdasarkan 
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hasil wawancara di atas maka bentuk-bentuk perilaku phubbing terbagi menjadi 

dua antara lain:  

1) Parcial 

Parcial merupakan sebagian dari suatu keseluruhan. Contoh dari 

parsial yaitu, acuh.  

2) Ekstensif 

Ekstensif merupakan sifat yang bergantung atau ditentukan oleh 

jumlah serta ukuran. Contoh dari sifat ekstensif sebagai berkut:  

 Acuh 

 

 

 

Ketika dilihat dari ruang lingkup fakultas, hampir semua fakultas 

melakukan praktek kebiasaan perilaku Phubbing. Menurut pengakuan dari 

beberapa mahasiswa dari tiap fakultas, mereka mengaku sering menggunakan 

smartphone karena sudah merasakan ketergantungan dengan game online. Dari 

kebiasaan sering menggunakan smartphone ketika berada dalam ruang sosial 

kerap mendapatkan teguran dari teman kampus maupun dosen. 

D. Mahasiswa Menyikapi Situasi Perilaku Phubbing Pada Mahasiswa Uin 

Alauddin Makassar 

 Phubbing adalah sebuah istilah tindakan apatis, seseorang di dalam sebuah 

lingkungan karena lebih fokus pada gadget dari pada membangun sebuah 

percakapan. Phubbing merupakan sikap menyakiti lawan bicara dengan 

menggunakan smartphone yang berlebihan.  

Phubbing dapat digambarkan sebagai individu yang melihat telepon 

genggamnya saat berbicara dengan orang lain, sibuk dengan smartphonenya dan 
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mengabaikan komunikasi interpersonalnya. Phubbing pun akhirnya dianggap 

sebagai sesuatu hal yang negatif dikarenakan manusia cenderung menyepelekan 

lawan bicara dan tidak memberikan apresiasi menjadikan manusia berada dalam 

bingkai kehidupannya sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bagaimana 

phubbing muncul karena manusia lebih fokus terhadap smartphone, sehingga 

orang menjadi lebih apatis terhadap lingkungan. Tentunya akan mengakibatkan 

lawan bicara merasa tidak dihargai sehingga kedekatan hubungan diantara korban 

Phubbing akan menjadi renggang. 

Seorang pelaku phubbing membangun sifat interaksi yang apatis terhadap 

lawan bicaranya, sehingga para pelaku phubbing kadangkala tidak menyadari 

keberadaan orang-orang disekitarnya, karena seorang pelaku phubbing fokus 

dengan smartphone yang di maininya. Dengan situasi sosial seperti itu, maka 

memunculkan tanggapan dari lawan bicara dari seorang pelaku phubbing. 

Tanggapan itu memunculkan ekspresi yang bermacam-macam, kadang tanggapan 

itu memberi kesan positif maupun negatif. Seperti yang di ungkapkan oleh 

Azaliah Sarmin dari Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik jurusan Sosiologi 

Agama mengatakan sebagai berikut: 

“saya sering menjumpai teman-teman yang keasyikan main HP dan selalu 
fokus sama HP-nya, itu sering ku rasakan ketika saya sedang berkumpul 
sama teman-teman sejurusanku, baik itu di parkiran fakultas, di dalam 
ruangan. Saat saya mengajak bicara dan memanggilnya, teman saya yang 
fokus sama Hpnya sering tidak na respon, biasanya ku panggil beberapa 
kali baru na respon”.

28
 

Dengan ungkapan seperti itu menggambarkan interaksi yang renggang dari 

seorang pelaku phubbing dan lawan bicaranya, lebih lanjut lawan bicaranya 

memberikan penilaian dari seorang pelaku phubbing yang diajak untuk 

berinteraksi, lanjut Arham mengatakan: 

“sebenarnya saya tidak suka sama teman yang pada saat di ajak untuk 
bercerita di saat yang bersamaan pula dia fokus sama HP-nya. Saya 
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menganggapnya sebagai seorang yang tidak wajar, bersikap tidak sopan 
karena siapapun yang ketika mengajak untuk bercerita dan merasa 
diacuhkan pasti merasa jengkel dan penuh marah”

29
 

Penjelasan narasumber diatas, menggambarkan bahwa bagaimana dari 

pihak lawan bicara memberikan penilaian atas seorang pelaku phubbing, dari 

pengakuan informan merasa jengkel dan marah ketika bercerita atau berinteraksi 

dengan seorang phubbing. Bahkan sampai memberikan penilaian sikap yang tidak 

wajar dan tidak sopan.  

Tanggapan yang lain datang dari Saldy mahasiswa semester 6 dari 

Fakultas Syariah jurusan Hukum Ketatanegaraan Islam, mengatakan sebagai 

berikut: 

“menurut saya HP bukan lagi sebagai alat komunikasi, tapi sebagai 
perusak komunikasi, mereka masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Dan 
sebagai dampaknya interaksi antara rekan tidak terjalin dengan harmonis, 
sehingga kadangkala menyebabkan hubungan antar sesama teman menjadi 
renggang. Dampak yang lebih parah munculnya sikap kurang sopan”.

30
 

Pendapat yang di utarakan oleh Saldy berupa penilaian dari seorang pelaku 

phubbing yang memberikan pendapat bahwa terjadinya interaksi yang tidak 

harmonis dan munculnya sikap kurang sopan dari seorang pelaku phubbing, 

tanggapan yang lain yaitu smartphone bukan lagi sebagai alat untuk memudahkan 

komunikasi, tapi sebagai perusak komunikasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 1. Kesimpulan yang dapat saya gambarkan dari beberapa narasumber di 

atas adalah pelaku phubbing sangat beragam, yaitu terdiri tindakan yang 

didasarkan atas rasionalitas instrumental yaitu tindakan sosial yang dilakukan 

seseorang atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan 

tindakan dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya, dalam hal 

ini pelaku phubbing mengaku secara sadar dalam menggunakan Smartphone 

dengan berbagai alasan rasional dan terdapatnya Smartphone sebagai alat yang 

tersedia untuk mencapai pelaku phubbing. Kedua tindakan atas dasar rasional 

yang berorientasi nilai yaitu suatu tindakan atas perhitungan sadar dan untuk 

tujuan tertentu, dalam hal ini narasumber mengakui secara sadar dalam 

menggunakan Smartphone untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi. 

Bentuk pelaku phubbing terdiri dari berbagai bentuk atau dapat dikatakan 

bentuk pelaku phubbing sangat beragam, tergantung dari tujuan dan dasar 

tindakan dari pelaku phubbing dalam menggunakan Smartphone. Berdasarkan 

hasil wawancara di atas maka bentuk-bentuk perilaku phubbing terbagi menjadi 

dua antara lain:  

1) Parcial 

Parcial merupakan sebagian dari suatu keseluruhan. Contoh dari 

parsial yaitu, acuh.  

2) Ekstensif 

Ekstensif merupakan sifat yang bergantung atau ditentukan oleh 

jumlah serta ukuran. Contoh dari sifat ekstensif sebagai berkut:  

 Acuh 
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 Cuek 

 Pengucilan 

 Sulit melepaskan diri 

Ketika dilihat dari ruang lingkup fakultas, hampir semua fakultas 

melakukan praktek kebiasaan perilaku Phubbing. Menurut pengakuan dari 

beberapa mahasiswa dari tiap fakultas, mereka mengaku sering menggunakan 

smartphone karena sudah merasakan ketergantungan. Dari kebiasaan sering 

menggunakan smartphone ketika berada dalam ruang sosial kerap mendapatkan 

teguran dari teman kampus maupun dosen. 

2. Terkait mahasiswa yang menyikapi pelaku Phubbing adalah mahasiswa 

yang merasakan di lingkungan sekitarnya dan berinteraksi dengan pelaku 

Phubbing dari sudut pandang etika dan moralitas menganggapnya sebagai suatu 

hal yang tidak wajar dan kurang sopan. Dari segi pandangan terkait fungsi media 

sosial menganggapnya sebagai bukan lagi sebagai alat untuk memperlancar 

komunikasi dalam masyarakat secara umum, melainkan sebagai perusak 

komunikasi dalam masyarakat, khususnya dalam ruang lingkup mahasiswa.  

Kesimpulan yang dapat saya gambarkan dari beberapa narasumber di atas 

adalah bersikap phubbing sangat tidak wajar, karena mendekatkan yang jauh dan 

menjauhkan yang dekat, kurangnya bertatap muka karena mata lebih fokus 

menatap layar Smartphone di banding ingin menatap muka disekitarnya. 

Ketergantungan menjadikan mahasiswa berada dalam bingkai kehidupannya 

sendiri, menghancurkan hubungan pertemanan, gila mengabadikan kejadian, sulit 

melepaskan diri. Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk stop phubbing 

atau menjadi korban phubbing yaitu: 
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a. Intropeksi bagaimana perilaku kita sendiri ketika menggunakan 

Smartphone. Kesadaran untuk saling bersosialisasi, berempati, dan kesadaran 

bahwa kita adalah manusia bukan budak teknologi.  

b. Tahan diri untuk tidak update kemana kita akan pergi 

 Langkah pertama yang harus kita lakukan agar tidak menjadi tersangka 

maupun korban phubbing adalah berhenti update. 

c. Kumpulkan Smartphone saat berkumpul 

d. Kumpul ditempat yang anti mainstram 

 Kemungkinan lain penyebab phubbing terjadi adalah kita berkumpul di 

tempat yang itu-itu sehingga dapat merasa bosan. 

e. Jauh-jauh dari Smartphone 

 Meletakkan Smartphone jauh-jauh dari diri, atau taruh Smartphone dalam 

tas jangan di samping tangan. 

f. Meskipun fungsi Smartphone adalah untuk berkomunikasi tapi bukan 

berarti kita meninggalkan cara berkomunikasi tatap muka (face to face) 

dan melakukan semuanya dengan Smartphone. 

g. Katakan terus terang jika anda merasa keberatan dengan lawan bicara yang 

tampak lebih sibuk dengan Smartphonenya.   

B. Implikasi Penelitian  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka hasil penelitian ini 

dapat memberikan implikasi bagi beberapa pihak sebagai berikut: 

1. Bagi Masyarakat 

Melalui penelitian ini, diharapkan hindari kebiasaan menggunakan 

smartphone saat berkumpul di ruang sosial. 

2. Bagi Mahasiswa 
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Dari hasil penelitian ini, diharapkan mahasiswa yang merasakan atau 

berinteraksi dengan pelaku phubbing, tegaskan bahwa pelaku 

phubbing itu berdampak negatif bagi terjalinnya hubungan sosial. 

3.   Bagi Keluarga 

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan gunakanlah smartphone sesuai 

dengan fungsinya, jangan gunakan saat berkumpul bersama keluarga, 

karena mengganggu hubungan yang harmonis. 
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